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ABSTRAK 

 

Nama : Andi Andriani Musfar 

NIM : 70100119015 

Judul  : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Akar Parang Romang (Boehmeria  

Virgata (Forst.) Guill) Terhadap Bakteri Patogen Penyebab Ulkus 

Diabetikum. 

 

Telah dilakukan penelitian uji aktivitas antibakteri ekstrak akar parang 

romang (Boehmeria Virgata (Forst.) Guill) terhadap bakteri patogen penyebab 

ulkus diabetikum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri 

ekstrak akar parang romang dalam menghambat bakteri penyebab ulkus diabetikum 

dengan konsentrasi tertentu. 

Penelitian ini menggunakan bakteri uji yang berasal dari luka ulkus 

diabetikum yang kemudian dilakukan identifikasi bakteri. Berdasarkan hasil 

identifikasi bakteri ditemukan tiga jenis bakteri yaitu Escherichia Coli, 

Staphylococcus Aureus, dan Proteus Penneri. Setelah bakteri diidentifikasi, 

kemudian dilanjutkan dengan uji antibakteri dengan metode difusi agar 

menggunakan paper disc menggunakan ekstrak akar parang romang yang dibuat 

dalam tiga konsentrasi dalam 5 ml pelarut yaitu 5%,10% ,15%, dan kontrol positif 

klindamisin 2 ppm.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak akar parang romang dapat 

memberikan zona penghambatan pada bakteri patogen penyebab ulkus diabetikum 

dan konsentrasi 15% memberikan zona penghambatan dengan kategori kuat yang 

menunjukkan aktivitas terbaik  penghambatan bakteri. 

Kata Kunci : Akar parang romang, Antibakteri, bakteri ulkus diabetikum.  
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ABSTRACT 

 

Name : Andi Andriani Musfar 

NIM : 70100119015 

Title  : Antibacterial Activity Test of Parang Romang Root Extract (Boehmeria 

Virgata (Forst.) Guill) Against Pathogenic Bacteria Causing Diabetic   

Ulcers. 

 

A study has been carried out to test the antibacterial activity of the root extract 

of machete romang (Boehmeria Virgata (Forst.) Guill) against pathogenic bacteria 

that cause diabetic ulcers. This study aims to determine the antibacterial activity of 

parang romang root extract in inhibiting the bacteria that cause diabetic ulcers 

with a certain concentration. 

This study used test bacteria originating from diabetic ulcers which were then 

carried out to identify the bacteria. Based on the results of bacterial identification, 

three types of bacteria were found, namely Escherichia Coli, Staphylococcus 

Aureus, and Proteus Penneri. After the bacteria were identified, then proceed with 

the antibacterial test with the agar diffusion method using a paper disc using 

parang romang root extract which was prepared in three concentrations in 5 ml of 

solvent, namely 5%, 10%, 15%, and 2 ppm klindamycin positive control. 

The results of this study indicate that parang romang root extract can provide 

an inhibition zone on pathogenic bacteria that cause diabetic ulcers and a 

concentration of 15% provides an inhibition zone with the strong category which 

shows the best activity against bacteria. 

Keywords: Parang romanang root, Antibacterial, diabetic ulcer bacteria. 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit diabetes mellitus merupakan gangguan abnormal metabolisme, 

terdiri peningkatan kadar gula darah, karbohidrat, lemak dan protein yang 

berhubungan dengan defisiensi relatif atau absolut sekresi insulin yang ditandai 

dengan hiperglikemia yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan keturunan. 

Terjadinya hiperglikemia dapat mengakibatkan kerusakan saraf, makrovaskular, 

dan komplikasi neuropatik (Dipiro et al., 2020). 

Berdasarkan data Organisasi internasional diabetes federation (IDF) pada 

tahun 2020 bahwa indonesia berada pada urutan ke-7 dari 10 negara dengan jumlah 

penduduk diabetes tertinggi. Organisasi tersebut juga memperkirakan bahwa 

terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes pada 

tahun 2019 atau setara dengan angka prevalansi sebesar 9,3% dari total penduduk 

usia yang sama. Berdasarkan jenis kelamin, pravelensi diabetes di tahun 2019 yaitu 

9% pada perempuan dan 9,65% pada laki-laki. Prevalensi diabetes diperkirakan 

meningkat sering penambahan umur penduduk menjadi 19,9% atau 111,2 juta orang 

pada umur 67-79 tahun dan angka diprediksi terus meningkat hingga mencapai 578 

juta di tahun 2030 dan 700 juta di tahun 2045. Internasional diabetes federation 

(IDF) mencatat 537 juta orang dewasa atau 1 dari 10 orang hidup dengan diabetes 

di seluruh dunia, dan menyebabkan 6,7 juta kematian atau 1 kematian setiap 5 detik 

dan pada 2021 Indonesia berada di posisi ke-5 dengan jumlah pengidap diabetes 
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sebanyak 19,47 juta, prevalensi diabetes sebesar 10,6 persen (Kementerian 

Kesehatan RI, 2023). 

Diabetes Melitus diklasifikasikan menjadi dua yaitu diabetes melitus tipe 1 

dan diabetes melitus tipe 2. Diabetes melitus tipe 1, yang dikenal sebagai insulin 

dependent, dimana pankreas gagal menghasilkan insulin ditandai dengan 

kurangnya produksi insulin dan diabetes melitus tipe 2, yang dikenal dengan non 

insulin dependent, disebabkan ketidakmampuan tubuh menggunakan insulin secara 

efektif yang dihasilkan oleh pankreas (Dipiro et al., 2020). 

Salah satu akibat komplikasi kronik atau jangka panjang penyakit diabetes 

mellitus adalah ulkus diabetikum.  Ulkus diabetikum merupakan keadaan luka 

terbuka akibat ditemukannya infeksi, tukak dan atau destruksi ke jaringan kulit 

yang paling dalam di kaki pada pasien diabetes mellitus akibat abnormalitas saraf 

dan gangguan pembuluh darah arteri perifer. faktor resiko dari terjadinya ulkus 

diabtikum yaitu neuropati perifer, perifer penyakit vaskular, dan gangguan 

resistensi terhadap infeksi.   Salah satu faktor ulkus diabetikum yang paling umum 

adalah terjadinya infeksi. Infeksi luka terbuka akibat ulkus diabetikum menjadi 

pintu gerbang masuknya bakteri yang menyebar cepat dan menyebabkan kerusakan 

jaringan (Noor et al., 2015). 

Terdapat beberapa bakteri pada infeksi ulkus diabetikum. Beberapa penelitian 

melaporkan bahwa jenis bakteri yang paling banyak menginfeksi ulkus diabetikum 

antara lain Proteus Mirabilis  (50%), Pseudomonas Aeruginosa (31.1%), 

Acinetobacter Baumannii (19%), Citrobacter freundii (8%),  Providencia stuartii  
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(2%), Burkholderia Cepacia sebanyak (1,2%), Escherichia coli (8.3 %), 

Staphylococcus Aureus (29.2%), dan Proteus Panneri (4,2%) (Risnawati et al., 

2018; Rizqiyah et al., 2020; Salim et al., 2020). 

Penelitian yang dilakukan oleh Darlene Gabaldon dkk bahwa bakteri 

Pseudomonas Luteola mampu menyebakan infeksi serius  terutama pada pasien 

luka diabetes  (Gabaldon et al., 2013).  Infeksi luka terbuka akibat ulkus diabetikum 

menjadi pintu gerbang masuknya bakteri yang menyebar cepat dan menyebabkan 

kerusakan jaringan. Infeksi yang muncul pada luka sering sekali menjadi faktor 

penyulit pada penyembuhan luka, oleh karena itu diperlukan pengobatan yang 

relevan dalam mengatasi infeksi akibat luka ulkus diabetikum.  

Berdasarkan kehidupan modern yang memiliki pola kebiasaan yang tidak 

sehat menyebabkan manusia lebih mudah terkena suatu penyakit. Tidak semua 

masyarakat mengunjungi dokter atau rumah sakit untuk berobat. Masyarakat masih 

ada yang kekurangan dana ataupun memiliki rumah yang lokasinya masih jauh dari 

pusat kesehatan masih mempercayai bahan alam seperti tanaman yang 

dimanfaatkan sebagai pengobatan. Pemanfaatan tumbuhan sebagai pengobatan 

tradisional digunakan sebagai alternatif layanan kesehatan yang tepat menimbang 

kenyataan semakin melambung dan mahalnya biaya kesehatan seiring dengan 

kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang hingga kini belum menentu.  

Tumbuhan obat tradisional di Indonesia mempunyai peran yang sangat 

penting terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan yang fasilitas kesehatannya 

masih sangat terbatas. Masyarakat memanfaatkan tumbuhan obat yang ada sebagai 
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bahan baku obat-obatan berdasarkan pengetahuan tentang pemanafaatan tumbuhan 

obat yang diwariskan secara turun temurun. Kecenderungan pemanfaatan obat-

obatan herbal dewasa ini semakin meningkat. Kondisi ini akan mendorong 

menguatnya kesadaran untuk lebih banyak lagi mengkaji dan menggali kearifan 

budaya lokal yang berkaitan dengan pemanfaatan tumbuhan berkhasiat obat. 

Salah satu jenis tumbuhan yang digunakan sebagai pengobatan adalah parang 

romang (Boehmeria virgata). Tumbuhan parang romang merupakan tumbuhan 

yang termasuk dalam suku Urticaceae dan merupakan anggota dari genus 

Boehmeria. Parang romang banyak ditemukan di daerah pegunungan seperti 

Malino, Enrekang, Sinjai, Maros dan mengandung senyawa golongan alkaloid, 

terpenoid, fenolik, dan flavonoid  (Rusdi et al., 2018) 

Berdasarkan penelitian menyatakan bahwa tumbuhan parang romang dapat 

digunakan sebagai antibakteri. Salah satu bagian tumbuhan adalah parang romang 

yang dapat digunakan sebagai antibakteri adalah akar. Ekstrak akar parang romang 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri terhadap Streptococcus mutans dan 

Pseudomonas aeruginosa serta diperoleh komponen kimia aktif pada bercak noda 

yang dapat menghambat bakteri uji yang memberikan hasil positif terhadap 

penampak bercak yaitu pada golongan terpenoid, alkaloid, fenol dan flavonoid 

(Mustiqawati et al., 2015). 

Berdasarkan uraian diatas terkait potensi tumbuan parang romang sebagai 

pengobatan, peneliti ingin melakukan uji aktivitas antibakteri ekstrak akar parang 

romang terhadap bakteri patogen ulkus penyebab diabetikum. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak akar parang romang memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri penyebab ulkus diabetikum? 

2. Berapakah konsentrasi ekstrak akar parang romang yang memberikan daya 

hambat paling kuat sebagai antibakteri terhadap bakteri penyebab ulkus 

diabetikum? 

C. Definisi Operasional 

1. Uji aktivitas merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan 

bakteri penyebab ulkus diabetikum terhadap zat antibakteri akar parang 

romang  dan untuk mengetahui senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri. 

2. Ekstraksi adalah proses penarikan senyawa kimia yang ada pada simplisia 

akar parang romang dengan menggunakan pelarut yang sesuai. 

3. Ekstrak akar parang romang adalah sediaan kental, pekat yang didapatkan 

dari proses peranikan senyawa kimiayang ada pada simplisia akar parang 

romang dengan menggunakan pelarut yang sesuai. 

4. Antibakteri merupakan zat yang berasal dari ekstrak akar parang romang 

yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan dapat membunuh bakteri 

penyebab infeksi. 

5. Patogen merupakan mikroorganisme berupa bakteri yang dapat 

menyebabkan infeksi pada penyakit ulkus diabetikum. 

6. Daya hambat adalah kemampuan suatu zat ekstrak akar parang romang 

dalam menghabat pertumbuhan mikroorganisme. 
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D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui uji aktivitas ekstrak akar 

parang romang sebagai antibakteri terhadap patogen penyebab penyakit ulkus 

diabetikum.  

E. Kajian Pustaka  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Evi Mustiqawati dkk dengan judul 

penelitian uji daya hambat dan analisis KLT Bioautografi akar parang romang  pada 

tahun 2015 menyatakan bahwa akar parang romang dapat menghambat bakteri 

gram negatif Salmonella typhi dan komponen kimia yang dapat memberikan 

aktivitas antibakteri secara KLT-Bioautografi dengan  eluen  n-Heksan 

menunjukkan hasil positif terhadap flavanoid, alkaloid, fenol, dan terpenoid. 

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa jika hasil ekstrak bahwa akar 

parang romang memiliki aktivitas antibakteri dengan beberapa senyawa kimia, 

maka hasil tersebut dapat memungkinkan berhasilnya penelitian baru yang 

dilakukan dengan aktivitas antibakteri menggunakan bakteri gram negatif lainnya. 

(Mustiqawati et al., 2015). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Evi Mustiqawati dkk dengan judul 

penelitian aktivitas antibakteri dan analisis analisis ekstrak akar parang romang  

dengan metode KLT - Bioautografi menyatakan bahwa ekstrak akar parang romang 

mampu menghambat pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa dan Streptococcus 

mutans dengan konsentrasi 1mg/mL dan komponen kimia aktif pada bercak noda 

yang dapat menghambat bakteri uji yang memberikan hasil positif terhadap 

penampak bercak yaitu pada golongan terpenoid, alkaloid, fenol dan flavonoid. 
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Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa jika hasil ekstrak akar parang 

romang,  juga  memiliki aktivitas antibakteri gram positif  yaitu Streptococcus 

mutans dan gram negatif Pseudomonas aeruginosa, sehingga hasil tersebut dapat 

memungkinkan berhasilnya penelitian aktivitas antibakteri dengan jenis bakteri 

gram negatif lainnya dengan pemberian konsetrasi sekitar 1mg/mL yang 

memungkinkan memberikan aktivitas  daya hambat (Mustiqawati et al., 2021) 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui terdapat aktivitas ekstrak akar parang romang  sebagai 

antibakteri terhadap bakteri patogen penyebab ulkus diabetikum. 

2. Untuk mengetahui besar konsentrasi ekstrak akar parang romang yang dapat 

memberikan daya hambat paling besar sebagai antibakteri terhadap bakteri 

patogen penyebab ulkus diabetikum? 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan informasi ilmiah terkait 

tanaman parang romang yang memiliki potensi sebagai antibakteri patogen 

penyebab ulkus diabetikum dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan baku 

obat dalam pengobatan penyakit ulkus diabetikum dalam upaya meningkatkan 

kualitas derajat kesehatan masyarakat.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Sampel 

1. Klasifikasi Tanaman 

Divisi   : Spermatophyta  

Sub Divisi   : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledoneae  

Sub Kelas   : Monochlamydeae  

Bangsa   : Urticales  

Suku   : Urticaceae  

Marga   : Boehmeria  

Jenis   : Boehmeria virgata (Forst.) Guill 

(074/UN36.1.4/Lab.Biologi/IV/2021).  

                 Gambar tumbuhan parang romang (sumber : primer) 

2. Morfologi  

Tumbuhan berdiri tegak, memiliki waktu tumbuh yang cepat berupa belukar 

kecil, tinggi sekitar 1-3 m dan memiliki akar yang panjang. Tangkai yang 

bercabang, dan memiliki bentuk akar yang serabut berbonggol.   
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Daun berbentuk menyirip , panjang sekitar 10-20 cm dan lebar 5-15 cm dengan 

ujung daun yang runcing. Daun berwarna hijau muda hingga tua, berkilap pada 

bagian atas daun dan berwarna putih dan berbulu halus pada bagian punggung daun. 

Bentuk bunga tergolong majemuk dengan biji sangat kecil. Bunga berwarna putih 

kehijaun pada bagian tepi bunga ada yang berwarna hijau kuningan dan berubah 

menjadi coklat jika sudah tua. Bunganya terikat mengelompok di sela-sela daun 

pada bagian bawah batang.  

3. Tempat Tumbuh  

Tanaman ini tumbuh secara liar pada semak semak belukar di daerah bukit 

pegunungan seperti Malino, Enrekang, Sinjai, dan Maros  (Rusdi et al., 2018).  

4. Kandungan Kimia 

Komponen kimia yang terdapat pada akar parang romang yaitu flavanoid, 

alkaloid, fenol, dan terpenoid (Rusdi et al., 2018). 

5. Kegunaan  

Tanaman yang digunakan secara empris masyarakat makassar adalah parang  

romang sebagai anti tumor (Rusdi et al., 2013). Pada bagian akar tanaman parang 

romang juga dapat digunakan sebagai antibakteri (Mustiqawati et al., 2021). 

B. Diabetes Mellitus 

1. Pengertian Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus merupakan suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan 

peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) akibat keruskan pada sekresi 
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insulin dan kerja insulin (Dipiro et al., 2020). Diabetes mellitus ditandai dengan 

tingginya kadar gula darah dalam darah karena tubuh tidak mampu melepaskan atau 

menggunakan insulin secara adekuat. Penegakkan diagnosa diabetes mellitus 

dilakukan dengan pengukuran kadar gula darah dalam darah. Kriteria diagnosis 

diabetes melitus terdiri dari 4 hal yaitu pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥126 

mg/dl. Gula darah puasa adalah kondisi tidak ada asupan kalori selama minimal 8 

jam. Pemeriksaan glukosa plasma ≥200 mg/dl 2 jam setelah tes toleransi glukosa 

pral (TTGO) dengan beban glukosa 75 gr. Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu ≥ 

200 mg/dl dengan keluhan klasik. Pemeriksaan HbA1c ≥ 6,5 % dengan 

menggunakan metode yang terstandarisasi oleh National Glychohaemoglabin 

Standardization Program (NGSP). (Kementerian Kesehatan RI., 2020).  

2. Klasifikasi Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu : 

1) Diabetes mellitus tipe 1  

Diabetes mellitus tipe 1 merupakan diabetes yang disebabkan oleh kenaikan 

kadar gula dalam darah karena kerusakan sel beta pancreas sehingga produksi 

insulin tidak ada sama sekali. Insulin adalam hormone yang dihasilkan oleh 

pankreas untuk mencerna gula dalam darah. Penderita diabetes mellitus tipe 1 

membutuhkan asupan unsulin dari luar tubuh (Kementerian Kesehatan RI., 2020). 
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2) Diabetes mellitus tipe 2 

Diabetes mellitus tipe 2 merupakan diabetes yang disebabkan kenaikan gula 

darah karena penurunan sekresi insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas 

(Kementerian Kesehatan RI., 2020). 

3) Diabetes mellitus gestasional  

Diabetes mellitus gestasional merupakan diabetes yang didiagnosis selama 

masa kehamilan yang tidak bisa di indikasikan secara jelas terkena diabetes 

mellitus. Tipe ini ditandai dengan peningkatan kadar gula darah pada masa 

kehamilan. Gangguan ini terjadi pada minggu ke-24 kehamilan dan kadar gula 

darah akan Kembali normal setelah persalinan (Kementerian Kesehatan RI., 2020). 

4) Diabetes tipe lain  

Diabetes melitus tipe lain yang terjadi karena penyebab spesifik lain yang 

mengakibatkan meningkatan kadar gula darah, seperti infeksi, syndrome genetik, 

tekanan atau stres, kecanduan alkohol, obat dan zat kimia yang menyebabkan 

kerusakan pada pankreas (Dipiro et al., 2020). 

3. Etiologi Diabetes Mellitus 

Diabetes melitus disebabkan oleh gangguan sekresi insulin, glukagon, dan 

hormone lainnya dan menghasilkan karbohidrat dan lemak yang tidak normal untuk 

dilakukan metabolisme. Hal ini sering dibarengi dengan resistensi insulin, terutama 

pada diabetes mellitus tipe 2. Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya 

diabetes mellitus setelah mengkonsumsi makanan, konsumsi karbohidrat 

meningkatkan glukosa plasma konsentrasi dan merangsang pelepasan hormon 
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inkraetin dari usus dan pelepasan insulin dari sel beta pankreas (Dipiro et al., 2020). 

Faktor penyebab antara lain : 

1) Hereditas atau peningkatan kerentanan sel-sel beta pankreas dan 

perkembangan antibodi autoimun terhadap penghancuran sel-sel beta 

pankreas. 

2) Lingkungan yang disebabkan oleh faktor makanan, infeksi, toksin dan 

stress. Kekurangan protein kronik dapat mengakibatkan hipofungsi 

pankreas. Stress dan emosional meningkatkan kadar hormon stress 

(kortisol, epinefrin, glucagon, dan hormon pertumbuhan), sehingga dapat 

meningkat kadar glukosa dalam darah. 

3) Perubahan gaya hidup secara umum manusia rentan terkena diabetes 

mellitus karena terjadinya perubahan gaya hidup, menjadikan tubuh kurang 

aktif sehingga menimbulkan kegemukan dan beresiko tinggi terkena 

diabetes mellitus. 

4) kenaikan kadar estrogen dan hormone plasenta pada kehamilan dapat 

menyebabkan kenaikan kadar gula darah dalam darah (Kementerian 

Kesehatan RI., 2020). 

4. Patofisiologi Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus dapat muncul akibat penyakit eksokrin pankreas ketika terjadi 

kerusakan pada mayoritas organ pankreas. Hormon yang bekerja sebagai antagonis 

insulin juga dapat menyebabkan diabetes.  Resistensi insulin pada otot adalah 

kelainan yang paling awal terdeteksi dari diabetes tipe 1.  
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Adapun penyebab dari resistensi insulin yaitu obesitas/kelebihan berat badan, 

glukortikoid berlebih (sindrom cushing atau terapi steroid), hormon pertumbuhan 

berlebih (akromegali), kehamilan, diabetes gestasional, penyakit ovarium 

polikistik, lipodistrofi (didapat atau genetik, terkait dengan akumulasi lipid di hati), 

autoantibodi pada reseptor insulin, mutasi reseptor insulin, mutasi reseptor aktivator 

proliferator peroksisom , mutasi yang menyebabkan obesitas genetik (misalnya: 

mutasi reseptor melanokortin), dan hemochromatosis (penyakit keturunan yang 

menyebabkan akumulasi besi jaringan) (Ozougwu et al., 2013). 

Pada diabetes tipe I, sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun, 

sehingga insulin tidak dapat diproduksi. Hiperglikemia puasa terjadi karena 

produksi glukosa yang tidak dapat diukur oleh hati. Meskipun glukosa dalam 

makanan tetap berada di dalam darah dan menyebabkan hiperglikemia postprandial 

(setelah makan), glukosa tidak dapat disimpan di hati. Jika konsentrasi glukosa 

dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak akan dapat menyerap kembali semua glukosa 

yang telah disaring. Oleh karena itu ginjal tidak dapat menyerap semua glukosa 

yang disaring. Akibatnya, muncul dalam urin (kencing manis). Saat glukosa 

berlebih diekskresikan dalam urin, limbah ini akan disertai dengan ekskreta dan 

elektrolit yang berlebihan. Kondisi ini disebut diuresis osmotik. Kehilangan cairan 

yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan buang air kecil (poliuria) dan 

haus (polidipsia). 

Kekurangan insulin juga dapat mengganggu metabolisme protein dan lemak, 

yang menyebabkan penurunan berat badan. Jika terjadi kekurangan insulin, 

kelebihan protein dalam darah yang bersirkulasi tidak akan disimpan di jaringan. 
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Dengan tidak adanya insulin, semua aspek metabolisme lemak akan meningkat 

pesat. Terkadang hal ini terjadi di antara waktu makan, saat sekresi insulin minimal, 

namun saat sekresi insulin mendekati, metabolisme lemak akan meningkat secara 

signifikan. Untuk mengatasi resistensi insulin dan mencegah pembentukan glukosa 

dalam darah, diperlukan peningkatan jumlah insulin yang disekresikan oleh sel beta 

pankreas. Pada penderita gangguan toleransi glukosa, kondisi ini terjadi akibat 

sekresi insulin yang berlebihan, dan kadar glukosa akan tetap pada level normal 

atau sedikit meningkat. Namun, jika sel beta tidak dapat memenuhi permintaan 

insulin yang meningkat, maka kadar glukosa akan meningkat dan diabetes tipe II 

akan berkembang (Lestari et al., 2021).  

5. Gejala Diabetes Mellitus  

Diabetes sering disebabkan oleh faktor genetik dan perilaku atau gaya hidup 

seseorang. Selain itu faktor lingkungan sosial dan pemanfaatan pelayanan 

kesehatan juga menimbulkan penyakit diabetes dan komplikasinya. Diabetes dapat 

memengaruhi berbagai sistem organ tubuh manusia dalam jangka waktu tertentu, 

yang disebut komplikasi. Komplikasi diabetes dapat dibagi menjadi pembuluh 

darah mikrovaskular dan makrovaskuler. Komplikasi mikrovaskuler termasuk 

kerusakan sistem saraf (neuropati), kerusakan sistem ginjal (nefropati) dan 

kerusakan mata (retinopat) (Taylor, 2013). 

Faktor risiko kejadian penyakit diabetes melitus  antara lain usia, aktivitas fisik, 

terpapar asap, indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, stres, gaya hidup, adanya 

riwayat keluarga, kolesterol HDL, trigliserida, kehamilan, riwayat ketidaknormalan 
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glukosa dan kelainan lainnya. Memiliki berat badan dengan tingkat obesitas 

berisiko sering kali terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2 jika dibandingkan 

dengan orang yang berada pada berat badan ideal atau normal.  

Gejala dari penyakit diabetes mellitus yaitu antara lain:  

1) Poliuri (sering buang air kecil)  

Buang air kecil lebih sering dari biasanya terutama pada malam hari (poliuria), 

hal ini dikarenakan kadar gula darah melebihi ambang ginjal (>180mg/dl), sehingga 

gula akan dikeluarkan melalui urin. Untuk menurunkan konsentrasi urin yang 

dikeluarkan, tubuh akan menyerap air sebanyak mungkin ke dalam urin sehingga 

urine dalam jumlah besar dapat dikeluarkan dan sering buang air kecil. Dalam 

keadaan normal, keluaran urin harian sekitar 1,5 liter, tetapi pada pasien diabetes 

mellitus yang tidak terkontrol, keluaran cairan urin lima kali lipat dari jumlah ini. 

Sering merasa haus dan ingin minum air putih sebanyak mungkin (poliploidi). 

Dengan adanya ekskresi urin, tubuh akan mengalami dehidrasi. Untuk mengatasi 

masalah tersebut maka tubuh akan menghasilkan rasa haus sehingga penderita 

selalu ingin minum air terutama air dingin, manis, segar dan air dalam jumlah 

banyak.  

2) Polifagi (cepat merasa lapar)  

Nafsu makan meningkat (polifagi) dan merasa kurang tenaga. Insulin menjadi 

bermasalah pada penderita diabetes mellitus sehingga pemasukan gula ke dalam 

sel-sel tubuh kurang dan energi yang dibentuk menjadi kurang. Ini adalah penyebab 

mengapa penderita merasa kurang tenaga. Selain itu, sel juga menjadi miskin gula 
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sehingga otak juga berfikir bahwa kurang energi itu karena kurang makan, maka 

tubuh kemudian berusaha meningkatkan asupan makanan dengan menimbulkan 

rasa lapar.   

3) Berat badan menurun 

Ketika tubuh tidak mampu mendapatkan energi yang cukup dari gula karena 

kekurangan insulin, tubuh akan bergegas mengolah lemak dan protein yang ada di 

dalam tubuh untuk diubah menjadi energi. Dalam sistem pembuangan urin, 

penderita diabetes mellitus yang tidak terkendali bisa kehilangan sebanyak 500 gr 

glukosa dalam urin per 24 jam (setara dengan 2000 kalori perhari hilang dari tubuh). 

Kemudian gejala lain atau gejala tambahan yang dapat timbul yang umumnya 

ditunjukkan karena komplikasi adalah kaki kesemutan, gatal-gatal, atau luka yang 

tidak kunjung sembuh, pada wanita kadang disertai gatal di daerah selangkangan 

dan pada pria ujung penis terasa sakit  (Lestari et al., 2021).. 

6. Cara Pencegahan dan Pemeriksaan Diabetes Mellitus 

Macam pemeriksaan diabetes mellitus yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan 

gula darah sewaktu (GDS), pemeriksaan gula darah puasa (GDP), pemeriksaan gula 

darah 2 jam prandial (GD2PP), pemeriksaan hBa1c, pemeriksaan toleransi glukosa 

oral (TTGO) berupa tes penyaring. Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan kadar 

gula darah sebagai berikut:  

1. Gula darah puasa > 126 mg/dl  

2. Gula darah acak > 200 mg/dl. 
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Kemudian cara diagnosis yang lain adalah dengan mengukur HbA1c > 6,5% . 

Pradiabetes adalah penderita dengan kadar glukosa darah puasa antara 100 mg/dl 

sampai dengan 125 mg/dl (IFG); atau 2 jam puasa antara 140 mg/dl sampai dengan 

199 mg/dl (IGT), atau kadar A1C antara 5,7– 6,4% 6,7.  

Pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita diabetes melitus yaitu 

dengan terapi insulin, mengonsumsi obat diabetes, mencoba pengobatan alternatif, 

menjalani operasi dan memperbaiki pola hidup sehat dengan memakan makanan 

yang bergizi atau sehat, dan melakukan olahraga. 

Dengan memahami faktor risiko, diabetes melitus dapat dicegah. Faktor risiko 

diabetes mellitus dibagi menjadi beberapa faktor risiko, namun ada beberapa yang 

dapat diubah oleh manusia, dalam hal ini dapat berupa pola makan, pola aktivitas, 

dan pengelolaan stres. Faktor kedua merupakan faktor risiko, namun sifatnya tidak 

dapat diubah, seperti umur, jenis kelamin, dan faktor penderita diabetes dengan latar 

belakang keluarga (Isnaini & Ratnasari, 2018).  

C. Ulkus Diabetikum 

1. Pengertian Ulkus Diabetikum 

Pada penyandang diabetes mellitus dapat terjadi komplikasi pada semua 

tingkat sel dan semua tingkatan anatomik. Manifestasi komplikasi kronik dapat 

terjadi pada tingkat mikrovaskular (retinopati diabetik, nefropati diabetik, neuropati 

diabetik, dan kardiomiopati) maupun makrovaskular (stroke, penyakit jantung 

koroner, peripheral vascular disease). Komplikasi lain dari diabetes mellitus dapat 

berupa kerentanan berlebih terhadap infeksi akibat mudahnya terjadi infeksi saluran 
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kemih, tuberkulosis paru, dan infeksi kaki, yang kemudian dapat berkembang 

menjadi ulkus diabetik. Masalah pada kaki diabetik misalnya ulserasi, dan infeksi 

merupakan penyebab umum perawatan di rumah sakit bagi para penderita diabetes. 

Perawatan rutin kaki diabetik adalah segala bentuk kelainan yang terjadi pada kaki 

yang disebabkan oleh diabetes mellitus. Faktor utama yang mempengaruhi 

terbentuknya kaki diabetik merupakan kombinasi neuropati otonom dan neuropati 

somatik, insufisiensi vaskuler, serta infeksi  (Bhatnagar et al., 2008). 

Ulkus kaki diabetik adalah infeksi luka terbuka pada kulit yang terjadi pada 

sebagian atau seluruh lapisan kulit pada kaki penderita diabetes mellitus ulkus kaki 

diabetik biasanya disebabkan oleh tekanan dan gesekan berulang pada kaki. dengan 

adanya komplikasi terkait diabetes dari neuropati perifer atau penyakit arteri perifer, 

dan penyembuhannya sering dipersulit oleh perkembangan infeksi (Mariam et al., 

2017). 

2. Etiologi Ulkus Diabetikum 

Kejadian ulkus diabetikum pada pasien diabetes dapat disebabkan oleh 

neuropati perifer, penyakit arteri perifer, kelainan bentuk kaki, trauma kaki dan 

gangguan resistensi terhadap infeksi (Noor et al., 2015) 

a. Neuropati Perifer 

Neuropati merupakan sebuah penyakit yang mempengaruhi saraf serta 

menyebabkan gangguan sensasi, gerakan, dan aspek kesehatan lainnya tergantung 

pada saraf yang terkena. Neuropati disebabkan oleh kelainan metabolik karena 

hiperglikemia. Gangguan sistem saraf motorik, sensorik dan otonom merupakan 
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akibat neuropati. Neuropati motorik menyebabkan perubahan kemampuan tubuh 

untuk mengkoordinasikan gerakan sehingga terjadi deformitas kaki, jari kaki 

martil, cakar, dan memicu atrofi otot kaki yang mengakibatkan osteomilitis. 

Neuropati sensorik menyebabkan saraf sensorik pada ekstremitas 

mengalami kerusakan dan cedera berulang yang mengakibatkan gangguan 

integritas kulit sehingga menjadi pintu masuk invasi mikroba. Hal ini dapat 

menjadi pemicu luka yang tidak sembuh dan membentuk ulkus kronis. Kehilangan 

sensasi atau rasa kebas sering kali meyebabkan trauma atau lesi yang terjadi tidak 

di ketahui. Neuropati otonom menyebabkan penurunan fungsi kelenjar keringat 

dan sebaceous di kaki sehingga kulit kaki menjadi kering serta mudah terbentuk 

fisura. Kaki kehilangan kemampuan pelembab alami dan kulit menjadi lebih 

rentan rusak dan berkembangnya infeksi (Noor et al., 2015). 

b. Peripheral Artery Disease (PAD). 

Penyakit arteri perifer atau Peripheral Artery Disease (PAD) adalah penyakit 

pada ekstremitas bawah karena terjadinya penyumbatan arteri yang disebakan oleh 

atherosklerosis. Perkembangannya mengalami proses yang bertahap di mana arteri 

menjadi tersumbat, menyempit, atau melemah, peradangan yang berkepanjangan 

dalam mikrosirkulas dan menyebabkan penebalan kapiler sehingga membatasi 

elastisitas kapiler yang menyebabkan iskemia.  

Penyumbatan pada arteri besar dan menengah, seperti pembuluh 

femoropopliteal dan aortoiliaka menyebabkan iskemia akut atau kronis pada otot. 
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Perfusi arteri yang menurun mengakibatkan aliran darah yang tidak lancar 

sehingga dapat menyebabkan pasien berisiko mengalami ulkus (Noor et al., 2015) 

c. kelainan bentuk kaki  

Kelainan bentuk kaki disebabkan oleh neuropati diabetes sehingga 

mengakibatkan peningkatan tekanan kulit saat berjalan (Bandyk, 2018). Kelainan 

bentuk kaki seperti hallux valgus, jari kaki palu atau jari kaki cakar, jari kaki martil 

dan kaki charcot. Kaki charcot sering muncul tanpa gejala dan sering berkembang 

menjadi kelainan bentuk kaki yang serius dan tidak dapat disembuhkan yang dapat 

menyebabkan kejadian ulserasi. Pasien dengan kelainan bentuk kaki juga harus 

memperhatikan alas kaki yang digunakan dan disesuaikan dengan bentuk kaki 

untuk mencegah terjadinya ulserasi (Perez Panero et al., 2019). 

d. immunopati 

Imunopati terlibat dalam kerentanan yang ada pada pasien diabetes terhadap 

infeksi serta potensi untuk meningkatkan respons normal inflamasi. Infeksi pada 

luka dapat mudah terjadi karena sistem kekebalan atau imunitas pada pasien 

diabetes mellitus mengalami gangguan. Gangguan pertahanan tubuh yang terjadi 

akibat dari hiperglikemia yaitu kerusaka n fungsi leukosit dan perubahan 

morfologi makrofag. Selain menurunkan fungsi dari sel-sel polimorfonuklear, gula 

darah yang tinggi merupakan tempat yang baik untuk pertumbuhan bakteri. 

Penurunan kemotaksis faktor pertumbuhan dan sitokin, ditambah dengan 

kelebihan metaloproteinase, menghambat penyembuhan luka normal dengan 

menciptakan keadaan inflamasi yang berkepanjangan (Noor et al., 2015). 
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e. infeksi 

Terdapat banyak  jaringan lunak pada telapak kaki yang rentan terhadap infeksi 

serta penyebaran yang mudah dan cepat ke dalam tulang sehingga dapat 

mengakibatkan osteitis. Ulkus ringan pada kaki apabila tidak ditangani dengan 

benar dapat dengan mudah berubah menjadi osteitis/osteomyelitis dan gangrene. 

Kadar gula darah yang buruk, disfungsi imunologi dengan gangguan aktivitas 

leukosit dan fungsi komplemen mengakibatkan perkembangan infeksi jaringan 

(Noor et al., 2015). 

3. Tanda dan gejala ulkus diabetikum 

Tanda dan gejala ulkus diabetikum dilihat sebagai berikut : 

a. Penurunan denyut nadi arteri dorsalis pedis, tibialis, poplitea, kaki menjadi 

atrofi, kaku, sering kesemutan, dingin, kuku menjadi tebal dan kulit kering.  

b. Eksudat, yaitu adanya eksudat atau cairan pada luka sebagai tempat 

berkembangnya bakteri  

c. Edema, di sekitar kulit yang mengalami ulkus diabetikum sebagian besar 

akan terjadi edema kurang dari 2 cm, berwarna merah muda, dan inflamasi 

minimal. Edema pada ulkus diabetikum terdiri dari edema minimal yaitu sekitar 

2 cm, sedang (semua kaki), berat (kaki dan tungkai). 

d. Inflamasi. Inflamasi yang terjadi dapat berupa inflamasi ringan, sedang, 

berat atau tanpa inflamasi. Warna : merah muda, eritema, pucat, gelap (Roza et 

al., 2015). 
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4. Pencegahan Ulkus Diabetikum 

Untuk mencegah terjadinya ulkus diabetikum, beberapa hal yang dapat 

dilakukan keluarga dan pasien secara mandiri yaitu : 

a. Pemeriksaan kondisi kaki 

Pemeriksaan kondisi kaki penderita diabetes mellitus perlu dilakukan sehari 

sekali untuk melihat adanya kelainan seperti kemerahan, lecet, kulit pecah-pecah, 

bengkak dan nyeri. Gangguan sensitivitas pada penderita diabetes mellitus dapat 

mengakibatkan pasien tidak sensitive merasakan luka kecil di kaki. 

b. Mencuci  kaki 

Mencuci kaki bertujuan untuk mencegah infeksi pada kaki, yang dilakukan 

dengan menggunakan sabun dan washlap. Jangan menggunakan air yang terlalu 

panas dan merendam kaki lebih dari 3 menit karena akan menimbulkan rasa nyeri. 

Menggosok kaki harus dilakukan dengan berhati-hati dan menggunakan sikat yang 

lembut karena luka gores dapat memicu terjadinya ulkus. Setelah mencuci kaki, 

segera keringkan kaki dengan menepuk-nepuk secara perlahan dengan handuk yang 

lembut. Keringkan sela-sela jari kaki untuk mencegah pertumbuhan jamur. 

c. perawatan kulit 

Perawatan kulit dilakukan dengan memberikan pelembab dua kali sehari pada 

bagian kaki yang kering agar kulit tidak menjadi retak, sehingga dapat mencegah 

terjadinya ulkus diabetikum. 
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d. pemilihan alas kaki 

Alas kaki yang digunakan harus sesuai dengan ukuran kaki jangan terlalu 

sempit dan terlalu longgar. Sebelum menggunakan alas kaki cek terlebih dahulu 

apakah ada benda asing agar tidak menimbulkan lecet saat memakainya. 

Menggunakan sandal jepit harus berhati-hati agar tidak menimbulkan lecet pada 

sela- sela ibu jari. Kaus kaki yang digunakan terbuat dari bahan yang lembut dan 

dapat menyerap keringat seperti bahan dari katun. Jahitan yang kasar dapat 

menyebakan tekanan dan lecet. 

e. Senam kaki 

Senam kaki pada penderita diabetes mellitus adalah latihan yang dapat 

dilakukan oleh penderita diabetes mellitus dengan cara melakukan gerakan pada 

kaki untuk melancarkan peredaran darah pada kaki dan mencegah terjadinya 

kelainan bentuk pada kaki. Fungsi senam kaki adalah memperkuat otot-otot kaki 

seperti otot betis dan otot paha serta dapat mengatasi keterbatasan gerak sendi. 

Melakukan senam kaki harus sesuai dengan indikasi serta perhatikan kondisi dan 

kemampuan pasien diabetes mellitus (Yulyastuti et al., 2021). 

D.   Uraian Umum Antimikroba 

Substansi yang terdiri dari senyawa biologis maupun kimia yang bersifat 

mematikan atau mencegah pertumubuhan mikroba disebut antimikroba. Salah satu 

bagian yang termasuk dalam antimikroba yaitu antibakteri, Antibakteri merupakan 

merupakan senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh mikroba yang dilemahkan 



24 
 

 

maupun sintesis kimiawi yang berfungsi melemahkan ataupun mematikan 

pertumbuhan bakteri  (Hafsan, 2011). 

1. Pembagian antibakteri 

Antibakteri berdasarkan kekuatan kerja dibedakan sebagai berikut : 

1)  Spektrum sempit yaitu antimikroba yang hanya mampu menghambat satu 

golongan bakteri saja, contohnya hanya mampu membunuh atau menghambat 

bakteri dari gram negatif saja atau gram positif saja.  

2)  Spektrum luas yaitu antimikroba yang dapat menghambat atau membunuh 

bakteri baik gram negatif, maupun gram positif (Hafsan, 2011). 

2.  Sifat antibakteri 

Antibakteri berdasarkan sifatnya dibedakan sebagai berikut : 

1) Bakteriostatik yaitu zat atau bahan yang dapat menghambat atau 

menghentikan pertumbuhan mikroba (bakteri). Dalam keadaan seperti ini jumlah 

mikroorganisme menjadi stasioner, tidak dapat lagi multiplikasi atau berkembang 

biak.  

2) Bakteriosida yaitu zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme 

(bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau 

bahkan habis, tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang biak (Kar, 

2008). 
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3. Prinsip kerja antibakteri 

Antibakteri mempunyai mekanisme kerja utama ada lima cara antara lain 

sebagai berikut:  

1) Mengganggu metabolisme sel mikroba  

Pada umumnya mikroba membutuhkan asam folat untuk kelangsungan 

hidupnya yang disintesis dari asam amino para benzoat (PABA) Antimikroba 

bersifat sebagai antimetabolit dimana antimikroba bekerja memblok terhadap 

metabolit spesifik mikroba, seperti sulfonamida. Sulfonamida menghambat 

pertumbuhan sel dengan menghambat sintesis asam folat oleh bakteri. Sulfanamida 

secara struktur mirip dengan asam folat, asam amino para benzoat PABA), dan 

bekerja secara kompetitif untuk enzim-enzim yang langsung mempersatukan PABA 

dan sebagian petidin menjadi asam dihidrofolat  

2) Penghambatan terhadap sintesis dinding sel  

Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan yaitu suatu kompleks polimer 

mukopeptida. Beberapa antibiotik seperti sikloserin menghambat reaksi paling dini 

dari proses sintesis dinding sel diikuti oleh basitrasin, vankomisin dan diakhiri oleh 

penisilin dan sefalosposrin yang menghambat reaksi terakhir (transpeptidasi).  

3) Penghambatan terhadap fungsi membran sel  

antimikroba bekerja secara langsung pada membran sel yang mempengaruhi 

permeabilitas dan menyebabkan keluarnya senyawa intraseluler mikroorganisme. 

Membran sel adalah lapisan di bawah dinding sel yang mempunyai sifat 
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permeabilitas selektif dan berfungsi mengontrol keluar masuknya substansi dari 

dalam dan luar sel, serta memelihara tekanan osmotik internal dan ekskresi. 

Beberapa antibiotik bersatu dengan membran yang berfungsi sebagai iondphores 

yaitu senyawa yang memberi jalan masuknya ion abnormal. Proses ini dapat 

mengganggu biokimia sel, misalnya gramisdin. Antibiotik polimiksin dapat 

merusak membran sel setelah bereaksi dengan fosfat pada fosfolipid membran sel. 

Polimiksin lebih aktif terhadap bakteri gram negatif . 

4) Penghambatan terhadap sintesis protein 

 Hidupnya suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul dalam 

keadaan alamiah. Suatu kondisi atau substansi mengubah keadaan ini yaitu 

mendenaturasi protein dengan merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu 

tinggi atau konsentrasi beberapa zat dapat mengakibatkan koagulasi kerusakan total 

komponen seluler yang vital.  

5) Penghambatan terhadap sintesis asam nukleat  

Asam nukleat merupakan bagian yang sangat vital bagi perkembangbiakan sel. 

Untuk pertumbuhannya, kebanyakan sel tergantung pada sintesi DNA, sedangkan 

RNA diperlukan untuk transkipsi dan penentuan informasi sintesis protein dan 

enzim. Begitu pentingnya DNA dan RNA dalam proses kehidupan sel. Hal ini 

berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan atau pada fungsi 

zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel. Dalam hal ini 

mempengaruhi metabolisme asam nukleat, seperti berikatan dengan enzim DNA 

dependen RNA-polymerase bakteri, memblokir helix DNA. Contohnya seperti 
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antibiotik quinolon, pyrimethamin, sulfonamida, trimethoprim, dan trimetrexat, 

sedangkan metronidazole menghambat sintesis DNA (Hafsan, 2011).  

E. Metode Pengujian Mikroba 

Metode pengujian mikroba terdiri dari beberapa cara sebagai berikut : 

1. Metode Difusi 

Pada metode ini,  penentuan aktivitas diddasarkan pada kemampuan difusi dari 

zat antimikroba dalam lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan mikroba uji. 

Hasil pengamatan yang akan diperoleh berupa ada atau tidaknya zona hambatan 

yang akan terbentuk di sekeliling zat antimikroba pada waktu inkubasi. 

Pada metode ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

1) Cara cakram (Disc) 

Cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan untuk menentukan 

kepekaan kuman terhadap berbagai macam obat-obatan. Pada cara ini, digunakan 

suatu cakram kertas saring ( ) yang berfungsi sebagi tempat menampung zat 

antimikroba. Kertas saring tersebut kemudian diletakkan pada lempeng agar yang 

telah diinokulasi mikroba uji, kemudian diinkubasi pada waktu tertentu dan suhu 

tertentu, sesuai dengan kondisi optimum dari mikroba uji.  

Pada umumnya, hasil yang didapat bisa diamati setelah inkubasi selama 18-24 

jam dengan suhu 37 °C. Hasil pengamatan yang diperoleh berupa ada atau tidaknya 

daerah bening yang terbentuk di sekeliling kertas cakram yang menunjukkan zona 

hambat pada pertumbuhan bakteri. Metode cakram disk atau cakram kertas ini 
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memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mudah dilakukan, tidak 

memerlukan peralatan khusus dan relatif murah, sedangkan kelemahannya adalah 

ukuran zona bening yang terbentuk tergantung oleh kondisi inkubasi, inokulum, 

predifusi dan preinkubasi serta ketebalan medium. 

2) Cara parit (Ditch) 

Suatu lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat 

sebidang parit. Parit tersebut berisi zat antimikroba, kemudian diinkubasi pada 

waktu dan suhu optimum yang sesuai untuk mikroba uji. Hasil pengamatan akan 

berupa ada tidaknya zona hambat yang akan terbentuk di sekitar parit. 

3) Cara sumuran (hole/cup)  

Pada lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat suatu 

lubang yang selanjutnya diisi dengan zat antimikroba uji. Kemudian setiap lubang 

itu diisi dengan zat uji. Setelah diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai dengan 

mikroba uji, dilakukan pengamatan dengan melihat ada atau tidaknya zona 

hambatan di sekeliling lubang .  

2. Metode Dilusi 

Pada metode ini dilakukan dengan mencampurkan zat antimikroba dan media 

agar, yang kemudian diinokulasikan dengan mikroba uji. Hasil pengamatan yang 

akan diperoleh berupa tumbuh atau tidaknya mikroba di dalam media. Aktivitas zat 

antimikroba ditentukan dengan melihat konsentrasi hambat minimum (KHM) yang 

merupakan konsentrasi terkecil dari zat antimikroba uji yang masih memberikan 
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efek penghambatan terhadap pertumbuhan mikroba uji. Metode ini terdiri dari dua 

cara antara lain : 

1) Pengenceran serial dalam tabung  

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sederetan tabung reaksi yang diisi 

dengan inokulum kuman dan larutan antibakteri dalam berbagai konsentrasi. Zat 

yang akan diuji aktivitas bakterinya diencerkan sesuai serial dalam media cair, 

kemudian diinokulasikan dengan kuman dan diinkubasi pada waktu dan suhu yang 

sesuai dengan mikroba uji. Aktivitas zat ditentukan sebagai konsentrasi hambat 

minimal (KHM).  

2) Penapisan lempeng agar 

Zat antibakteri diencerkan dalam media agar dan kemudian dituangkan ke 

dalam cawan petri. Setelah agar membeku, diinokulasikan kuman kemudian 

diinkubasi pada waktu dan suhu tertentu. Konsentrasi terendah dari larutan zat 

antibakteri yang masih memberikan hambatan terhadap pertumbuhan kuman 

ditetapkan sebagai konsentrasi hambat minimal (KHM)  

3. Metode difusi dan dilusi 

E-test atau biasa disebut juga epsilometer adalah metode tes dimana huruf (E) 

dalam nama E-test menunjukan simbol epsilon (ἐ). E-test merupakan metode 

kuantitatif untuk uji antimikroba. Metode ini termasuk gabungan antara metode 

dilusi antibakteri dan metode difusi antibakteri ke dalam media. Metode ini 

dilakukan dengan menggunakan strip plastik yang sudah mengandung agen 

antibakteri dengan konsentrasi terendah sampai konsentrasi tertinggi diletakkan 
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pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme. Hambatan pertumbuhan 

mikroorganisme bias diamati dengan adanya area jernih di sekitar strip tersebut. 

Etest dapat digunakan untuk menentukan kadar hambat minimum (KHM) 

(Schwalbe et al., 2007). 

F.  Metode Sterilisasi 

1. Pengertian Sterilisasi 

Sterilisasi merupakan proses penghilangan atau pemusnahan semua organize 

hidup dan sporanya terhadap peralatan untuk menjaga kebersihan agar tetap steril 

dan mencegah terjadinya kontaminasi (Allen et al., 2011). 

2. Cara-Cara Sterilisasi 

Pada prinsipnya sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu secara mekanik, 

fisik, dan kimiawi.  

1) Sterilisasi secara mekanik (filtrasi) menggunakan suatu saringan yang berpori 

sangat kecil (0,22 mikron atau 0,45 mikron) sehingga mikroba tertahan pada 

saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang tahan 

panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik. 

2) Sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. 

Beberapa jenis sterilisasi secara fisika sebagai berikut : 

a. Pemijaran (dengan api langsung). Membakar alat pada api secara 

langsung, contoh alat : jarum inokulum, pinset.  

b. Panas kering : pada proses ini terjadi dehidrasi sel mikroorganisme, 

sterilisasi dengan oven kira-kira 160-180°C selama 1,5-2 jam dengan 
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sistem udara yang statis. Sterilisasi panas kering cocok untuk alat yang 

terbuat dari kaca misalnya Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan petri.  

c. Uap air panas : konsep ini mirip dengan mengukur. Air mendidih atau uap 

air pada suhu 100°c dapat membunuh bentuk vegetatif dari 

mikroorganisme dan virus dalam waktu 5 menit. Masih banyak spora 

bakteri yang tahan terhadap pemanasan ini dan masih tetap hidup setelah 

dilakukan perebusan selama beberapa jam.  

d. Uap air panas bertekanan menggunakan autoklaf pada suhu 121°c  

selama 15 menit. Ini dilakukan untuk membunuh spora bakteri yang 

paling tahan panas. Cara ini dilakukan untuk mensterilkan alat-alat yang 

tidak tahan pemanasan seperti spoit.  

e.  Penyinaran dengan UV. Sinar Ultra Violet juga dapat digunakan untuk 

proses sterilisasi, misalnya untuk membunuh mikroba yang menempel 

pada permukaan interior safety carbinet dengan disinari lampu UV. 

Radiasi UV menyebabkan kesalahan dalam replikasi DNA dan 

mempunyai aktivitas mutagenik pada sel-sel yang masih hidup (Allen et 

al., 2011) 

3) Sterilisasi Kimiawi Biasanya menggunakan senyawa antiseptik dan 

desinfektan contohnya antara lain alkohol dan formalin (Kemenkes, 2020). 
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G.  Ekstraksi 

1. Pengertian Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi ketetapan . 

Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan bahan atau kandungan kimia dari 

campurannya dengan meggunakan pelarut yang sesuai. Tujuan ekstraksi adalah 

untuk menarik dan memisahkan senyawa yan mempunyai kelarutan berbeda–beda 

dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari 

tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu 

(Kemenkes, 2020). 

2. Jenis- jenis Ekstraksi  

Beberapa metode ekstraksi sebagai berikut : 

1) Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan. 

Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan 

maupun yang tidak tahan pemanasan. Secara teknologi maserasi termasuk ekstraksi 

dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi 

dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan atau kamar.  
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Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini 

sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. 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. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah 

memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar 

kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja 

sulit di ekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat 

menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil. 

2) Sokletasi  

Sokletasi merupakan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu 

baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus soklet sehingga terjadi ekstraksi 

konstan dengan adanya pendingin balik. Caranya, serbuk bahan ditempatkan pada 

selongsong dengan pembungkus kertas saring, lalu ditempatkan pada alat soklet 

yang telah dipasang labu dibawahnya. Tambahkan pelarut sebanyak 12 kali 

sirkulasi. Pasang pendingin balik, panaskan labu, ekstraksi berlangsung minimal 3 

kali jam dengan interval sirkulasi kira-kira 15 menit.  

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung 

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

labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan 

suhu penangas diatur hingga titik didih. Keuntungan dari metode ini adalah proses 

ektraksi yang berkelanjutan, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil 

kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan 



34 
 

 

banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat 

terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih. 

3) Destilasi Uap 

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk 

mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama 

pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai dua bagian yang tidak 

saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. 

Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat 

terdegradasi. 

4) Refluks 

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama 

waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama 

sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna Pada metode 

refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang dihubungkan 

dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap 

terkondensasi dan kembali ke dalam labu. 

5) Perkolasi 

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah 

perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran bagian bawahnya). Pelaru 

ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada 

bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh 
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pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak 

homogen maka pelrut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini 

juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Agung, 2017). 

H. Perhitungan Zona Hambat 

Zona hambat adalah daerah bening yang tampak di sekeliling perlakuan . zona 

hambat antibakteri diukur berdasarkan diameter dan penghambatnya berupa areal 

bening di sekeliling daerah pengujian berdasarkan metode yang digunakan seperti 

kertas cakram atau sumuran. Pengukuran diameter dihitung secara vertikal dan 

horizontal termasuk dengan diameter sumur uji, lalu dirata-ratakan. Penghitungan 

luas zona hambat sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 1. Rumus Perhitungan Diameter Zona Hambat  (Calculation 

formula of inhibition zone diameter) .(Winastri et al., 2020) 

Adapun kategori zona hambat sebagai berikut : 

Diameter Kekuatan Daya Hambat 

≤ 5 mm Lemah (Weak) 

6–10 mm Sedang (Moderate) 

11–20 mm Kuat (Strong) 

≥ 21 mm Sangat Kuat (Very Strong) 

Tabel 1. Ketegori diameter zona hambat (The category of inhibition 

zone diameter (Fachriyah et al., 2020). 
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I. Skirining Fitokimia 

Skrining fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam. 

Skrining fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan 

gambaran mengenai kadnungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan 

diteliti. Metode skrining fitokimia secara kualitatif dapat dilakukan melalui reaksi 

warna dengan menggunakan suatu pereaksi tertentu..  Skrining fitokimia meliputi 

pemeriksaan kandungan senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, glikosida, 

terpenoid, atau steroid (Vifta & Advistasari, 2018) 

1. Flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa golongan fenol terbesar yang terdapat di alam 

dengan struktur kimia C6-C3-C6. Senyawa flavonoid yang paling sering ditemukan 

pada tumbuhan biasanya berbentuk glikosida. flavonoid berikatan dengan gula 

yang menyebabkan flavonoid ini bersifat polar. Untuk mengidentifikasi senyawa 

flavonoid dalam tumbuhan dilakukan dengan menggunakan pereaksi semprot 

sitroborat, yang akan menimbulkan bercak berffluoresensi kuning. Hijau, atau biru 

pada UV 366. 

2. Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa golongan yang banyak ditemukan dalam tumbuhan 

yang paling sedikit satu atom nitrogen yang sifatnya basa dan emmbentuk suatu 

cincin heterosiklik serta mengandung substituent yang bervariasi seperti gugus 

amina, amida, fenol, dan metoksi sehingga alkaloid bersifat semipolar. Untuk 

mengidentifikasi senyawa alkaloid ini dengan menggunakan pereaksi semprot 
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dregendroff, yang menimbulkan bercak berwarna jingga hingga coklat pada sinar 

tampak. 

3. Steroid atau Triterpeneoid 

Senyawa triterpenoid memiliki struktur siklik berupa alkohol yang menyebabkan 

senyawa ini cenderung bersifat semipolar. Untuk mengidentifikasi senyawa 

triterpenoid dan steroid ini dengan menggunakan pereaksi semprot Lieberman-

burchard yang pada senyawa steroid akan menimbulkan bercak berwarna hijau 

hinggabiru pada UV 366. Dan pada senyawa triterpenoid bercak yang timbul 

berwarna orange kemerahan pada sinar tampak 

4. Senyawa polifenol atau fenolik 

Senyawa polifenol merupakan suatu senyawa metabolit sekunder terbesar pada 

tumbuhan. Pada senyawa fenol terdiri dari sebuah cincin aromatik dengan satu atau 

lebih gugus hidroksil. Salah satu senyawa fenolik yang cenderung larut dalam air 

dan pelarut polar yaitu tannin dan senyawa fenolik lainnya yaitu flavonoid . pada 

identifikasi semyawa polifenol atau fenolik ini dengan menggunakan pereaksi 

semprot feri klorida yang menimbulkan bercak berwarna kuning tua hingga ungu 

dan hitam pada sinar tampak (Julianto, 2019).   
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J. Tinjauan Islami  

Keanekaragaman tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, baik itu digunakan sebagai bahan 

pangan maupun sebagai bahan pengobatan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah 

SWT memiliki banyak manfaat sehingga dihamparkan dibumi dan dikelola oleh 

manusia sebagai khalifah di atas bumi ini. Hanya saja dalam pengelolaannya di 

butuhkan Ilmu pengetahuan, dengan itu, manusia sebagai khalifah dapat mengambil 

manfaat dari ciptaan Allah SWT. terutama dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai 

bahan pengobatan (Mukhriani, 2014). 

Berdasarkan hal tersebut, Allah  berfirman dalam QS. Thaha/20:53 

انَْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءًًۗ فَاخَْرَجْنَا   سَلَكَ لكَُمْ فِيْهَا سُبلًًُ وَّ الَّذِيْ جَعلََ لكَُمُ الْْرَْضَ مَهْداً وَّ

نْ نَّبَاتٍ شَتّٰى  ٖٓ ازَْوَاجًا م ِ  بِه 

Terjemahnya : 

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang 

telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari 

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

dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” (Kementrian Agama RI, 

2014). 

 

Berkenan ayat diatas M.Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan 

bahwa yakni Allah SWT. “Yang telah menjadikan bagi kamu”, wahai Fir’aun dan 

seluruh manusia sebagian besar “bumi sebagai hamparan” dan menjadikan 

sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi dan Dia, 

Tuhan itu juga, “Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan jalan yang 

mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air”, yakni hujan, sehingga 

tercipta sungai-sungai dan danau, “maka kami tumbuhkan dengannya”, yakni 
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dengan perantaraan hujan itu, “berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-

macam” jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Itu semua Allah ciptakan 

(Shihab, 2002). 

Berdasarkan tafsir Al-Azhar yaitu  “Allah menurunkan air dari langit, maka 

kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam- 

macam” merupakan bagian dari hidayah Allah SWT kepada manusia dan binatang 

guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan bagi 

kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Allah SWT memberi 

hidayah kepada langit guna menurunkan hujan agar turun tercurah, dan untuk 

tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang. Juga dalam firman-Nya “Dia yang 

telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan”. Terjemahan ayat 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 penciptaan-Nya (Hamka, 2015).  

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT. Menciptakan hamparan yang luas 

dengan macam tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Tumbuhan 

menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan 

sandang, papan dan bahan obat-obatan. Begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan 

bagi makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan adalah makhluk yang tidak pernah 

mengharapkan balasan dari makhluk lain. Oleh sebab itu, pada penelitian yang akan 

dilakukan adalah  memanfaatkan tumbuhan parang romang sebagai upaya 

pengobatan antibakteri pada penyakit yang terjangkit luka ataupun infeksi . 

penelitian ini dapat terjadi dengan adanya izin Allah SWT.  
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Agar pemanfaatan tumbuhan  dapat dilakukan sebagaimana mestinya, maka 

diperlukan penelitian ilmiah yang bersumber dari bacaan-bacaan yang memiliki 

validitas yang baik. Perintah Allah SWT. Dalam membaca dijelaskan dalam QS. 

Al-Alaq/96:1 : 

قَ   َ ل ي    خَ ذِ َّ ل كَ   ا ِ ب  مِ   رَ س  ا ِ أ    ب رَ ق  ِ  ا

Terjemahnya :  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan” 

(Kementrian Agama RI, 2014). 

Kata iqra’ berasal dari kata qara’a yang pada mulanya berarti menghimpun. 

Hal ini berarti pula menyampaikan, menelaah, membaca, memahami, mendalami, 

meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan sebagainya yang bermuara pada arti 

menghimpun (Shihab, 2009). Penggalan ayat ini merupakan salah satu dari banyak 

ayat yang senantiasa menyeru manusia untuk mendalami makna, menelaah,  

membaca, serta memahami yang terkandung dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, 

dengan ayat ini dapat menjadi acuan dalam membaca terkait penelitian ilmiah 

tentang pemanfaatan tumbuhan sebagai pengobatan penyakit. 

Allah SWT telah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal bagi umat manusia 

dan segala ciptaany-Nya dapat digunakan dan dimanfaatkan. Allah SWT berfirman 

dalam surah Al-Baqarah ayat 22 yaitu :  

ضَ ٱ لكَُمُ  جَعلََ  لَّذِىٱ رَ  شًا لْ  رَجَ  مَاءًٓ  لسَّمَاءِٓ ٱ مِنَ   وَأنَزَلَ   بِنَاءًٓ  لسَّمَاءَٓ ٱوَ  فِرََٰ مِنَ   ۦبِهِ   فَأخَ   

تِ ٱ قًا لثَّمَرََٰ عَلوُا   فَلَ     لَّكُم   رِز  ِ  تجَ  تعَ لمَُونَ   وَأنَتمُ   أنَداَداً لِِلَّ  
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Terjemahnya :  

Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai 

atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan 

(hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu 

mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui 

(Kementrian Agama RI, 2014) 

berdasarkan ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa Allah SWT 

menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, menurunkan air 

hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menjadikan tumbuh-tumbuhan itu 

berbuah. Semuanya diciptakan Allah untuk manusia, agar manusia memperhatikan 

proses penciptaan itu, merenungkan, mempelajari dan mengolahnya sehingga 

bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan sesuai dengan yang telah diturunkan 

Allah. Dengan jelas Allah menerangkan dalam ayat ini terutama pada bagian yang 

mengungkapkan Dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit lalu Dia 

hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan (Shihab, 2001) 

Berdasarkan ayat tersebut maka segala ciptaan Allah SWT dapat dimanfaatkan 

oleh manusia sehingga terkait penelitian ini bertujuan untuk memanfaat ciptaan 

Allah SWT yaitu tumbuhan parang romang sebagai  upaya pengobatan.  

Allah SWT menciptakan penyakit dan juga menciptakan obatnya,  sebagaimana 

dalam hadits riwayat Imam Muslim  bahwa  telah menceritakan kepada kami Harun 

bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu 

Ibnu al-Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir r.a. 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda : 
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عن جابر بن عبد االله لِكُلِ  داَءٍ دوََاءٌ، فَإذِاَ أصََابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بـرََأَ بِإذِْنِ االلهِ عَزَّ  

 وَجَلَّ 

Artinya : 

 “Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath 

Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami 

Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 

'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. 

Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan 

sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla. (HR. Imam Musim) 

(Al- Aini et al, 1980). 

Al-Nawawi dalam kitabnya Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim menjelaskan bahwa 

hadits tersebut menunjukkan keutamaan berobat, itu menurut jumhur ulama, al-

Qhadi mengatakan bahwa hadis ini mengandung ilmu-ilmu yang terkait dengan 

agama, dunia, kesehatan, ilmu kedokteran, dan bolehnya berobat. Menurut hujjah 

para ulama bahwa Allah selaku penentu dan adapun pengobatan juga berasal dari 

ketentuan Allah SWT (An-Nawawi et al, 1375). 

Allah SWT. tidak memberikan penyakit kepada seseorang kecuali ia telah 

menentukan obatnya, yang dimaksud dengan “menurunkan” pada hadits di atas 

ialah Allah menurunkan penyakit dan obat melalui malaikat secara langsung kepada 

mahluk sebagai perwakilan. Dikatakan bahwa banyak orang yang berobat tapi 

mereka tidak mendapatkan kesembuhan, maka dijawab bahwa itu karena mereka 

tidak mengetahui hakikat dari pengobatan itu. Hadits tersebut tidak menunjukkan 

penyakit secara keseluruhan karena dikecualikan penyakit tua dan mati, dan pada 

hadits tersebut terdapat penjelasan bolehnya melakukan pengobatan. 

Salah satu penyebab terjadinya penyakit diabetes mellitus adalah faktor 

makanan yang tidak sehat dan tidak terjaga. Makan yang berlebihan dengan kadar 
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gula yang tinggi menyebabkan gula dan lemak dalam tubuh menumpuk secara 

berlebihan. Kondisis tersebut menyebabkan kelenjar pankreas terpaksa harus 

bekerja keras memproduksi hormon insulin untuk mengolah gula yang masuk. Jika 

suatu saat pankreas tidak mampu memenuhi kebutuhan hormon insulin yang terus 

bertambah, maka kelebihan gula tidak dapat terolah lagi dan akan masuk ke dalam 

darah serta urin (Yusnanda et al., 2018).  Berdasarkan hal tersebut, Allah SWT telah 

berfirman tentang perintah menjaga makanan dan minuman dalam al-qur’an yang 

dijelaskan pada surah Al-Baqarah 2/168 : 

بِي ن   نِ   انَِّه   لكَُم    عَدوُ   مُّ تِ  الشَّي طَٰ ا خُطُوَٰ لَ  تتََّبعِوُ  لً  طَي ِبًا  وَّ ضِ  حَلَٰ رَ  ا فِى ال  ا مِمَّ ٓ ايَُّهَا النَّاسُ  كُلوُ   يَٰ

Terjemahnya :  

Wahai manusia, makanlah Sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik 

dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkag setan. Sesungguhnya ia bagimu 

merupakan musuh yang nyata (Kementrian Agama RI, 2014). 

Al-Qur’an menekankan bahwa makanan itu harus memenuhi kualifikasi 

ḥalālan ṭayyiban (halal dan baik). Makanan haram adalah makanan yang dilarang 

oleh agama pemakannya, seperti babi, bangkai, darah ataupun makanan yang tidak 

diijinkan oleh pemiliknya untuk dimakan. Sementara halal adalah kebalikannya. 

Sementara ṭayyiban adalah makanan yang tidak mengandung zat berbahaya dan 

bisa mendatangkan dan menjamin kesehatan (Fuadi Husin, 2014). 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa menjaga pola makan yang 

baik menjadi salah satu langkah dalam mencegah terjadinya suatu penyakit, serta  

setiap penyakit yang diturunkan Allah SWT. pasti ada obatnya, dan setiap 

pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Jika Allah SWT. menghendaki 

maka seseorang akan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Akan tetapi Allah 
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SWT. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan 

penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya. Oleh 

karena itu, penelitian ini dapat berlangsung atas izin Allah SWT. dan apabila 

penelitian berhasil maka akan mempermudah penyembuhannya dalam hal ini 

penggunaan tumbuhan parang romang sebagai upaya pengobatan antibakteri pada 

penyakit yang terjangkit luka ataupun infeksi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi eksperimental laboratorium yang menggunakan 

bakteri sebagai bahan uji. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di RSUD Haji Makassar yang memiliki pasien diabetes 

dengan luka ulkus diabetikum dan dilakukan proses  pengujian di laboratorium 

Kesehatan Makassar, laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, laboratorium 

Mikrobiologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar.  

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Februari – Juli 2023. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu ekstraksi, isolasi bakteri, dan 

uji aktivitas antibakteri. Ekstraksi dilakukan dengan metode refluks, isolasi bakteri 

dilakukan pada pasien dengan ulkus diabetikum, dan pengujian antibakteri dengan 

metode difusi agar paper disc.  
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi pada penelitian ini yaitu tumbuhan parang romang yang diambil di 

daerah kota Malino. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan yaitu bagian akar tumbuhan parang romang. 

D. Instrumen Penelitian 

1. Alat 

Alat yang digunakan antara lain  gelas kimia (pyrex), paper disc blank 6 mm, 

erlenmayer (pyrex), tabung reaksi (pyrex), card vitec, jangka sorong, bunsen,  

timbangan analitik, laminar air flow (LAF) , spoit (Onemed), jarum ose, cawan 

petri, inkubator, rotary evaporator, alat refluks, mesin vitek ms (biomerieux). 

2. Bahan  

Aquadest steril, akar parang romang, etanol 96%, natrium klorida 0,9%, dimetil 

sulfoksida 0,3 %, bakteri patogen, medium bakteri natrium agar, medium muller 

hilton agar, medium mac concey agar, klindamisin. 

E. Teknik Pengolahan 

1. Pengambilan Sampel 

Sampel diambil pada pagi hari antar jam 7-10 pagi lalu dilakukan pengolahan 

sampel. 
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2. Pengolahan Sampel 

Sampel akar parang romang yang telah diambil dicuci bersih menggunakan air 

mengalir kemudian ditiriskan lalu dikeringkan di lemari pengering. Kemudian 

dihaluskan hingga menjadi serbuk dan disimpan dalam wadah tertutup rapat. 

3. Ekstraski Sampel 

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu refluks. Sampel 

akar parang romang yang telah kering Sebanyak 500 gram simplisia akar parang 

romang, dimasukkan dalam labu alas bulat lalu ditambahkan etanol 96%, kemudian 

ditempatkan diatas heating mantle, lalu dipasang kondensor pada labu alas bulat. 

Refluks dilakukan  selama ± 2 jam lalu disaring. Filtrat kemudian ditampung dalam 

wadah penampung dan ampasnya dilarutkan dengan etanol. Proses refluks 

dilakukan sebanyak 3 siklus. Misel yang diperoleh dikumpulkan, kemudian 

diuapkan dengan rotary evaporator, hingga diperoleh ekstrak kental.  

4. Pengujian Skrining Fitokimia 

Pengujian fitokimia dilakukan terhadap ekstrak akar parang romang untuk 

mengetahui kandungan metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak. Adapun 

pengujian yang dilakukan sebagai berikut : 

1) Uji Alkaloid 

Sebanyak 1 g sampel ditambahkan 10 ml asam klorida 2 N, dipanaskan  di 

atas penangas air selama 2 menit , didinginkan dan disaring. Filtrat yang diperoleh 

digunakan untuk tes alkaloid. Kemudian ditambahkan 5 ml ammonia 25% dan 20 

ml kloroform. kemudian dimasukkan sebanyak 1 ml filtrat kedalam 2 tabung 

reaksi. Tabung 1 ditambahkan pereaksi mayer , jika terjadi endapan putih-kuning 
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maka terdapat alkaloid, kemudian tabung 2 ditambahkan pereaksi Dragendorff, 

jika terdapat endapan orange maka ekstrak mengandug alkaloid (Farnsworth, 

1966). 

2) Uji Flavonoid 

Sebanyak 1 g sampel dimasukkan kedalam tabung reaksi kemudian 

ditambahkan 20 ml aquadest lalu dipanaskan selama 15 menit. Ekstrak kemudian 

disaring dan hasil filtrate ditambahkan serbuk magnesium 100 mg, 1 ml asam 

klorida  pekat, dan 5 ml amyl alkohol lalu diaduk hingga homogen. Jika terbentuk 

warna orange, merah, atau kuning, maka ekstrak mengandung flavonoid 

(Farnsworth, 1966). 

3) Uji Sponin 

Sebanyak 1 g sampel dimasukkan kedalam tabung reaksi kemudian 

ditambahkan 20 ml aquadest lalu dipanaskan hingga 15 menit kemudian 

didiamkan hingga dingin. Tambahkan 1 tetes asam klorida 2 N kemudian dikocok 

kuat selama 10 detik. Jika terbentuk buih yang banyak selama tidak kurang dari 

10 menit dengan buih setinggi 1 cm hingga 10 cm dan tidak hilang, maka ekstrak 

menunjukkan adanya saponin (Farnsworth, 1966). 

4) Uji Tanin 

Sebanyak 2 g sampel dimasukkan kedalam tabung reaksi kemudian 

ditambahkan aquadest sebanyak 20 ml dan didihkan selama 15 menit kemudian 

didinginkan dan disaring. Sebagian hasil filtrat kemudian dimasukkan kedalam 

tabung reaksi 1 ditambahkan 1-2 tetes feri klorida 5%, jika terjadi warna biru 

kehitaman atau hijau kehitaman menunjukkan adanya tanin. Kemudian sisa hasil 
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filtrat dimasukkan kedalam tabung reaksi 2 ditambahkan gelatin 10 % lalu 

diteteskan stiasni dan dipanaskan selama 5 menit, jika terdapat endapan merah 

muda menunjukkan adanya tanin (Farnsworth, 1966). 

5) Uji Terpenoid/steroid  

Sebanyak 1 g ekstrak ditimbang dan ditambahkan aquadest sebanyak 20 ml 

dan didihkan selama 15 menit kemudian didinginkan dan disaring. Hasil filtrate 

kemudian diambahkan kloroform kloroform 2 ml dan ditambahkan dengan asam 

sulfat  pekat sebanyak 3 tetes. Bila pada dua fase warna merah kecoklatan 

menandakan adanya terpenoid (Onuekwusi et al., 2014). 

6) Uji Kumarin 

Kertas saring direndam dengan natrium hidroksida 1 ml lalu dikeringkan. 

Timbang ekstrak sebanyak 1 mg lalu dilarutkan dengan kloroform kemudian 

teteskan  sebanyak 3 tetes pada kertas saring yang telah dikeringkan kemudian 

diamati diawa lampu UV 366.  Uji positif kumarin ditandai dengan terbentuknya 

fluorosensi hijau-kuning atau biru (Farnsworth, 1966). 

5. Pembuatan Konsentrasi Ekstrak 

Ekstrak dibuat dalam 5 ml dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, kontrol positif 

klindamisin 2 ppm , dan kontrol  negative dimetilsulfoksida 0,3 %. Ekstrak 

ditimbang kemudian dilarutkan dengan dimetilsulfoksida 0,3 % dan ditambahkan 

Aqua Pro Injeksi sebanyak 5 ml. 

6. Sterilisasi Alat 

Alat-alat yang digunakan dicuci dengan sabun, dibilas dengan air sampai 

bersih, dikeringkan dengan posisi terbalik diudara terbuka, setelah kering 
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dibungkus dengan kertas perkamen. Alat gelas disterilkan menggunakan oven pada 

suhu 180⁰ C selama 2 jam. Ose dan pinset disterilkan dengan pemijaran di atas api 

spritus, sedangkan alat-alat yang terbuat dari karet, plastik dan medium yang tidak 

tahan pemanasan disterilkan dalam atouklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. 

7. Pengambilan sampel luka ulkus diabetikum 

Sampel luka yang diambil berupa cairan fisiolgis pasien ulkus diabetikum 

berupa push (nanah) sebanyak 1 ml yang diambil  menggunakan spoit 1 cc dengan 

proses pengambilan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai pada bidangnya.   

8. Penyiapan mikroba Uji  

Mikroba uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bakteri yang 

menginfeksi pasien luka ulkus diabetikum. Sampel luka yang telah diambil 

kemudian dilakukan isolasi bakteri dengan cara sampel luka dituang kedalam media 

media Mac Concey Agar dengan teknik penggoresan (streak plate) lalu inkubasi 

pada suhu 37oC selama 1 x 24 jam. Setelah biakan bakteri muncul, kemudian 

dilakukan identifikasi bakteri menggunakan mesin vitek ms. 

9. Proses Identifikasi Bakteri  

Identifikasi bakteri dilakukan dengan proses spoting yaitu isolate bakteri 

diambil 1 ose kemudian dipindahkan di slide vitek lalu ditetesi dengan larutan jenuh 

CHCA (asam α-siano-4-hirdroksisinamat dalam 50% asetonitril dan 2,5% asam 

trifluoroasetat)   sebanyak 1 µL .  slide vitek dimasukkan kedalam alat vitek ms dan 

menunggu hasil identifikasi bakteri.  
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10. Proses Inokulasi Bakteri 

setelah bakteri diidentifikasi, bakteri tersebut diinokulasi dengan menggunakan 

media Natrium Agar  dengan cara medium dituang kedalam cawan petri . Setelah 

medium memadat, diambil masing – masing 1 ose isolat bakteri kemudian 

dilakukan teknik penggoresan (streak plate) lalu  inkubasi pada suhu 37oC selama 

1 x 24 jam. 

11. Pembuatan Suspensi Bakteri 

Suspensi koloni bakteri patogen dibuat dengan cara mengambil satu ose koloni 

dari media padat ke tabung reaksi berisi 5 mL NaCl 0,9% . Kekeruhan pada suspensi 

koloni uji distandarisasi dengan standar 0,5 Mc Farland (sekitar 1,5 x 108 

CFU/mL). 

12. Pengujian Antibakteri Ekstrak Akar Parang Romang Sebagai Antibakteri 

dengan Metode Difusi Agar paper disc 

Suspensi bakteri uji dituang ke dalam cawan petri sebanyak 100 µL kemudian 

ratakan dengan memutar cawan petri, Media media MHA (Muller Hilton agar )  

cair yang telah disterilkan dimasukkan ke dalam cawan petri masing-masing 

sebanyak 20 ml dan dibiarkan memadat pada suhu kamar 20-25°. dicelupkan swab 

steril kedalam suspensi bakteri kemudian digoreskan  pada media MHA (muller 

hilton agar ) lalu didiamkan selama 10 menit.   paper disc ukuran 6 mm dimasukkan 

kedalam seri konsentrasi ekstrak, kontrol positif Klindamisin , dan kontrol negatif 

dimetilsulfoksida. kemudian didiamkan selama 1 jam. Setelah itu, paper disc 

ditempelkan pada media media MHA (muller hilton agar) dan inkubasi selama 24 

jam pada suhu 37°C. Diamati dan dihitung zona bening disekitar perlakuan. 
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13. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan system statistik SPSS 

menggunakan uji one way annova dan dilanjutkan uji tukey. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pengolahan sampel 

Sampel akar parang romang dilakukan ekstraksi sampel dengan metode refluks 

menggunakan pelarut etanol 96% selama 2 jam. Selanjutnya dievaporasi untuk 

menguapkan pelarut yang terkandung dalam filtrat. Hasil ekstrak kental yang 

diperoleh dapat dilihat pada tabel. 2 sebagai berikut :  

Tabel 2. Hasil Ekstraksi Akar Parang romang  

Berat Sampel Berat Ekstrak (%) Rendamen  

650 gram 15,665 gr 2,41 % 

 

2. Skirining Fitokimia 

Skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit 

sekunder dalam ekstrak akar Parang Romang. Hasil dapat dilihat pada tabel. 3 

sebagai berikut :  

Tabel 3. Skrining Fitokimia 

Uji Fitokimia Hasil Ket 
Kumarin + Endapan warna putih kuning 

Flavonoid + Endapan warna orange kuning 

Saponin + Berbuih 1 cm 

Tanin + Endapan merah muda 

Steroid/triterpenoid + Endapan merah kecoklatan 

Alkaloid  + Fluorosensi hijau dan biru 

Keterangan :  

(+) = mengandung senyawa fitokimia 
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3. Uji Identifikasi Bakteri 

  Pada pengujian identifikasi bakteri berdasarkan sampel luka dari 2 orang pasien 

yang mengidap ulkus diabetikum dengan menggunakan instrument vitek ms, maka 

hasil identifikasi bakteri untuk pasien 1 yaitu Staphylococcus Aureus dan 

Escherichia Coli. Hasil identifikasi bakteri pasien 2 yaitu Proteus Penneri dan 

Staphylococcus Aureus. Berdasarkan data identifikasi tersebut, maka isolat bakteri 

yang diambil adalah hasil identifikasi yang berbeda. Data dilihat pada tabel 4.  

  Tabel 4. Identifikasi Bakteri 

Nama  Bakteri Jenis Bakteri Keterangan 

Escherichia Coli Gram Negatif + 

Staphylococcus Aureus Gram Positif + 

Proteus Penneri Gram Negatif + 

Keterangan : 

(+) = bakteri yang teridentifikasi 

 

 

4. Uji Aktivitas Antibakteri 

Pengujian antibakteri ekstrak akar parang romang dengan  tiga replikasi metode 

difusi agar paper disc  diperoleh dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil 

yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 5.1- 5.3.  
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 Tabel 5.1. Uji aktivitas antibakteri Escherichia Coli 

Konsentrasi Diameter Zona Hambat 

(mm) 

Rata-rata Keterangan 

1 2 3 

15% 12,3 13,18 11,91 12,46 ± 0,65 Kuat 

10% 7,06 10,35 10,18 9,19 ± 1,85 Sedang 

5% 6,7 4,67 5,09 5,48 ± 1,07 Lemah 

Klindamisin 

(2ppm) 

14,25 17,28 13,59 15,04 ± 1,96 Kuat 

Dimetilsulfoksida 

(0,3%) 

0 0 0 0 Tidak Menghambat 

 

 Tabel 5.2. Uji aktivitas antibakteri Staphylococcus Aureus 

Konsentrasi Diameter Zona Hambat 

(mm) 

Rata-rata Keterangan 

1 2 3 

15% 11,37 11,93 11,95 11,75 ± 0,32 Kuat 

10% 8,78 7,5 6,45 7,57 ± 1,16 Sedang 

5% 4,38 3,98 3,84 4,06 ± 0,28 Lemah 

Klindamisin 

(2ppm) 

16,3 14 14,96 15,08 ± 1,15 Kuat 

Dimetilsulfoksida 

(0,3%) 

0 0 0 0 Tidak Menghambat 

 

 

Tabel 5.3. Uji aktivitas antibakteri Proteus Penneri 

Konsentrasi Diameter Zona Hambat 

(mm) 

Rata-rata Keterangan 

1 2 3 

15% 11,52 12,24 11,57 11,77 ± 0,40 Kuat 

10% 7,81 8,32 6,82 7,65 ± 0,76 Sedang 

5% 3,83 3,48 4,3 3,87 ± 0,41 Lemah 

Klindamisin 

(2ppm) 

13,68 13,93 12,48 13,36 ± 0,77 Kuat 

Dimetilsulfoksida 

(0,3%) 
0 0 0 0 Tidak 

Menghambat 
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B. Pembahasan 

Pertumbuhan bakteri penyebab infeksi dan penyakit perlu dihambat dengan 

antibakteri. Antibakteri merupakan substansi ataupun senyawa  yang dapat 

mematikan ataupun mencegah pertumbuhan bakteri. Mekanisme penghambatan 

terhadap pertumbuhan bakteri oleh senyawa antibakteri dapat berupa perusakan 

dinding sel dengan cara menghambat zat pembentukan bakteri, perubahan 

permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan keluarnya bahan 

makanan dari dalam sel, perubahan molekul protein dan asam nukleat, 

penghambatan kerja enzim, dan penghambatan sintesis asam nukleat dan protein 

(Hafsan, 2011).  

Tumbuhan telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengobati 

penyakit dan untuk mencegah penyakit. Senyawa aktif metabolit sekunder dari 

tanaman dapat digunakan dalam upaya pengobatan. Beberapa tumbuhan diketahui 

memiliki khasiat sebagai zat antibakteri. Terdapat beberapa senyawa yang berperan 

dalam merusak dinding sel bakteri diantaraya yaitu flavonoid, tanin, dan saponin 

yang didapatkan dari tumbuhan. Senyawa flavonoid dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan beberapa mekanisme aksi, diantaranya menghambat 

sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sitoplasma, dan dapat 

menghambat metabolisme energi dari bakteri (Manik et al., 2014).  

Senyawa  saponin memiliki aktivitas antibakteri dengan cara dengan cara 

mendenaturasi protein sel bakteri. Akibat terdenaturasinya protein sel bakteri, maka 

semua aktivitas metabolisme sel bakteri terhenti, sebab semua aktivitas 

metabolisme sel bakteri dikatalisis oleh protein, senyawa saponin dapat 
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menurunkan tegangan permukaan dinding  dan permebailitas sel (Sani et al., 2014). 

Kelangsungan hidup bakteri akan terganggu akibat rusaknya membran sel. 

Kemudian saponin akan berdifusi melalui membran sitoplasma sehingga kestabilan 

membran akan terganggu yang menyebabkan sitoplasma mengalami kebocoran dan 

keluar dari sel yang mengakibatkan kematian sel (Sudarmi et al., 2017). 

Mekanisme kerja senyawa tanin  sebagai antibakteri dengan cara menghambat 

enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak 

dapat terbentuk (Saptowo et al., 2022). Mekanisme kerja steroid sebagai antibakteri 

yaitu dengan merusak membran lipid bakteri, Steroid juga diketahui dapat 

berinteraksi dengan membran fosfolipid,karena sifatnya yang permeabel terhadap 

senyawa-senyawa lipofilik menyebabkan integritas membran menurun dan 

morfologi membran sel terganggu yang mengakibatkan sel mengalami lisis dan 

rapuh (Madduluri et al., 2013).  

Pada penelitian ini, sampel yang digunakan sebagai uji aktivitas antibakteri 

yaitu ekstrak akar parang romang dengan metode ekstraski refluks menggunakan 

pelarut etanol 96% dengan proses ekstraksi. Pelarut etanol 96% digunakan pada 

proses ekstrasi karena bersifat  polar, Etanol 96% dipilih karena  tidak toksik, 

absorbsinya baik dan memiliki  kemampuan penyarian yang tinggi sehingga dapat 

menyari senyawa yang bersifat non-polar, semi polar dan polar. Pelarut etanol 96% 

lebih mudah berpenetrasi ke dalam dinding sel sampel dibandingkan pelarut etanol 

dengan kosentrasi lebih rendah, sehingga dengan menggunakan pelarut etanol 96% 

lebih menghasilkan ekstrak yang pekat (Purwantiningsih et al., 2014).  
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Berdasarkan penelitian tentang perbandingan penggunaan etanol 96% dan 

etanol 70% dalam menarik senyawa flavonoid pada ekstrak kulit buah naga merah 

menunjukkan bahwa pada penelitian tersebut terdapat perbedaan signifikan pada 

kadar flavonoid total pada ekstrak etanol 70% dan etanol 96%, dalam hal ini kadar 

flavonoid total ekstrak etanol 96% lebih tinggi dari pada ekstrak etanol 70 % 

(Pujiastuti & El’Zeba, 2021).  

Berdasarkan penelitian lainnya tentang perbandingan penggunaan etanol 50%, 

70% dan 96% dalam menarik senyawa alkaloid pada ekstrak akar kuning 

menunjukkan bahwa penggunaan pelarut etanol 96% dalam menarik senyawa 

alkaloid lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut etanol 50%, 70% (Wahyuni & 

Marpaung, 2020). Penelitian tentang determinasi total fenolik dan flavonoid pelarut 

etanol 96% bawang Batak menunjukkan bahwa Hasil pengujian senyawa bioaktif 

ekstrak etanol 96% ditemukan flavonoid dan fenolik yang memiliki kadar tinggi 

dibandingkan dengan pelarut etil asetat dan diklorometana (Anggriani & 

Anggarani, 2022). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 

etanol dengan konsentrasi 96% memiliki potensi yang baik dalam menarik senyawa 

senyawa flavonoid, alkaloid, dan fenolik yang memiliki fungsi sebagai antibakteri.  

Proses ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode 

refluks. Refluks merupakan salah satu metode ekstraksi panas yang dilakukan 

dengan cara sampel dalam bentuk simplisia dimasukkan bersama pelarut kedalam 

labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut kemudian dipanaskan hingga 

mencapai titik didih kemudian uap panas akan terkondensasi dan kembali kedalam 

labu (Mukhriani, 2014).  
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Proses ekstraksi dengan metode refluks memiliki kelebihan yaitu memiliki 

waktu ekstraksi yang singkat, terjadi kontak langsung dengan pelarut secara terus 

menerus, pelarut yang digunakan lebih efektif, dan proses ekstraksi dapat 

berlangsung dengan efisien serta senyawa dalam sampel secara lebih efektif dapat 

ditarik oleh pelarut (Susanty & Bachmid, 2016).  

Berdasarkan penelitian  tentang perbandingan total rendamen dan skrining 

antibakteri ekstrak etanol daun sirih hijau menunjukkan bahwa penyarian atau 

proses ekstraksi yang dilakukan secara refluks memberikan hasil total rendemen 

yang lebih signifikan dibandingkan dengan metode maserasi tanpa mempengaruhi 

fungsi dan hasil penapisan senyawa aktif pada ekstrak. Hasil skrining antibakteri 

menunjukkan bahwa uji dari ekstrak hasil refluks menunjukkan nilai konsentrasi 

daya hambat minimum yang lebih besar dibandingkan hasil maserasi yang 

memberikan penghambatan yang lebih lemah dibandingkan refluks (Vifta et al., 

2019).  

Berdasarkan penelitiannya lainnya tentang perbedaan metode ekstraksi ekstrak 

daun jeruk bali sebagai antibakteri menunjukkan bahwa kadar flavonoid ekstrak 

daun jeruk bali dengan menggunakan metode refluks memiliki hasil yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan metode maserasi, serta aktivitas antibakteri dari hasil 

metode ekstraksi refluks memiliki konsentrasi daya hambat yang lebih baik 

dibandingkan dengan hasil konsentrasi daya hambat dengan metode maserasi 

(Utami et al., 2019). 
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Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa metode refluks merupakan 

salah satu metode penyarian atau ekstraksi yang menghasilkan kadar senyawa 

antibakteri yang tinggi serta menunjukkan hasil skrining antibakteri yang lebih baik 

dibandingkan dengan metode ekstraksi lainnya.  

Dari hasil simplisia sampel akar parang romang diperoleh sebanyak 650 gr 

kemudian dilakukan proses ekstraksi menggunakan metode refluks dengan pelarut 

etanol 96%, diperoleh ekstrak kental sebanyak 16,5 gr dengan rendamen sebesar 

2,41 % (lihat pada tabel 1). 

Pada tahap selanjutnya, dilakukan uji skiring fitokimia untuk mengetahui jenis 

senyawa yang terkandung pada ekstrak akar parang romang. Pada uji tersebut 

diperoleh bahwa ekstrak akar parang romang mengandung senyawa kumarin, 

flavonoid, tanin, saponin, terpenoid/steroid. ( lihat pada tabel 2).   

Uji kumarin ditandai dengan terbentuknya fluorosensi hijau dan  biru yang 

terjadi pada kertas saring. Sampel uji flavonoid ditandai dengan terbentuk endapan 

warna orange pada ekstrak, uji tanin ditandai endapan warna merah muda pada 

ekstrak, uji saponin ditandai dengan terbentuk buih selama tidak kurang dari 10 

menit dengan buih setinggi 1 cm hingga 10 cm, uji steroid/terpenoid ditandai 

dengan terjadinya dua fase warna merah kecoklatan pada ekstrak, uji alkaloid 

ditandai dengan terbentuknya endapan putih kuning pada ekstrak (lihat pada 

gambar 6). 

Pada tahap selanjutnya dilakukan uji antibakteri dengan 3 replikasi pada 

sampel ekstrak akar parang romang terhadap bakteri Escherichia Coli, 
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Staphylococcus Aureus, Proteus Penneri. Bakteri tersebut didapatkan dari hasil 

identifikasi sampel luka berupa nanah (pus) pasien diabetes yang mengalami ulkus 

dianbetikum. Pengujian antibakteri dilakukan untuk mengetahui besar konsentrasi 

ekstrak yang memberikan daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri dengan cara 

mengamati zona hambat bening disekitar papper disc yang telah direndam dalam 5 

ml pelarut dengan konsentrasi 5%, 10%,  15%, kontrol Positif  klindamisin (2ppm), 

dan kontrol negatif dimetilsulfoksida 0,3%. Paper disc direndam selama 1 jam 

dengan. Uji Zona hambat memiliki beberapa kategori yaitu kategori sangat kuat ≥ 

21 mm, Kuat 11-20 mm, sedang  6-10 mm, lemah ≤ 5 mm (Fachriyah et al., 2020). 

Berdasarkan hasil pengujian yang dibuat dalam 3 replikasi,  diketahui bahwa 

ekstrak dengan konsentrasi 15% mampu memberikan zona hambat dengan kategori 

kuat terhadap tiga bakteri uji yaitu Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, 

Proteus Penneri, dengan  diameter zona hambat 12,46 mm, 11,75 mm, 11,77 mm. 

Pada konsentrasi 10 % mampu memberikan zona hambat dengan kategori sedang  

terhadap tiga bakteri uji yaitu Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Proteus 

Penneri, dengan  diameter zona hambat 9,19 mm, 7,57 mm, 7,65 mm. Berdasarkan 

konsentrasi 5% memberikan zona hambat dengan kategori lemah  terhadap tiga 

bakteri uji yaitu Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Proteus Penneri dengan 

diameter zona hambat 5,48mm, 4,06 mm, 3,87 mm. Berdasarkan zona hambat 

kontrol positif klindamisin konsentrasi 2 ppm mempu memberikan daya hambat 

dengan kategori kuat  pada tiga bakteri Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, 

Proteus Penneri dengan diameter zona hambat 15,04 mm,  15,08 mm, 13,36 mm.  
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Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa konsentrasi 15% ekstrak 

akar porang romang  merupakan konsentrasi yang baik dengan kategori kuat  rentan 

daya hambat 11 – 20 mm dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab ulkus 

diabetikum dalam hal ini bakteri Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, dan 

Proteus Penneri. Konsentrasi tersebut memiliki kategori zona hambat yang sama 

dengan penggunaan kontrol positif klindamisin 2 ppm. Berdasarkan hasil diagram 

menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang diberikan maka 

semakin tinggi daya daya penghambatan yang dihasilkan .  

Pada tahap analisis statistik uji one way annova dengan menggunakan SPSS 

bahwa data bakteri Escherichia Coli,  Staphylococcus Aureus, Proteus Penneri 

menunjukkan hasil signifikansi (p<0,05) bahwa terdapat perbedaan bermakna nilai 

zona hambat yang dihasilkan. Sehingga dilakukan uji lanjuran berupa uji tukey 

untuk melihat  kelompok perbedaan pada masing masing data zona hambat yang 

dihasilkan. 

Uji tukey pada data zona hambat bakteri Escherichia Coli menunjukkan 

bahwa pada nilai zona hambat konsentrasi 5% dan 10% tidak memiliki perbedaan 

signifikan dalam penghambatan bakteri, konsentrasi  10% dan 15% juga sama tidak 

memiliki perbedaan signifikan dalam penghambatan bakteri, konsentrasi 15% dan 

kontrol positif klindamisin tidak memiliki perbedaan signifikan dalam 

penghambatan bakteri. Berdasarkan data zona hambat bakeri Staphylococcus 

Aureus menunjukkan bahwa pada nilai zona hambat konsentrasi 5 %, 10%, 15%, 

dan kontrol positif klindamicin memiliki perbedaan signifikan satu sama lain dalam 

penghambatan bakteri. Berdasarkan data zona hambat bakteri, Proteus Penneri 
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menunjukkan bahwa pada konsentrasi 5% dan 10%  memiliki perbedaan signifikan 

dalam penghambatan bakteri, sedangkan pada konsentrasi 15 % dan kontrol positif 

klindamicin tidak memiliki perbedaan signifikan dalam penghambatan bakteri.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh septiani tahun 2014,  menyatakan 

bahwa pemanfaatan etanol 96% sebagai pelarut pada ekstraksi senyawa bioaktif 

banyak dilakukan karena etanol mampu mengekstraksi dengan baik senyawa 

antibakteri tanin, flavonoid, steroid, dan saponin. Hal itu disebabkan karena etanol 

lebih mudah dalam menembus membran sel bagian tumbuhan untuk mengekstraksi 

bahan intraseluler tumbuhan. Pelarut etanol 96% merupakan pelarut universal 

dengan indeks polaritas 5,2 sehingga bermacam senyawa polar maupun non polar 

seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, serta steroid dan terponoid yang 

terkadung pada bagian tumbuhan dapat tertarik kedalam pelarut (Septiani et al., 

2017).  

Berdasarkan hasil dan literatur tersebut, maka dapat diketahui  bahwa ekstrak 

akar parang romang menggunakan pelarut etanol 96% dapat menarik senyawa 

antibakteri yaitu flavonoid, tanin, saponin, dan steroid  sehingga mampu 

memberikan aktivitas zona penghambatan  pada bakteri uji.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :  

1. Pada hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak akar parang romang 

menunjukkan bahwa konsentrasi 15 % merupakan konsentrasi yang dapat 

memberikan zona penghamabatan dengan kategori kuat (strong) pada tiga 

bakteri uji Staphylococcus Aureus, dan  Proteus Penneri dengan diameter 

zona hambat yang dihasilkan 12,46 mm, 11,75 mm, 11,77 mm. 

2. Pada hasil konsentrasi 15% ekstrak akar parang romang memiliki katogori 

zona hambat kuat yang sama dengan penggunaan kontrol positif 

klindamisin 2 ppm.  

 

B. Saran 

  Dalam pengujian antibakteri sebaiknya digunakan medium pertumbuhan 

bakteri yang spesifik terhadap bakteri uji yang digunakan. Penggunaan ruangan dan 

alat alat laboratorium  dalam melakukan uji antibakteri perlu diperhatikan tingkat 

steril dan kebersihan ruangan. 
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Lampiran 1. Bagan Alur Penetian 

 

  
Pengambilan sampel 

Pengelolaaan sampel  

Uji skiring fitokimia 

Uji identifikasi bakteri 

Uji aktivitas antibakteri 
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 Lampiran 2.  Skema Kerja Ekstraksi Akar Parang Romang 

 

 

 

Simplisia dimasukkan kedalam labu dan 

dipasangkan alat refluks 

 

 

Dilakukan selama 2 jam dan dilakukan 3 kali 

pengulangan ekstraksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Simplisia akar parang romang  

Ekstraksi metode refluks   

Diuapkan dengan Rotary 

evaporator 

Diperoleh ekdtrak kental akar 

parang romang 

Timbang Ekstrak 
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Lampiran 3.  Bagan identifikasi bakteri  

 

 

 

 Luka ulkus berupa nanah (pus) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       Diteteskan CHCa sebanyak 1 µ pada 

slide vitec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pengambilan sampel luka ulkus 

diabetikum 

Dilakukan isolasi bakteri pada 

media mac concey agar 

Dilakukan proses inkubasi  

bakteri 370C . 1 x 24 jam 

Isolate bakteri dipindahkan ke 

slide vitec ms 

Slide vitec dimasukkan 

kedalam mesin vitec ms 

Bakteri teridentifikasi 

Bakteri yang teridentifikasi, diinokulasi 

di media Natrium Agar 

Dilakukan proses inkubasi  

bakteri 370C . 1 x 24 jam 
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Lampiran 4. Uji Aktivitas antibakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilakukan sterilisasi alat dan bahan 

Pembuatan suspensi bakteri  

20 ml media muller hilton agar  

Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Proteus Penneri 

Cawan petri  

Swab bakteri uji pada media 

muller hilton agar  

 

Rendam papper disc pada sampel uji  

Ekstrak 15% Ekstrak 10% Ekstrak 5% K+ 2 ppm K- 0,3 % 

Papper disc diletakkan pada 

media Muller Hilton Agar  

Dilakukan proses inkubasi  

bakteri 370C . 1 x 24 jam 

 

Diamati zona hambat dan 

dihitung diameter zona hambat 
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Lampiran 5. Perhitungan rendamen eksrak 

Ekstrak akar parang romang =  15,665 gr, berat simplisia = 650 gr 

 Rumus % = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 
 𝑥 100% 

      = 
15,665 𝑔𝑟

650 𝑔𝑟 
𝑥 100% 

      = 2,41 % 

Lampiran 6. Perhitungan konsentrasi dan pengenceran ekstrak 

Konsentrasi ekstrak sampel akal parang romang dibuat dalam 5 ml pelarut.  

1. Konsentrasi ekstrak 15% = 
15

100
𝑥 5 𝑚𝑙 = 0,75 g/5ml 

2. Konsentrasi ekstrak  10% = 
10

100
𝑥 5 𝑚𝑙 = 0,5 g/5ml 

3. Konsentrasi ekstrak   5% = 
5

100
𝑥 5 𝑚𝑙 = 0,25 g/5ml. 

4. kontrol positif klindamicin 2 ppm 

Perhitungan ppm  (mg/l atau µg/ml) 

larutan stok = 2 mg dalam 5 ml 

  = 2000 µg g / 5 ml 

= 400 ppm (400 ppm kemudian diencerkan menjadi 2 ppm) 

Rumus pengenceran  (V1 x C1= V2 x C2) 

   (x) x 400 = 5 x 2 

    x = 10/4 

       = 0,025 ml  atau 25 µl 

= 25 µl dicukupkan dengan Aqua Pro 

Injection hingga 5 ml. 

5. kontrol negatif DMSO 0,3 % =  
0,3

100
𝑥 5 𝑚𝑙 = 0,015 ml atau 15 µl 
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Lampiran 7 . perhitungan zona hambat bakteri 

Rumus perhitungan zona hambat = 
(𝐷𝑣−𝐷𝑐)+(𝐷ℎ−𝐷𝑐)

2
 

Keterangan :  

a. Dv ( diameter ventikal),  

b. Dh ( diameter horizontal),  

c. Dc (Diameter papper disc) 

1. Zona hambat bakteri Escherichia Coli 

a. Escherichia Coli 1 

15 %  = 
(15,7−6)+(20,9−6)

2
  

 = 
(9,7)+(14,9)

2
  

 = 12,3 mm 

 10 % = 
(14,46−6)+(11,66−6)

2
 

= 
(8,46)+(5,66)

2
  

= 7,06 mm 

 5% = 
(11,9−6)+(13,5−6)

2
 

       = 
(5,9)+(7,5)

2
 

 = 6,7 mm 

 K+ = 
(23,24−6)+(17,26−6)

2
 

  = 
(17,24)+(11,26)

2
 

  = 14,25 mm 
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b. Escherichia Coli 2 

 

15 %  = 
(18,66−6)+(19−6)

2
  

 = 
(12,66)+(13,7)

2
  

 = 13,18 mm 

 10%  = 
(14,4−6)+(17,96−6)

2
 

  = 
(8,74)+(11,96)

2
 

  = 10,35 mm 

 5%  = 
(11,08−6)+(10,2−6)

2
  

  =
(5,08)+(4,26)

2
 

  = 4,67 mm 

K+    = 
(21,6−6)+(24,96−6)

2
 

  =
(15,6)+(18,96)

2
 

  = 17,28 mm 

 

c. Escherichia Coli 3 

 

15 % = 
(20,76−6)+(15,11−6)

2
  

  = 
(14,72)+(9,1)

2
 

  = 11,91 mm 

10% = 
(14,8−6)+(17,56−6)

2
 

  = 
(8,8)+(11,56)

2
 

  = 10,18 mm 

5 %  = 
(11,6−6)+(10,58−6)

2
 

  = 
(5,6)+(4,58)

2
 

  = 5,09 mm 
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K+  = 
(18,1−6)+(21,08−6)

2
 

  = 
(12,1 )+(15,08)

2
 

  = 13,59 

2. Zona hambat bakteri Staphylococcus Aureus 

a. Staphylococcus Aureus 1 

 15% = 
(19,84−6)+(14,9−6)

2
 

  = 
(13,84 )+(8,9)

2
 

  = 11,37 mm 

 10% = 
(13,76−6)+(15,8−6)

2
 

  = 
(7,76)+(9,8)

2
 

  = 8,78 mm 

 5%  = 
(10,86−6)+(9,9−6)

2
 

  =  
(4,86)+(3,9)

2
 

  = 4,38 mm 

 K+ = 
(23,7−6)+(20,9−6)

2
 

  =   
(17,7 )+(14,9 )

2
 

  = 16,3 mm 

b. Staphylococcus  Aureus 2  

15% = 
(16,46−6)+(19,4−6)

2
 

  =  
(10,46 )+(13,4)

2
 

  = 11,93 

10% = 
(14,9−6)+(12,1−6)

2
 

  =  
(8,9 )+(6,1)

2
 

  = 7,5 mm 

5%  = 
(9,8−6)+(10,16−6)

2
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  =
(3,8  )+(4,16 )

2
 

  = 3,98mm 

K+  = 
(21,1−6)+(18,9−6)

2
 

  = 
(15,1   )+(12,9  )

2
 

  = 14 mm 

c. Staphylococcus  Aureus 3 

15%= 
(19,64−6)+(16,26−6)

2
 

  = 
(13,64 )+(10,26  )

2
 

  = 11,95 

10% = 
(11,8−6)+(13,1−6)

2
 

  = 
(5,8   )+(7,1  )

2
 

  = 6.45 mm 

5% = 
(10,82−6)+(8,86−6)

2
 

  =  
(4,82  )+(2,86  )

2
 

  = 3.84 mm 

K+ = 
(20,82−6)+(21,1−6)

2
 

  =  
(14,82  )+(15.1 )

2
 

  = 14,96 mm 

3. Zona hambat bakteri Proteus Penneri  

a. Proteus Penneri 1 

15% = 
(16,94−6)+(18,1−6)

2
 

  =  
(10,94 )+(12,1 )

2
 

  = 11,52 mm 

10% = 
(12,46−6)+(15,16−6)

2
 

  = 
(6,46 )+(9,16 )

2
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  = 7,81 mm 

 5% = 
(11,5−6)+(8,6−6)

2
 

  = 
(5,5 )+(2,16 )

2
 

  = 3,83 mm 

 K+  = 
(20,7−6)+(18,66−6)

2
 

  = 
(14,7 )+(12,66 )

2
 

  = 13,68 mm 

b. Proteus Penneri 2 

15% = 
(18,76−6)+(17,72−6)

2
 

  = 
(12,76  )+(11,72)

2
 

  = 12,24 mm 

10% = 
(13,9−6)+(14,75−6)

2
 

  =  
(7,9 )+(8,75)

2
 

  = 8,32 mm 

5%  = 
(10,1−6)+(8,86−6)

2
 

  = 
(4,1 )+(2,86 )

2
 

  = 3,48 mm 

K+  = 
(17,76−6)+(22,1−6)

2
 

  = 
(11,76)+(16.1)

2
 

  = 13,93 mm 

c. Proteus Penneri 2 

15 % = 
(16,9−6)+(18,24−6)

2
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  =  
(10,9)+(12,24)

2
 

  = 11,57 mm 

10% =
(11,9−6)+(13,74−6)

2
 

  = 
(5,9)+(7,74)

2
 

  = 6,82 mm 

5%  = 
(9,78−6)+(10,82−6)

2
 

  = 
(3,78)+(4,82)

2
 

  = 4,3 mm 

K+  = 
(19,24−6)+(17,72−6)

2
 

  = 
(13,24)+(11,72)

2
 

  = 12,48 mm 
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Lampiran 6. Gambar 

           A.                                                 B.  

    Gambar 2. Tumbuhan Parang Romang 

  Keterangan :  

  A: Daun parang romang 

  B: Akar parang romang 

 

 

 

 

 

 

 

A.                         B.  

 Gambar 3. .Preparasi Sampel 

 Keterarangan : 

 A : Proses pengeringan sampel 

 B : proses perajangan sampel 
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                                A.                                               B.  

 Gambar 4. Ekstraksi sampel 

 Keterarangan :  

 A : Proses ekstraksi metode refluks 

 B : Proses penyaringan sampel 

 

 

  

 

 

 

 

                                 A.                                                  B.    

 Gambar 5. Hasil Ekstrak kental 

 Keterarangan : 

 A : Proses penguapan dengan rotary evaporator 

 B : Hasil ekstraksi kental 
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A.                                             B.                 

 

  

 

 

 

                                  C.                                                 D. 

 

 

 

 

 

                                  

E.                                          F.  

Gambar 6. Skirining fitokimia 

Keterarangan : 

A : Uji Flavonoid D : Uji Terpenoid/Steroid  

B : Uji Tanin  E : Uji Saponin 

C : Uji Kumarin  F: Uji Alkaloid  
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A.                                          B.                                            C.  

 

 

 

 

  

 

                  D. 

Gambar 7. Pengambilan sampel luka ulkus diabetikum 

Keterarangan : 

A : Pengambilan sampel luka 1   C : Pengambilan sampel luka 2 

B : Sampel luka nanah (pus) 1  D : Sampel luka nanah (pus) 2 

   

 

 

 

 

       A.                                       B.                                              C.  

Gambar 8. Proses isolasi bakteri 

Keterarangan : 

A : Proses isolasi bakteri    C : Biakan bakteri sampel luka 2 

B : Biakan bakteri sampel luka 1 
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A.                                           B.                                           C.                                          

Gambar 9. Proses identifikasi bakteri  

Keterarangan : 

A : pemindahan bakteri ke slide vitec ms  C :Proses identifikasi bakteri  

B : proses memasukkan slide vitec ms ke alat identifikasi bakteri vitec ms 

 

  

 

 

 

A.                                         B.                                           C.  

 

 

 

 

 D.                                             E.                                               

Gambar 10. Proses uji aktivitas antibakteri 

Keterarangan : 

A: Proses sterilisasi alat  D: Pembuatan suspensi bakteri 

B : Pembuatan media MHA  E: Uji aktivitas antibakteri 

C: Pembuatan media NA  
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                      A.                                       B.                                     C.  

 

 

 

 

 

 

                         D.                                        E.                                      F.   

 

 

 

 

 

  

                  G.                                        H.                                            I.  

Gambar 11. Hasil zona hambat bakteri uji 

Keterarangan : 

A: Zona hambat E.Coli 1.    F : Zona hambat Proteus Penneri 3 

B : Zona hambat  E. Coli 2.    G : Zona hambat Staphylococcus Aureus 1 

C : Zona hambat  E.Coli 3.     H : Zona hambat Staphylococcus Aureus 2 

D : Zona hambat Proteus Penneri 1    I : Zona hambat Staphylococcus Aureus 3 
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E : Zona hambat Proteus Penneri 2 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

 

Gambar 12. Analisis statistik antibakteri terhadap bakteri Escherecia Coli 

Keterangan : 

A : Gambar hasil uji one way annova  

B : Gambar hasil uji tukey 

  

ANOVA 

Zona_Hambat   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 153.869 3 51.290 23.117 .000 

Within Groups 17.750 8 2.219   

Total 171.619 11    

Zona_Hambat 

Tukey HSDa   

Konsentrasi_Uji N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

5% 3 5.4867   

10% 3 9.1967 9.1967  

15% 3  12.4633 12.4633 

Kontrol Positif 3   15.0400 

Sig.  .062 .104 .226 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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A.  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

B.  

  

Gambar 13. Analisis statistik antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus Aureus 

Keterangan : 

A : Gambar hasil uji one way annova  

B : Gambar hasil uji tukey 

  

ANOVA 

Zona_Hambat   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 208.753 3 69.584 96.944 .000 

Within Groups 5.742 8 .718   

Total 214.495 11    

Zona_Hambat 

Tukey HSDa   

Konsentrasi_Uji N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

5% 3 4.0533    

10% 3  7.5767   

15% 3   11.7500  

Kontrol Positif 3    15.0867 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 



90 
 

 

 

ANOVA 

Zona_Hambat   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 164.337 3 54.779 144.778 .000 

Within Groups 3.027 8 .378   

Total 167.364 11    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Analisis statistik antibakteri terhadap bakteri Proteus Penneri 

Keterangan : 

A : Gambar hasil uji one way annova  

B : Gambar hasil uji tukey 

Zona_Hambat 

Tukey HSDa   

Konsentrasi_Uji N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

5% 3 3.8700   

10% 3  7.6500  

15% 3   11.7767 

Kontrol Positif 3   13.3633 

Sig.  1.000 1.000 .053 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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