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ABSTRAK 

Nama  : Ummu Kalsum H. Sanda 

NIM  : 70100119056 

Judul    : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 70% Daun Botto-Botto 

(Chromolaena odorata L.) Terhadap Bakteri Helicobacter pylori 

 

Ulkus peptikum adalah salah satu gangguan gastrointestinal, dimana 

terjadi luka dilapisan lambung atau usus kecil (duodenum), penyebab utama 

penyakit ini adalah bakteri Helicobacter pylori. Salah satu tumbuhan yang dapat 

digunakan sebagai alternatif pengobatan pada penyakit tersebut yaitu daun botto-

botto yang memiliki kandungan senyawa kimia seperti flavonoid, tanin dan 

saponin yang berpotensi sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% daun botto-botto 

(chromolaena odorata L.) dalam menghambat bakteri Helicobacter pylori dengan 

konsentrasi tertentu. Konsentrasi ekstrak yang digunakan 20% g/ml, 40% g/ml, 

60% g/ml, dan 80% g/ml, ekstrak etanol 70% daun botto-botto. Uji aktivitas 

antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan cakram disk. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun botto-botto dapat memberikan 

zona penghambatan pada bakteri Helicobacter pylori dengan hasil diameter rata-

rata zona hambat  pada kontrol positif sebesar 17 mm,  konsentrasi 20% sebesar 

9,8 mm, konsentrasi 40% sebesar 9,8 mm, konsentrasi 60% sebesar 17,5 mm, dan 

konsentrasi 80% sebesar 20 mm. Konsentrasi 80% yang memiliki daya hambat 

bakteri terkuat terhadap bakteri Helicobacter pylori. Berdasarkan hasil uji one 

way anova menunjukkan hasil nilai p=0,000 (p <0,05) sehingga dilakukan uji 

lajutkan dengan uji Tukey yang diperoleh nilai ialah p=0,051 (p >0,05) yang 

berarti tidak signifikan antara kontrol positif, konsentrasi 80% dan 60%, 

konsentrasi 40% dan 20%.  

Kata Kunci : Daun botto-botto, Antibakteri,  Helicobacter pylori.  
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ABSTRAK 

Nama  : Ummu Kalsum H Sanda 

NIM  : 70100119056 

Judul    : Antibacterial Activity Test of 70% Ethanol Extract of Botto-Botto 

Leaves (Chromolaena odorata L.) Against Helicobacter pylori 

Bacteria 

 

Peptic ulcers are a gastrointestinal disorder, where an injury occurs in the 

lining of the stomach or small intestine (duodenum), the main cause of this 

disease is the bacteria Helicobacter pylori. One plant that can be used as an 

alternative treatment for this disease is botto-botto leaves which contain chemical 

compounds such as flavonoids, tannins and saponins which have antibacterial 

potential. This study aims to determine the antibacterial activity of 70% ethanol 

extract of botto-botto leaves (chromolaena odorata L.) in inhibiting Helicobacter 

pylori bacteria at certain concentrations. The extract concentrations used were 

20% g/ml, 40% g/ml, 60% g/ml, and 80% g/ml, 70% ethanol extract of botto-

botto leaves. The antibacterial activity test was carried out using the agar diffusion 

method using discs. The results of this study indicate that botto-botto leaf extract 

can provide an inhibition zone for Helicobacter pylori bacteria with the average 

diameter of the inhibition zone in the positive kontrol being 17 mm, the 20% 

concentration being 9.8 mm, the 40% concentration being 9.8 mm , 60% 

concentration is 17.5 mm, and 80% concentration is 20 mm. The 80% 

concentration has the strongest bacterial inhibitory power against Helicobacter 

pylori bacteria. Based on the results of the one way ANOVA test, the value of 

p=0.000 (p <0.05) was carried out, so the test was carried out using the Tukey test, 

the value obtained was p=0.051 (p >0.05), which means  no significant between 

positive kontrol, concentration 80% and 60%, concentration 40% and 20%. 

 

Keywords : Botto-botto leaves, Antibacterial, Helicobacter pylori. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Penyakit ulkus peptikum (PUD) adalah salah satu gangguan 

gastrointestinal yang telah umum terjadi dengan pengeluaran perawatan kesehatan 

yang paling tinggi. Ulkus peptikum atau tukak lambung mempunyai prevalensi 

berkisar antara 11-14% pada laki-laki, sedangkan sebesar 8-11% pada wanita. 

Prevalensi penyakit ini di Indonesia ialah 6-15% dengan rataan usia antara 20-50 

tahun. Menurut data WHO, kematian akibat ulkus peptikum sebesar 1.081 atau 

0,08% dari total keseluruhan kematian di Indonesia (Zahra dkk., 2022). Infeksi 

dari bakteri Helicobacter pylori merupakan penyebab utama dari penyakit ulkus 

peptikum, selain itu efek samping dari penggunaan obat-obatan seperti NSAID 

bisa ditandai dengan gejala perut terasa perih, mual dan muntah. Bakteri tersebut 

terdapat di mukosa lambung dan juga banyak ditemukan pada permukaan epitel di 

antrum lambung (DiPiro J.T. dkk. 2020). 

 Helicobacter pylori adalah bakteri Gram-negatif mikroaerofilik berbentuk 

spiral yang mengkolonisasi mukosa lambung dan telah berevolusi bersama 

manusia selama puluhan ribu tahun (Chen, dkk., 2023). Infeksi Helicobacter 

pylori adalah salah suatu penyakit kronis yang paling luas penyebarannya di 

dunia, dengan lebih dari separuh populasi global terinfeksi (Hooi, dkk., 2017). 

Infeksi Helicobacter pylori berhubungan erat dengan berbagai penyakit sistem 

pencernaan, seperti maag kronis, penyakit tukak lambung, limfoma jaringan 

limfoid terkait mukosa lambung, dan kanker lambung (Malfertheiner, dkk. 2007); 
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(Wang, dkk. 2007), serta berbagai penyakit non-sistem pencernaan, seperti 

penyakit jantung koroner dan anemia defisiensi besi (Karadag, dkk., 2018) . Saat 

ini, metode utama untuk memberantas infeksi Helicobacter pylori dalam praktik 

klinis adalah terapi tiga kali lipat standar (penghambat pompa proton ditambah 

dua antibiotik) dan terapi empat kali lipat bismut (penghambat pompa proton 

ditambah dua antibiotik ditambah bismut) (Egan, dkk., 2007; Hentschel, 2000). 

Namun, dengan meluasnya penyalahgunaan antibiotik di bidang medis, 

resistensi Helicobacter pylori telah meningkat secara signifikan. Sebuah meta-

analisis terhadap tingkat resistensi Helicobacter pylori menunjukkan bahwa 

tingkat resistensi primer dan sekunder terhadap klaritromisin, metronidazol, dan 

levofloxacin pada Helicobacter pylori yang diisolasi dari 65 negara di WHO 

semuanya lebih besar dari 15%, dan resistensi klaritromisin akan mengurangi 

resistensi secara signifikan. Proporsi strain Helicobacter pylori yang resisten terus 

meningkat, dan antibiotik baru yang tidak resisten semakin sulit ditemukan (Zou, 

dkk., 2020), maka saat ini tidak ada metode yang efektif dalam praktik klinis 

selain mengubah kombinasi antibiotik, meningkatkan  dosis antibiotik, dan 

memperpanjang masa pengobatan. 

 Berdasarkan masalah tersebut, pencarian  alternatif pengobatan   terbaru 

berupa zat   aktif   dari tumbuhan mulai banyak dikembangkan karena lebih 

efektif, murah, mudah dalam penggunaan,   aman,   toksisitas   rendah,   dan 

mampu  mencegah  penyebaran  gen  resistensi antarspesies mikroorganisme. 

Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat tradisional adalah botto-

botto (Chromolaena odorat L). Uji fitokimia ekstrak daun botto-botto 
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mengandung tanin, saponin, antrakuinon, terpenoid, glikosida jantung, fenol dan 

alkaloid sehingga bersifat antiinflamasi, anthelmintik, antioksidan, analgesik, 

antipiretik, dan antispasmodik. Botto-botto dapat digunakan sebagai agen, 

antibakteri (Ernawati and Jannah 2021). Penelitian terdahulu mengatakan bahwa 

ekstrak etanol daun botto-botto memiliki aktivitas baik sebagai antimikroba 

termasuk pada bakteri S. aureus. Aktivitas antimikroba dari ekstrak daun botto-

botto dipengaruhi oleh jumlah total senyawa fenol dan flavonoid yang dihasilkan 

(Hanphanphoom and Krajangsang 2016).  

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa ekstrak etanol daun botto-botto 

memiliki penghambatan terhadap efek antibakteri. Namun belum ada penelitian 

mengenai uji aktivitas antibakteri daun botto-botto terhadap bakteri Helicobacter 

pylori, berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melalukan uji aktivitas antibakteri 

ekstrak daun botto-botto terhadap bakteri Helicobacter pylori. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak daun botto-botto memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri Helicobacter pylori? 

2. Berapakah konsentrasi optimal ekstrak daun botto-botto yang memberikan 

daya hambat terhadap bakteri Helicobacter pylori?  

C. Definisi Operasional 

1. Uji aktivitas merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan 

bakteri terhadap zat antibakteri dan untuk mengetahui senyawa yang 

memiliki aktivitas antibakteri 

2. Antibakteri merupakan zat yang berasal dari ekstrak daun botto-botto yang 
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dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan dapat membunuh bakteri 

penyebab infeksi 

3. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani dengan menggunakan 

pelarut yang sesuai. 

4. Daun botto-botto (Chromolaena odorat L.) merupakan salah satu tanaman 

yang dianggap sebagai tanaman liar yang digunakan sebagai sumber obat. 

Daunnya berbentuk oval, bagian bawah lebih lebar, makin ke ujung makin 

runcing. Panjang daun 6 – 10 cm dan lebarnya 3 – 6 cm. Pertulangan daun 

menyirip, kedua permukaan agak kasar, berwarna hijau muda. Tepi daun 

bergerigi, menghadap ke pangkal. Letak daun juga berhadap-hadapan. 

Memiliki bau khas. 

5. Bakteri Helicobacter pylori (H. pylori) adalah bakteri berbentuk spiral yang 

ditemukan pada lapisan dinding mukosa lambung atau melekat pada lapisan 

epitel lambung. Helicobacter pylori menyebabkan lebih dari 90% dari ulkus 

duodenum dan hingga 80% dari ulkus lambung.  

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencakup penelitian laboratorium, dimana dilakukan uji 

aktivitas antibakteri ekstrak daun botto-botto (Chromolaena odorata L.)  terhadap 

biofilm Helicobacter pylori 
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E. Kajian Pustaka  

1. Dalam penelitian (Yutika dkk., 2015) yang berjudul Aktivitas Antibakteri 

Daun Kirinyuh (Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.) Terhadap 

Bakteri Gangren. Penelitian ini merupakan pengujian aktivitas antibakteri 

dengan menggunakan metode  difusi  agar menggunakan paper disk.  Hasil 

penelitian menunjukkan adanya aktivitas daya hambat dari ektrak daun 

kirinyuh tersebut Kategori kekuatan daya hambat dari ekstrak yaitu 

termasuk kategori sedang (5-10 mm). Konsentrasi terbaik terdapat pada 

konsentrasi 30%. Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menjadikan acuan 

untuk menindaklanjuti aktivitas antibakteri daun botto-botto (Chromolaena 

odorata (L.) terhadap bakteri Helicobacter pylori dengan metode yang sama 

yaitu metode difusi agar menggunakan paper disk. 

2. Dalam penelitian (Ekayani dkk., 2021) dengan judul uji efektivitas larvasida 

dan evaluasi sifat fisik sediaan losio antinyamuk ekstrak etanol daun 

kirinyuh (chromolaena odorata L.) terhadap nyamuk aedes aegypti. Dalam 

penelitian ini menggunakan ekstrak  daun  kirinyuh  (Chromolaena  odorata 

L.), ekstrak  kental  diperoleh  dengan  mengekstraksi  daun  kirinyuh 

menggunakan  metode  maserasi  dengan  pelarut  etanol  70% kemudian 

dilakukan uji skrining fitokimia. Dari hasil uji skrining fitokimia ekstrak 

etanol 70% daun kirinyuh (Chromolaena odorata L) positif mengandung 

senyawa flavonoid, terpenoid, dan tannin. Dari penelitian diatas dapat 

dijadikan acuan oleh peneliti dalam menggunakan sampel daun botto-botto 

(Chromolaena odorata L) dalam melakukan uji aktivitas antibakteri. 
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3. Dalam penelitian (Fadia dkk., 2020) yang berjudul efektivitas ekstrak etanol 

daun kirinyuh (chromolaena odorata L) sebagai antibakteri salmonella typhi 

dan staphylococcus aureus. penelitian ini merupakan penelitian uji 

efektivitas antibakteri etanol daun kirinyuh (chromolaena  odorata L) 

dengan metode KHM dan KBM menggunakan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 

80% dan 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil rata-rata KHM 

ekstrak etanol daun kirinyuh terhadap Salmonella typhi: 20% dan 

Staphylococcus aureus: 20%. Sedangkan hasil rata-rata nilai KBM terhadap 

Salmonella typhi: 40% dan Staphylococcus aureus: 40%. Berdasarkan 

penelitian diatas, peneliti menjadikan acuan untuk dalam menentukan 

konsentrasi terhadap pengujian yang akan dilakukan. 

4. Dalam penelitian (Fajrina dkk., 2018) yang berjudul Uji Aktivitas 

Antibakteri Ektrak Etil Asetat Spons Aplysina aerophoba Pada Helicobacter 

pylori dan Shigella dysenteriae. Penelitian ini merupakan  pengujian 

aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat spon Aplysina aerophoba terhadap 

Shigella dysenteriae dan Helicobacter pylori menggunakan metode difusi 

dilakukan dengan mengukur diameter hambat di sekeliling cakram kertas, 

dengan menggunakan berbagai konsentrasi yaitu 7%, 5%, 3%, 1%. Dari 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat Aplysina 

aerophoba mampu menghambat pertumbuhan bakteri Shigella dysenteriae 

dan Helicobacter pylori dengan terbentuknya rata-rata diameter hambat 

pada masing-masing konsentrasi sebesar 10,60 mm; 9,44 mm; 8,3 mm; 

5,641 mm pada bakteri Helicobacter pylori. Berdasarkan penelitian diatas, 
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peneliti menjadikan acuan untuk menggunakan metode yang sama dengan 

satu bakteri uji yang sama yaitu Helicobater pylori. 

Berdasarkan kajian pustaka diatas diketahui bahwa belum ada penelitian 

mengenai uji aktivitas antibakteri daun botto-botto terhadap bakteri Helicobacter 

pylori. 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas ekstrak daun botto-botto (Chromolaena odorata 

L.) sebagai antibakteri terhadap bakteri Helicobacter pylori 

2. Untuk mengetahui konsentrasi optimal ekstrak daun botto-botto 

(Chromolaena odorata L.) dalam memberikan daya hambat terhadap bakteri 

Helicobacter pylori  

G. Manfaat Penelitian. 

1. Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai aktivitas 

antibakteri ekstrak daun botto-botto (Chromolaena odorata L.) terhadap 

biofilm Helicobacter pylori 

2. Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur dalam pengembangan ilmu 

kesehatan khususnya mengenai bahan antibakteri dalam pengobatan 

penyakit akibat infeksi terhadap Helicobacter pylori 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Sampel 

1. Klasifikasi Tanaman 

Kingdom    : Plantae  

super Divisi  : spermatphyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Sub Kelas   : Asteridae 

Ordo    : Asterales 

Family    : Asteraceae 

Genus   : Chromolaena 

Spesies   : Chromolaena odorata L 

 

Gambar 1. Daun Botto-botto (Gambar Koleksi pribadi) 

2. Nama daerah Tanaman Daun Botto-botto (Chromolaena odorata L) 

Tanaman botto-botto (Chromolaena odoratL.) dalam beberapa negara 

dikenal dengan nama siam weed (Inggris), elizabeth (Nigeria), dan pokok kapal 

terbang atau aerop (Malaysia). Di Indonesia dikenal dengan nama lain Kirinyuh 
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(Sunda), laruna dan kopasanda (Makassar), Botto-Botto (Gowa), sikhokhoh 

(Aceh), dan lenga-lenga (Sumatera Utara). (Vijayaraghavan dkk., 2017) 

3. Morfologi Tanaman Botto-botto (Chromolaena odorata L)  

Tanaman botto-botto (Chromolaena odoratL.) termasuk keluarga 

Asteraceae. Botto-botto (Chromolaena odoratL.) tumbuh membentuk semak 

mencapai 5 meter, bahkan lebih. 

Daunnya berbentuk oval, bagian bawah daun lebih lebar, semakin ke ujung 

semakin runcing. Memilik 6 – 10 cm panjang daun dan 3 – 6 cm lebarnya. Tepi 

daun bergerigi, menghadap ke pangkal. Letak daun juga berhadap-hadapan. 

Memiliki bunga terletak di ujung cabang (terminal). Setiap karangan terdiri 

atas 20 – 35 bunga. Warna bunga selagi muda kebiru-biruan, semakin tua menjadi 

coklat.  Berbunga pada musim kemarau, perbungaannya serentak selama 3 – 4 

minggu. 

Batang muda berwarna hijau dan agak lunak yang nantinya akan berubah 

menjadi coklat dan keras (berkayu) ketika sudah tua. Letak cabang biasanya 

berhadap-hadapan (oposit) dan memiliki jumlah sangat banyak. Percabangannya 

yang rapat dapat menyebabkan berkurangnya cahaya matahari ke bagian bawah, 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan spesies lain, termasuk rumput yang 

tumbuh di bawahnya. 

Tumbuhan ini sangat cepat tumbuh dan berkembang biak. Karena cepatnya 

pertumbuhan dan perkembangbiakannya, gulma ini juga cepat membentuk 

komunitas yang rapat sehingga dapat menghalangi tumbuhnya tumbuhan lain. 

Oleh karena itu gulma ini dapat tumbuh sangat cepat dan dapat mendominasi area 
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dengan cepat pula. Karena kemampuannya yang dapat mendominasi area dengan 

cepat ini juga disebabkan oleh produksi bijinya yang sangat banyak.  

4. Kandungan Kimia Tanaman Botto-botto (Chromolaena odoratL.) 

Dalam penelitian terdahulu  ada beberapa kandungan senyawa fitokimia 

dari daun botto-botto (Chromolaena odoratL.) diantaranya Flavonoid, Tanin, dan 

Terpenoid. Pada penelitian lain menggunakan sampel ekstrak etanol daun botto-

botto (Chromolaena odoratL.) mengandung senyawa utama yaitu senyawa tannin, 

flavonoid, saponin, triterpene, dan steroid. (Ekayani et al. 2021)  

5. Manfaat Tanaman Botto-botto (Chromolaena odorata L)  

 Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas dengan banyak 

tanaman obat. Namun daun kirinyuh (Chromolaena odorata L.) merupakan 

tumbuhan perdu yang berasal dari Amerika dan tersebar di Indonesia, Afrika, dan 

Pasifik. Daun kirinyuh merupakan tanaman obat yang mengandung alkaloid, 

flavonoid, tanin, saponin, dan steroid. Berbagai manfaat farmakologi antara lain 

antiinflamasi, antimikroba, antioksidan, antidislipidemia, agen hematologi, 

antidiabetes dan antikatarak, analgesik dan antipiretik, penyembuhan luka, 

antimalaria, pembasmi larva nyamuk, antihiperkolesterolemia dan antijamur. Dari 

hasil penelitian ini dapat diperkirakan bahwa Kirinyuh (C. odorata L.) memiliki 

potensi yang cukup sebagai bahan baku obat. (Harfiani dkk., 2022) 

B. Ulkus peptikum 

1. Pengertian ulkus peptikum 

Tukak peptik mengacu pada gangguan gastrointestinal atas yang 

membutuhkan asam dan pepsin untuk pembentukannya. Penyebab penyakit ini 
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adalah infeksi Helicobacter pylori, penggunaan obat NSAID dan kerusakan 

mukosa yang berhubungan dengan stress. Infeksi dari bakteri Helicobacter pylori 

merupakan penyebab utama dari penyakit tukak peptik, selain itu efek samping 

dari penggunaan obat-obatan seperti NSAID bisa ditandai dengan gejala perut 

terasa perih, mual dan muntah (DiPiro J.T. dkk. 2020) 

2. Etiologi ulkus peptikum 

 Infeksi Helicobacter pyloridan penggunaan NSAID adalah faktor risiko 

PUD (penyakit ulkus peptikum)  yang paling umum. Faktor yang kurang umum 

termasuk ZES (sindrom zollinger-ellison) dengan hipersekresi asam juga dapat 

berperan. Gangguan pada pertahanan dan penyembuhan mukosa normal. 

Mekanisme ini memungkinkan asam dan pepsin mencapai epitel lambung. Tukak 

lambung jinak, erosif, dan maag dapat terjadi di bagian mana saja di lambung, 

meskipun antrum dan kurvatura minor merupakan lokasi yang paling umum. 

Kebanyakan tukak duodenum terjadi pada bagian pertama duodenum (bohlam 

duodenum). (DiPiro J.T. dkk. 2020)  

a. Helicobacter pylori 

Helicobacter pyloriadalah bakteri gram negatif berbentuk spiral, 

mikroaerofilik, dengan flagella memiliki aktivitas urease, katalase, dan oksidase. 

Faktor-faktor ini memungkinkan bakteri untuk bertahan hidup di lingkungan asam 

lambung. Bakteri urease mengubah urea menjadi amonia yang menetralkan asam 

lambung, sehingga membuat lingkungan mikro menjadi basa. Aktivitas katalase 

memungkinkan bakteri bertahan hidup secara reaktif oksidasi oleh fagosit yang 

berusaha membunuh organisme, namun hasilnya peradangan merusak lapisan 
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epitel lambung sehingga memungkinkan Helicobacter pyloriberkembang. Flagela 

bakteri memfasilitasi infeksi awal dan memungkinkan kolonisasi pada mukosa 

lambung.Helicobacter pyloriterutama ditularkan melalui jalur orang ke orang 

melalui kontak gastro-oral (muntah) atau fecal-oral (diare). Faktor risiko untuk 

tertular Helicobacter pylorimeliputi kontak dekat dalam rumah tangga, sosial 

ekonomi rendah status, dan negara asal. 

Infeksi Helicobacter pyloridapat menyebabkan maag akut dan kronis pada 

orang yang terinfeksi individu dan dikaitkan dengan beberapa komplikasi GI. 

PUD, limfoma jaringan limfoid terkait mukosa (MALT), dan kanker lambung 

semuanya telah dikaitkan dengan infeksi H. pylori. Sebagian besar orang yang 

terinfeksi tidak menunjukkan gejala apa pun, namun 10% hingga 20% akan 

mengembangkan PUD selama hidup mereka dan sekitar 1% akan 

mengembangkan kanker lambung. Faktor lingkungan, tuan rumah genetika, dan 

faktor virulensi strain Helicobacter pylorimemainkan peran penting dalam 

patogenesis PUD dan kanker lambung. Infeksi Helicobacter pylorimeningkatkan 

risiko perdarahan GI dan tukak lambung sebanyak tiga hingga tujuh kali lipat. 

Tidak ada hubungan spesifik yang ditemukan antara Helicobacter pyloridan 

dispepsia, dispepsia nonulcer (NUD), atau penyakit refluks gastroesofageal 

(GERD). Namun, beberapa pasien dengan dispepsia dan NUD mungkin 

mengalami perbaikan gejala dari Helicobacter pyloripemberantasan. Sebaliknya, 

pemberantasan Helicobacter pyloridapat memperburuk gejala GERD pada 

beberapa pasien, namun pemberantasan harus diusahakan karena penyakit maag 

yang diketahui risiko kanker. Helicobacter pylorijuga dikaitkan dengan anemia 
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defisiensi besi manfaat pemberantasan masih belum diketahui. 

b. Obat Anti Inflamasi Nonsteroid 

NSAID yang diresepkan dan tidak diresepkan, banyak digunakan di Amerika 

Serikat, dan telah dikaitkan dengan PUD. Ada banyak bukti menghubungkan 

penggunaan NSAID kronis (termasuk aspirin dosis rendah) dengan cedera saluran 

pencernaan bagian atas, PUD, gastritis, dan erosi superfisial. Pada individu yang 

rentan, NSAID menyebabkan kerusakan mukosa superfisial berupa petechiae 

(perdarahan intramukosa) dalam beberapa menit setelah konsumsi, dan 

berkembang menjadi erosi dengan penggunaan berkelanjutan. Lesi ini biasanya 

sembuh dalam beberapa hari dan jarang menimbulkan gejala tukak atau 

perdarahan saluran cerna bagian atas akut. Ulkus akibat NSAID lebih jarang 

terjadi di kerongkongan, usus kecil, dan usus besar. Mekanisme penggunaan 

NSAID kerusakan pada saluran cerna bagian bawah tidak jelas, namun enteropati 

berhubungan dengan hal ini perdarahan GI bagian bawah.  Ulkus NSAID dan 

komplikasi terkait bergantung pada dosis, durasi penggunaan, dan jenis NSAID. 

Meskipun dosis itu penting, dosis rendah NSAID tanpa resep dan aspirin dosis 

rendah kardioprotektif (81-325 mg/hari) meningkatkan risiko pembentukan tukak. 

Faktor-faktor seperti potensi NSAID, durasi efek yang lebih lama, dan 

kecenderungan yang lebih besar untuk menghambat isoenzim siklooksigenase-1 

(COX-1) dibandingkan siklooksigenase-2 (COX-2) dikaitkan dengan peningkatan 

resiko. Dispepsia terkait NSAID juga bisa menyebabkan hal tersebut tidak 

berkorelasi langsung dengan cedera mukosa atau kejadian klinis. Namun, 

dispepsia yang baru timbul, perubahan keparahan, atau dispepsia tidak dapat 
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diatasi dengan obat antiulkus. obat-obatan mungkin menunjukkan adanya maag 

atau komplikasi maag. Nonasetilasi salisilat (misalnya salsalate) mungkin 

berhubungan dengan penurunan toksisitas GI. Aspirin yang dibuffer atau dilapisi 

enterik tidak memberikan perlindungan tambahan terhadap kejadian GI bagian 

atas. Risiko komplikasi ulkus NSAID dan GI meningkat dengan penggunaan 

beberapa NSAID atau penggunaan aspirin dosis rendah secara bersamaan, oral 

bifosfonat, kortikosteroid, antikoagulan, obat antiplatelet, dan selektif inhibitor 

reuptake serotonin. Risiko komplikasi GI terkait maag lebih besar bila NSAID 

atau inhibitor COX-2 diberikan bersamaan dengan aspirin dosis rendah 

dibandingkan bila salah satu obat tersebut dikonsumsi sendiri. NSAID juga dapat 

mengurangi efek antiplatelet aspirin, meskipun NSAID bervariasi dalam 

pengaruhnya terhadap fungsi trombosit. Kortikosteroid, bila digunakan sendiri, 

tidak meningkatkan risiko tukak atau komplikasi, namun risiko relatifnya 

meningkat dua kali lipat pada pengguna kortikosteroid yang juga menggunakan 

NSAID secara bersamaan. Risiko relatif perdarahan GI meningkat hingga 20 kali 

lipat ketika NSAID dikonsumsi bersamaan dengan antikoagulan (misalnya 

warfarin) dan hingga enam kali lipat dengan penggunaan simultan inhibitor 

reuptake serotonin. Pemberian bersama clopidogrel dalam kombinasi dengan 

aspirin, NSAID, atau antikoagulan secara signifikan meningkatkan risiko 

perdarahan GI dibandingkan dengan salah satu obat yang dikonsumsi sendiri. 

Bahkan bila diresepkan sebagai monoterapi, clopidogrel meningkatkan risiko 

perdarahan ulang pada pasien dengan riwayat tukak berdarah. Prasugrel dan 

ticagrelor memiliki penghambatan trombosit yang lebih kuat dibandingkan 
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clopidogrel berhubungan dengan risiko perdarahan yang lebih besar. Helicobacter 

pyloridan NSAID bertindak secara independen untuk meningkatkan risiko maag 

dan perdarahan terkait maag dan tampaknya memiliki efek tambahan. Dengan 

demikian, angka kejadian tukak lambung lebih tinggi pada pengguna NSAID H. 

pylori-positif. 

c. Merokok  

Merokok telah dikaitkan dengan PUD, namun tidak diketahui secara pasti 

apakah merokok menyebabkan tukak lambung. Prevalensi penyakit maag hampir 

dua kali lipat pada perokok aktif dan mantan perokok (11,4% dan 11,5%) 

dibandingkan pada mereka yang tidak pernah merokok (6%). Risiko tukak 

lambung paling besar terjadi pada perokok dengan penggunaan sehari-hari yang 

banyak, namun risiko tukak lambung kecil bila kurang dari 10 batang rokok yang 

dihisap per hari. Merokok mengganggu penyembuhan maag, mempercepat 

kekambuhan maag, dan meningkatkan risiko maag. Namun, mekanisme yang 

mendasari efek buruk merokok masih belum jelas. Mekanisme yang mungkin 

terjadi adalah iskemia mukosa, penghambatan sekresi bikarbonat pankreas, dan 

peningkatan asam lambung dan sekresi mukosa, namun efek ini tidak konsisten. 

d. Stres psikososial  

Stress psikososial dapat mempengaruhi patogenesis PUD, namun sulit untuk 

menentukan apakah paparan stres tersebut pernah terjadi sebelumnya 

perkembangan ulkus. Pengamatan klinis menunjukkan bahwa pasien maag 

memang demikian terkena dampak buruk dari peristiwa kehidupan yang penuh 

tekanan. Namun, hasil dari uji coba terkontrol bertentangan dan gagal 
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mendokumentasikan hubungan sebab-akibat. Stres emosional dapat menyebabkan 

risiko perilaku seperti merokok dan penggunaan NSAID atau mengubah respon 

inflamasi atau resistensi terhadap infeksi H. pylori. Peran stres dan pengaruhnya 

terhadap PUD sangatlah kompleks dan mungkin terjadi multifaktorial. 

e. Faktor Makanan 

Pengaruh pola makan dan nutrisi terhadap patofisiologi PUD masih belum 

pasti. Minuman berkarbonasi, kopi, teh, bir, susu, dan rempah-rempah sering 

menyebabkan dispepsia, namun tampaknya tidak meningkatkan risiko PUD. 

Intervensi diet seperti diet hambar atau terbatas tidak mengubah frekuensi 

kekambuhan maag. Meskipun kafein adalah stimulan asam lambung, konstituen 

dalam kopi tanpa kafein atau teh, minuman berkarbonasi bebas kafein, bir, dan 

anggur juga dapat meningkat sekresi asam lambung. Dalam konsentrasi tinggi, 

konsumsi alkohol dikaitkan dengan kerusakan mukosa lambung akut dan 

perdarahan saluran cerna bagian atas; Namun, tidak ada cukup bukti untuk 

memastikan bahwa alkohol menyebabkan maag. 

3. Patofisiologi ulkus peptikum 

Patofisiologi tukak lambung dan duodenum ditentukan oleh faktor 

keseimbangan antara agresif (asam lambung dan pepsin) dan protektif (pertahanan 

mukosa dan perbaikan). Asam lambung disekresi oleh sel parietal yang 

mengandung reseptor histamin, gastrin, dan asetilkolin. Asam (serta infeksi 

Helicobacter pylori dan penggunaan NSAID) merupakan faktor independen yang 

berkontribusi terhadap gangguan integritas mukosa Sekresi asam meningkat pada 

pasien dengan tukak duodenum dan mungkin akibat infeksi H. pylori. sebaliknya, 
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Pasien dengan tukak lambung biasanya memiliki tingkat sekresi asam yang 

normal atau berkurang (hipoklorhidria).  

Jumlah asam yang disekresikan pada kondisi basal atau puasa disebut 

sebagai keluaran asam basal (BAO); setelah stimulasi maksimal, keluaran asam 

maksimal (MAO). Sekresi asam basal dan maksimal bervariasi menurut waktu 

dan hari keadaan psikologis individu, usia, jenis kelamin, dan status kesehatan. 

BAO mengikuti ritme sirkadian, dengan sekresi asam tertinggi terjadi pada malam 

hari dan terendah pada pagi hari. Peningkatan rasio BAO:MAO menunjukkan 

keadaan hipersekresi basal seperti ZES. 

Pepsin adalah kofaktor enzim penting dalam aktivitas proteolitik yang 

terlibat dalam pembentukan ulkus. Pepsinogen, prekursor pepsin yang tidak aktif, 

disekresikan oleh sel utama di fundus lambung. Aktivitas pepsin ditentukan oleh 

pH karena diaktifkan oleh pH asam (pH optimal 1,8-3,5), dinonaktifkan secara 

reversibel padapH 4, dan hancur secara permanen pada pH 7. 

Sekresi lendir dan bikarbonat, pertahanan sel epitel intrinsik, dan aliran 

darah mukosa melindungi mukosa gastroduodenal dari berbahaya zat endogen dan 

eksogen. Sifatnya kental dan pH mendekati netral penghalang mukus-bikarbonat 

melindungi lambung dari kandungan asam di dalamnya lumen lambung. 

Perbaikan mukosa setelah cedera berhubungan dengan sel epitel pemulihan, 

pertumbuhan, dan regenerasi. Produksi prostaglandin endogen (PG) memfasilitasi 

integritas dan perbaikan mukosa. Istilah sitoproteksi adalah sering digunakan 

untuk menggambarkan proses ini, tetapi pertahanan mukosa dan perlindungan 

mukosa adalah istilah yang lebih akurat, karena PG mencegah cedera mukosa 
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yang dalam dan tidak dangkal kerusakan pada sel individu. Hiperemia lambung 

dan peningkatan sintesis PG mencirikan sitoproteksi adaptif, adaptasi jangka 

pendek sel mukosa hingga iritasi topikal ringan yang memungkinkan perut pada 

awalnya menahan efek iritasi yang merusak. Perubahan pertahanan mukosa yang 

disebabkan oleh Helicobacter pyloriatau NSAID merupakan kofaktor terpenting 

dalam pembentukan tukak lambung. (DiPiro J.T. dkk. 2020)  

4. Gejala Ulkus peptikum 

a. Sakit perut bagian atas merupakan gejala yang paling umum dan 

terjadi pada hampir 80% pasien dengan PUD. 

b. Mual, cepat kenyang, nyeri kuadran kanan atas, nyeri kuadran kiri 

atas, dan punggung rasa sakit juga telah dilaporkan. 

c. Nyeri klasik tukak duodenum adalah nyeri yang terjadi beberapa jam 

setelahnya makanan dicerna ketika asam disekresikan tanpa buffer 

makanan.  

d. pasien mungkin juga mengalami hal tersebut tidak menunjukkan 

gejala dan mungkin mengalami pendarahan atau perforasi sebagai 

gejala pertama yang muncul (DiPiro J.T. dkk. 2020) 

C. Ekstraksi  

1. Pengertian ekstraksi 

 Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisa hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

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

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi ketetapan. 



19 
 

 
 

Ekstraksi  merupakan suatu metode pemisahan bahan atau kandungan 

kimia dari campurannya dengan menggunakan pelartut yang sesuai. Tujuan 

ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai 

kelarutan yang berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang 

terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan 

menggunakan pelarut organik tertentu (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2020).
 

2. Jenis-jenis ektraksi 
 

 
Beberapa jenis ekstraksi bahan alam yang sering digunakan yaitu ekstraksi 

secara dingin dan panas. Ekstraksi secara dingin dilakukan dengan cara soxhletasi, 

maserasi, dan perkolasi. Sedangkan untuk ekstraksi secara panas dapat dilakukan 

antara lain dengan cara infudasi, refluks, dan destilasi uap air.
 

a. Ekstraksi secara dingin  

1) Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruang 

(kamar)  (Depkes RI, 2000). Proses ekstraksi ini dilakukan dengan cara merendam 

sampel pada suhu kamar menggunakan pelarut yang sesuai, sehingga dapat 

melarutkan analit dalam sampel. Proses perendaman biasanya dilakukan selama 3-

5 hari sambil diaduk sesekali agar mempercepat proses pelarutan dari analit. 

Indikasi bahwa semua analit telah terekstrak secara sempurna yaitu ketika pelarut 

yang digunakan tidak berwarna (Leba, 2017). 

Kelebihan dari metode ekstraksi maserasi adalah alat dan cara yang 

digunakan pada proses ekstraksi sangat sederhana, dapat digunakan untuk analit 

baik yang tahan dengan pemanasan maupun yang tidak tahan terhadap 
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pemanasan. Sedangkan untuk kelemahan dari metode ekstraksi ini adalah 

membutuhkan banyak pelarut (Leba, 2017).  

2) Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur 

ruangan (Depkes RI, 2000). Pola penambahan pelarut yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan pola penetesan pelarut dari bejana terpisah disesuaikan 

dengan jumlah pelarut yang dikeluarkan atau dilakukan dengan penambahan 

pelarut dalam jumlah besar secara berkala (Leba, 2017). Proses ekstraksi 

dilakukan hingga analit dalam sampel terekstraksi secara sempurna. Indikasi 

bahwa seluruh analit telah terekstraksi secara sempurna adalah pelarut yang 

digunakan tidak berwarna (Leba, 2017). 

b. Ekstraksi Secara Panas  

1) Infundasi  

Infudasi meruakan proses penyarian yang umumnya digunakan untuk 

menyari zat aktif yang larut dalam air dari bahan nabati, yang dapat dilakukan 

dengan cara membasahi menggunakan air. Biasanya dua kali bobot bahan, 

kemudian ditambah dengan air secukupnya dan dipanaskan dalam tangas air 

selama 15 menit dengan suhu 90 – 980 C, sambil sekali-kali diaduk. Untuk 

mencukupi kekurangan air, dapat ditambahkan melalui ampasnya. Umumnya 100 

bagian sari diperlukan 10 bagian bahan. 

2) 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 
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(Depkes RI, 2000). Kelebihan dari metode ini adalah padatan yang bertekstur 

kasar dan tahan terhadap pemanasan langsung dapat diekstraksi dengan 

menggunakan metode ini. Sedangkan untuk kelemahan dari metode ini adalah 

membutuhkan banyak pelarut pada proses ekstraksi (Febryanto 2017) 

3. Destilasi Uap Air  

Ekstraksi secara destilasi uap merupakan ekstraksi yang dapat 

dipertimbangkan untuk menyari serbuk simplisia yang mengandung komponen 

yang mempunyai titik didih tinggi pada tekanan normal. Pada pemanasan biasa 

memungkinkan terjadi kerusakan zat aktif. Untuk mencegah kerusakan tersebut 

maka penyarian dilakukan dengan destilasi uap air air. 

D. Antibakteri 

 Antibakteri berasal dari bahasa yunani yaitu Anti yang berarti “melawan” 

dan Bacteria yang berarti tongkat. Karena bakteri pertama kali ditemukan 

berbentuk seperti batang (Aulia Deby Pelu, 2022). Zat antibakteri digunakan 

untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Antibakteri adalah metabolit sekunder 

yang terdapat pada makhluk hidup. Zat antibakteri seringkali bekerja dengan cara 

mengganggu dinding sel, mengubah permeabilitas membran, mencegah sintesis 

protein, dan berpotensi menghambat aktivitas enzim. Alkaloid, flavonoid, dan 

fenol adalah beberapa zat yang berkontribusi terhadap kerusakan dinding sel 

bakteri atau penghambatan bakteri. Zat ini dapat berfungsi sebagai agen 

antibakteri organik melawan mikroorganisme berbahaya seperti Staphylococcus 

aureus (Septiani, dkk, 2017). Pada dasarnya banyak metode yang dapat digunakan 

untuk menganalisis aktivitas antibakteri suatu senyawa obat.  

 



22 
 

 
 

1. Metode Difusi  

Metode ini merupakan salah satu metode dari uji aktivitas antibakteri yang 

sering digunakan Dibandingkan dengan pendekatan lain, metode ini merupakan 

salah satu yang paling sering digunakan untuk menguji aktivitas antibakteri. 

Dengan menempatkan piring yang mengandung agen antimikroba di atas media 

agar yang telah diisi dengan bakteri, pendekatan ini memungkinkan agen 

antimikroba meresap ke dalam media agar. Daerah bening dapat digunakan 

sebagai indikator bahwa perlakuan antimikroba telah menghambat perkembangan 

bakteri pada permukaan media agar. Diameter zona hambat pertumbuhan bakteri 

akibat difusi obat pada titik awal pemberian ke daerah difusi merupakan metode 

difusi observasi.  

a. Metode Difusi Cakram  

Piringan yang berisi agen antibakteri kemudian diletakkan pada media 

agar yang sebelumnya telah ditanami bakteri sehingga antibakteri dapat berdifusi 

pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan 

pertumbuhan bakteri oleh agen antibakteri pada permukaan media agar tersebut. 

Metode difusi ini dilakukan dengan cara menanam bakteri pada media agar padat 

tertentu kemudian diletakkan kertas samir (cakram) atau disk lalu dilihat hasil 

diameter hambatnya. Diameter zona jernih inhibisi di sekitar cakram diukur 

sebagai kekuatan inhibisi obat melawan bakteri yang diuji.  

b. Metode E-Test (Epsilometer test)  

Metode ini merupakan metode gabungan antara metode difusi dan metode 

dilusi. Metode ini digunakan untuk mengestimasi Kadar Hambat Minimum 
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(KHM) yang merupakan konsentrasi minimal suatu agen antibakteri untuk dapat 

menjadi penghambat pertumbuhan bakteri. Metode ini menggunakan strip plastik 

yang mengandung agen antibakteri dari kadar terendah sampai dengan kadar 

tertinggi dan diletakkan pada permukaan media agar yang telah ditanami bakteri 

sebelumnya.  

c. Ditch-Plate Technique  

Metode ini menggunakan sampel uji berupa agen antibakteri. Dalam 

teknik ini, sampel uji berupa agen antibakteri digunakan. Itu ditempatkan di parit 

yang dibuat dengan mengiris media agar secara longitudinal dalam cawan petri, 

dan bakteri uji (menggunakan maksimal 6 jenis bakteri uji) digoreskan ke arah 

parit yang mengandung agen antibakteri.  

c. Cup-Plate Technique  

Metode ini sama dengan metode disk diffusion dimana dibuat sumur pada 

media agar yang telah ditanami oleh mikroorganisme dan pada media agar 

tersebut diberi agen antibakteri yang akan dilakukan pengujiannya.  

2. Metode Dilusi  

Metode dilusi adalah salah satu metode aktivitas antibakteri yang digunakan 

untuk mengetahui potensi suatu senyawa terhadap aktivitas antimikroba dengan 

menentukan Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) dan Konsentrasi Bunuh 

Minimal (KBM) (Fatisa, 2013).  

Metode dilusi menggunakan prinsip pengenceran antibakteri sehingga dapat 

diperoleh beberapa konsentrasi yang ditambah suspensi bakteri dalam media. 

Metode pengenceran memanfaatkan prinsip pengenceran antibakteri untuk 
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menghasilkan beberapa konsentrasi yang ditambahkan pada media yang 

mengandung suspensi bakteri. Ada atau tidak adanya pertumbuhan bakteri adalah 

pendekatan yang diamati; jika ada pertumbuhan bakteri, tingkat kesuburan 

pertumbuhan itu dapat ditentukan dengan menghitung jumlah koloni. Menghitung 

jumlah koloni yang diperlukan untuk menghentikan pertumbuhan atau membasmi 

bakteri yang diuji adalah tujuannya (Indra Lesmana And Afidatul Maudifah, 

2020). 

E. Bakteri  

 Kata bakteri berasal dari bahasa latin yaitu “bacterium” yang merupakan 

kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri adalah 

kelompok organisme mikroskopis yang pada umumnya bersel tunggal, dan tidak 

memiliki membran inti sel (Febriza, dkk, 2021). Bakteri biasanya berukuran 

beberapa mikrometer panjangnya dan mungkin berbentuk bulat, berbentuk batang, 

atau berbentuk spiral. Bakteri tersebut dapat tumbuh subur di tanah, air, mata air 

panas yang bersifat asam, limbah radioaktif, dan biosfer kerak bumi. Selain itu, 

bakteri dapat hidup berdampingan secara parasit dan bersimbiosis dengan 

tumbuhan dan hewan. Hanya sekitar 27 persen spesies bakteri yang memiliki 

spesies yang dapat diproduksi di laboratorium, sedangkan sebagian besar bakteri 

belum dikarakterisasi.  

 Struktur sel bakteri sangat sederhana, artinya tidak memiliki inti sel atau 

nukleus, badan sel, dan organel-organel lainnya seperti mitokondria dan kloroplas. 

Kita dapat menemukan bakteri hampir di semua tempat seperti air, udara, tanah, 

dan dalam simbiosis dengan organisme lainnya serta sebagai agen patogen atau 
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parasit, bahkan bakteri juga dapat kita temukan di dalam tubuh manusia. Pada 

umumnya ukuran bakteri adalah 0,5-5 𝜇m. Namun ada beberapa bakteri tertentu 

yang dapat mencapai ukuran hingga 700 𝜇m yakni Thiomagrita yang secara 

normal bakteri jenis ini mempunyai dinding sel, seperti sel pada tumbuhan dan 

jamur akan tetapi bahan pembentuknya berbeda atau peptidoglikan. Beberapa 

jenis bakteri mampu bergerak atau motil pergerakannya ini karena bakteri 

memiliki flagel (Effendi, 2020).  

1. Ciri- Ciri Bakteri  

a. Uniseluler (bersel tunggal), prokariotik (tidak mempunyai membran 

inti) 

b. Ukurannya sangat kecil, lebar 0,5 – 1,0 milimikron, tetapi ada bakteri 

yang berukuran 100 mikron  

c. Hidupnya ada yang soliter (hidup secara sendiri-sendiri) dan ada juga 

bakteri yang hidup secara koloni (berkelompok) serta ada juga bakteri 

yang bersimbiosis, parasit, dan saprofit.  

d. Bakteri pada umumnya tidak mempunyai kloroplas, kecuali 

bakterioklorofil dan bakteriopurpurin.  

e. Bakteri berkembang biak secara vegetatif dengan pembelahan biner dan 

generatif dengan konjugasi, transformasi, dan transduksi.  

f. Bakteri hidupnya kosmopolit, artinya bakteri dapat hidup dan 

ditemukan dimana saja. Akan tetapi dalam kondisi ekstrim bakteri 

dapat membentuk endospora. Pembentukan endospora dimulai ketika 

sel mulai mereplikasi DNA dan satu salinan DNAnya dikelilingi oleh 
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dinding sel yang tebal dan kuat. Akhirnya, dinding sebelah luar rusak, 

tetapi endospora bakteri dapat bertahan hidup melewati segala jenis 

yang meliputi kekurangan makanan dan air. Panas atau dingin yang 

ekstrim, dan kebanyakan racun. Ketika lingkungan telah berubah 

menjadi normal maka endosporanya akan kembali mengalami hidrasi 

dan hidup kembali secara vegetatif untuk membentuk koloni 

(Susilowarno and Hartono 2007).  

2. Struktur Tubuh Bakteri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur tubuh bakteri (Fifendy M 2017)  

Setiap bagian tubuh pada bakteri memiliki fungsi masing-masing tiap 

bagian.  
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a. Flagela atau bulu cambuk  

Flagela bakteri tersusun atas protein kontraktil sehingga dapat berkontraksi 

menyebabkan pergerakan ke kiri dan ke kanan sehingga bakteri dapat bergerak 

dengan kecepatan sekitar 50 mm /detik atau sekitar seratus kali panjang tubuh 

perdetik. Flagella pada bakteri berfungsi sebagai alat gerak bagi bakteri. 

b. Pilus atau fimbria  

Bagian menonjol dari bakteri, yang muncul sebagai benang-benang kecil 

yang muncul dari dinding sel yang terbuat dari protein kontraktil, berfungsi 

sebagai mekanisme perlekatan pada bakteri lain dan juga pada organisme lain (sel 

inang).  

c. Kapsula  

Lapisan lendir yang mengelilingi sel dan merupakan kapsul, yang 

merupakan komponen dari bakteri, dibuat sebagai hasil dari sekresi metabolik. 

Bakteri ini memiliki kapsul yang berfungsi untuk terhubung ke substrat dan dapat 

memberikan perlindungan ekstra, termasuk meningkatkan ketahanan terhadap 

mekanisme pertahanan inang. Kapsul juga berfungsi sebagai pendiri koloni.  

d. Dinding sel  

Lapisan tubuh dinding sel terdiri dari peptidoglikan, juga dikenal sebagai 

murein, protein yang melekat pada rantai rantai polisakarida. Untuk bertindak 

sebagai bentuk sel pelindung, memberikan keamanan mekanis, dan mencegah sel 

pecah di lingkungan hipertonik yang lebih kental, dinding selnya tebal dan kaku.  

e. Membran plasma  

Molekul lipoprotein, yang terdiri dari molekul lipid (lemak) dan protein, 
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membentuk membran plasma bakteri, yang merupakan membran tipis. Dinding 

sel bakteri mengandung membran plasma. Membran plasma mengontrol 

pertukaran zat antara sel dan lingkungannya dan berfungsi sebagai organ 

pelindung sel terhadap dunia luar.  

f. Mesosom  

Mesosom merupakan struktur seperti membran yang membentuk lipatan 

yang ada di sitoplasma. Mesosom berfungsi sebagai tempat segregasi 

(pemisahan) DNA dan pembentukan dinding sel baru serta transpor intraseluler.  

g. Sitoplasma  

Cairan yang membentuk sel bakteri disebut sitoplasma. Komponen utama 

sel, sitoplasma, terdiri dari air dan zat organik dan anorganik. Pada bakteri, 

sitoplasma berfungsi baik sebagai lingkungan organel dan penghalang terhadap 

benturan.  

h. Ribosom  

Di dalam sitoplasma bakteri terdapat organel terapung yang disebut 

ribosom. Molekul protein dan RNA membentuk ribosom. Sintesis protein terjadi 

pada ribosom. Protein terstruktur, seperti membran sel, dan protein fungsional, 

seperti enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme, keduanya dapat diproduksi 

oleh ribosom.  

i. Region nukleoid  

Meskipun bakteri tidak memiliki nukleus sel asli, mereka memiliki area 

yang mirip: area nukleoid. Sitoplasma lebih padat berwarna daripada area 

nukleoid. Molekul DNA beruntai ganda dengan bentuk seperti cincin (melingkar) 
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dapat ditemukan di daerah nukleoid. DNA sel prokariotik biasanya seperseribu 

ukuran bakteri. Struktur seperti kromosom dari DNA beruntai ganda ini terlihat 

pada sel eukariotik. Untuk mengontrol aktivitas seluler agar sel bakteri 

bereproduksi, DNA bakteri melakukan peran ini.  

j. DNA sirkuler  

Meskipun bakteri tidak memiliki inti sel, mereka mengandung komponen 

yang disebut nukleoid. Hanya ada satu molekul DNA sirkular di dalam nukleoid. 

Lembar fotosintetik  

Lembaran fotosintetik adalah lipatan membran yang terjadi pada bakteri 

fotosintetik yang menghadap sitoplasma. Lembar fotosintesis bertindak sebagai 

katalis untuk fotosintesis.  

k. Endospora 

Beberapa bakteri ada yang mampu membentuk endospora. Pembentukan 

endospora adalah kemampuan beberapa bakteri. Bakteri dapat beradaptasi dengan 

keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan dengan memproduksi endospora. 

Endospora tidak akan rusak oleh pemanasan karena tahan panas. Ketika suhu 

naik di atas 120 °C, spora dapat mati. Namun, endospora dapat berkembang 

menjadi bakteri seperti sebelumnya jika keadaan atau habitat telah membaik 

(Susilowarno and Hartono 2007).  

F. Helicobacter pylori 

 Helicobacter pylori adalah bakteri berbentuk spiral atau batang bengkok, 

bersifat gram negatif, daan hidup dalam lingkungan mikroaerofilik dalam lapisan 

mukosa, epitel, dan jaringan lambung. Infeksi Helicobacter pylori telah diketahui 
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sebagai penyebab utama penyakit peptic ulcer (tukak lambung dan duodenum).  

Klasifikasi Helicobacter pylori adalah sebagai berikut: 

Devisi  : Bacteria 

Kelas   : Epsilon Probacteria 

Bangsa  : Campylobacteralis 

Suku  : Helicobateraceae 

Marga  : Helicobacter 

Spesies  : Helicobacter pylori 

G. Antibiotika Pembanding 

Antibiotik yang digunakan sebagai pembanding adalah kloramfenikol. 

 

Gambar 3. Struktur kimia kloramfenikol  

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020) 

Kloramfenikol mengandung tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih dari 

103,0% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020) 

Pemerian : Hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang; 

Putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan; Larutan 

praktis netral terhadap lakmus P; stabil dalam larutan netral 

atau larutan agak asam. (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia 2020) 

Kelarutan : Sukar larut dalam air; mudah larut dalam etanol, dalam 

propilen glikol, dalam aseton dan dalam etil asetat. 
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(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020) 

Mekanisme aksi : kloramfenikol bekerja menghambat sintesis protein pada 

sel bakteri. Kloramfenikol akan berikatan secara reversibel 

dengan unit ribosom 50 S, sehingga mencegah ikatan antara 

asam amino dengan ribosom. Obat ini berikatan secara 

spesifik dengan akseptor (tempat ikatan awal dari amino 

asil t-RNA) atau pada bagian peptidil, yang merupakan 

tempat ikatan kritis untuk perpanjangan rantai peptida 

(Katzung, 2004). 

Penggunaan klinik : kloramfenikol digunakan untuk pengobatan infeksi yang 

disebabkan oleh Salmonella, H. influenza, dan bakteri 

anaerob termasuk yang disebabkan oleh B. fragilis. 

Kloramfenikol juga digunakan pada saat antibiotik tidak 

efektif untuk infeksi meningitis, rickettsia, dan infeksi gram 

negatif yang disebabkan oleh bakterimia (virus yang 

memakan bakteri). (Kester, dkk. 2007). 

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 : 
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Gambar 4 . Rumus Perhitungan Diameter Zona Hambat  (Calculation 

formula of inhibition zone diameter) .(Winastri dkk., 2020) 

Adapun kategori zona hambat sebagai berikut (tabel 1) : 

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

(Fachriyah dkk., 2020). 

 

 

 

 

I. 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 

Diameter Kekuatan Daya Hambat 

≤ 5 mm Lemah (Weak) 

6–10 mm Sedang (Moderate) 

11–20 mm Kuat (Strong) 

≥ 21 mm Sangat Kuat (Very Strong) 
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مَاۤءِ مَاۤءًًۗ فاََخْرَجْنَا الَّذِيْ جَ  عَلَ لَكُمُ الَْْرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْ هَا سُبُلًً وَّانَْ زَلَ مِنَ السَّ
نْ ن َّبَاتٍ شَتّٰ ٖ  بهِ ٓ  ازَْوَاجًا مِّ  

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 

dengan perantaraan hujan itu, “berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang 

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

ciptakan (Shihab 2002). 

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 daun botto-
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botto sebagai upaya pengobatan antibakteri pada penyakit yang terjangkit 

infeksi bakteri Helicobacter pylori. penelitian ini dapat terjadi dengan adanya 

izin Allah SWT.  

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 : 

ٓ  اقِْ رأَْ بِِسْمِ ربَِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ   

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 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 
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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  : 

ثَ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَ رَنِ  ثَ نَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأبَوُ الطَّاهِرِ وَأَحَْْدُ بْنُ عِيسَى قاَلُوا حَدَّ حَدَّ
جَابرٍِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْْاَرِثِ عَنْ عَبْدِ ربَهِِّ بْنِ سَعيِدٍ عَنْ أَبِ الزُّبَ يِْْ عَنْ 

اءِ بَ رأََ بِِِذْنِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ    عَزَّ وَجَلَّ صَلَّى اللََّّ
 

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. 

Muslim no.4084 ). (Al- Aini dkk, 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 

dkk, 1375). 

Allah SWT. tidak memberikan penyakit kepada seseorang kecuali ia 

telah menentukan obatnya. Dalam hadist diatas menunjukkan bahwa semua 

penyakit pasti ada obatnya sampai pada penyakit-penyakit yang mematikan, 
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karena segala sesuatu itu memiliki lawannya, lawan penyakit adalah berupa 

obat penawarnya. 

Dari hadis tersebut telah dijelaskan bahwa setiap penyakit yang 

diberikan Allah SWT ada anti penawarnya. Tetapi sering kali kita melihat 

orang berobat tetapi tidak kunjung sembuh dari sakitnya, ini biasanya 

dikarenakan ketidaktahuaan terhadap hakikat obat yang sesusai dengan 

penyakitnya atau cara pengobatannya yang kurang seperti kelebihan dosis, 

sehingga efeknya lebih buruk, atau kurangnya dosis sehingga tidak 

bermanfaat, dan ini bukan berarti bahwa penyakit tersebut tidak ada 

penawarnya. Maka kita sebagai manusia hanya perlu berusaha dengan sebaik–

baiknya untuk mencari tahu segala cara untuk memperoleh kesembuhan dari 

suatu penyakit dengan salah satu cara mengelolah atau memanfaatkan segala 

jenis kekayaan hayati yang ada di bumi seperti tumbuhan untuk dijadikan 

sebagai obat. Sehingga kita sebagai manusia dapat melakukan berbagai 

penelitian tentang manfaat dari setiap tumbuhan yang telah Allah SWT 

limpahkan di muka bumi ini.  

Dimana pada penelitian ini menggunakan tumbuhan daun botto-botto 

(Chromolaena odorata L.) dengan memanfaatkan senyawa yang terkandung di 

dalam daunnya dimana diketahui daun botto-botto mengandung senyawa yang 

dapat digunakan sebagai antibakteri untuk menyembuhkan infeksi disebabkan 

oleh bakteri Helicobacter pylori . 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimen laboratorium. Penelitian 

eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian suatu perlakuan terhadap objek penelitian. Penelitian 

Eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui Uji aktivitas antibakteri 

ekstrak Daun botto-botto (Chromoleana odorata L.) secara in vitro pada 

bakteri Helicobacter pylori 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia dan 

Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar  

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April - September 2023 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan desain 

penelitian eksperimental dengan pendekatan posttest-only kontrol grup design. Uji 

aktivitas antibakteri dari ekstrak daun botto-botto dilakukan dengan metode difusi 

agar menggunakan paper disk.  
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C. Sampel penelitian 

Sampel pada penelitian ini yaitu daun botto-botto yang diambil dari 

kelurahan Romangpolong, kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan 

D. Instrumen Penelitian 

1. Alat 

Gelas kimia (pyrex®), Erlenmeyer (pyrex®), batang pengaduk, tabung 

reaksi (pyrex®), jarum ose, spatula, mikropipet (memmert®), bunsen, timbangan 

analitik (kern®), autoklaf (hirayama®), oven (memmert®), inkubator 

(memmert®), microwave, Laminar Air flow (LAF) (esco®), lemari pendingin, 

vial, dan vortex, spoit 20 cc (onemed®), jangka sorong (kenmaster®), bunsen, 

cawan petri, dan rotary evaporator. 

2. Bahan 

Akuades steril , daun botto-botto, etanol 70%, NaCl 0,9 %, paper disc 

kosong, cakram kloramfenikol, bakteri Helicobacter pylori, medium natrium agar, 

kapas, kertas saring, alumunium foil, dan plastik wrap. 

E. Teknik Pengolahan 

1. Pengambilan Sampel 

Sampel diambil pada pagi hari lalu dilakukan pengolahan sampel. 

(Makin, dkk, 2022). 

2. Pengolahan Sampel 

Seluruh sampel daun botto-botto (Chromolaena odorat L.) yang telah 

diambil, dipisahkan dengan bagian tumbuhan lainnya kemudian dicuci dengan air 
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mengalir. Sampel dikeringkan dengan cara dimasukkan ke dalam lemari 

pengering, kemudian dilanjutkan dengan sortasi kering dan diblender hingga 

menjadi serbuk simplisia (Komala, dkk, 2021). 

3. Ekstraksi Sampel 

Daun botto‟-botto‟ (Choromolaena odorata L.) yang sudah kering di 

timbang sebanyak 300 g lalu dimasukan kedalam wadah maserasi, direndam 

dengan 3 liter etanol 70% hingga seluruh simplisia terbasahi dan ditambahkan 

kembali etanol hingga batas pelarut kira-kira 2 cm di atas simplisia. Wadah 

maserasi ditutup dan disimpan selama 3 x 24 jam ditempat terlindung dari sinar 

matahari sambil diaduk sekali-sekali. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara 

ampas dan filtratnya. kemudian ekstrak diuapkan pelarutnya dengan 

menggunakan rotavapor hingga pekat (Handayani, dkk, 2018). Ekstrak kental 

yang diperoleh kemudian di freeze dryer guna menghilangkan kadar air dari 

ekstrak. (Reubun, dkk. 2020) 

Hasil ekstrak (rendemen) yang didapatkan dihitung menggunakan rumus:  

% Rendemen = 
Bobot ekstrak kental 

Bobot serbuk kering yang diekstrak
 x 100%  

 

4. Pembuatan Konsentrasi Ekstrak 

Cara pembuatan variasi konsentrasi ekstrak daun botto-botto adalah 

dengan mencampurkan ekstrak kering hasil maserasi dan akuades steril. 

Perbandingan volume ekstrak dan volume akuades dapa dilihat pada (tabel 2).  
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Tabel 2. Perbandingan jumlah ekstrak (g) dan volume akuades steril 

Konsentrasi (%) Jumlah ekstrak (g) Volume akuades (ml) 

80% 4 g 5 ml 

60% 3 g 5 ml 

40% 2 g 5 ml 

20% 1 g 5 ml 

 

5. Sterilisasi Alat 

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

bersih, dikeringkan dengan posisi terbalik diudara terbuka setelah kering 

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. (Lay, 1994) 

6. Pembuatan Media Nutrient Agar 

Sebanyak 5 gram nutrient agar dilarutkan dengan 250 mL akuades dalam 

erlemeyer dan dipanaskan diatas hot plate menggunakan batang pengaduk sampai 

terbentuk larutan jernih. Kemudian disterilkan didalam autoklaf pada suhu 121°C 

tekanan 2 atm selama 15 menit. Nutrient agar kemudian dimasukkan ke dalam 

beberapa tabung cawan petri. Dibiarkan agar menjadi dingin dan keras. (Fajrina 

dkk., 2018)
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7. Pembuatan larutan standar Mc Farland 

Pembuatan Larutan BaCl2 1 %. Ditimbang dengan teliti BaCl2 sebanyak 1 

gram. Dilarutkan kedalam labu ukur 100 ml dengan akuades sampai tanda batas 

lalu homogenkan. Pindahkan larutan ke dalam botol reagent yang bertutup rapat 

dan gelap.  

Pembuatan Larutan H2SO4 1 %. Disiapkan labu ukur 100 ml yang sudah 

diisi akuades sebanyak ± 50 ml. Dipipet dengan hati-hati asam sulfat pekat 

sebanyak 1,02 ml, dimasukan ke dalam labu ukur 100 ml melalui dinding secara 

mengalir. Keluarkan cairan sampai habis. Paskan larutan dengan akuades sampai 

tanda batas. Pindahkan larutan ke dalam botol reagent yang bertutup rapat. 

Pembuatan Larutan McFarland 0,5. Dipipet larutan BaCl2 1 % sebanyak 

0,05 ml dimasukan ke dalam tabung reaksi tutup ulir. Kemudian dipipet juga 

larutan H2SO4 1 % sebanyak 9,95 ml. Dicampurkan kedalam tabung reaksi tutup 

ulir yang sudah berisi larutan BaCl2 1 %. larutan ini di vortex sampai tercampur 

sempurna. (Rosmania and Yanti 2020) 

8. Inokulasi bakteri 

bakteri Helicobacter pyloridiinokulasi dengan menggunakan media 

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

medium memadat, diambil 1 ose isolat bakteri kemudian dilakukan teknik 

penggoresan (streak plate) lalu  inkubasi pada suhu 37
o
C selama 1 x 24 jam. 

(Fajrina dkk., 2018) 
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9. Pembuatan Suspensi Bakteri 

Bakteri Helicobacter pylori yang telah diinokulasi kemudain di inkubasi 

selama 24 jam diambil dengan kawat ose steril lalu disuspensikan kedalam tabung 

reaksi yang berisi NaCl 0,9% kemudian di vortex dan disetarakan dengan standar 

kekeruhan larutan Mc. Farland 0,5 (Fajrina dkk., 2018) 

10. Pengujian ekstrak daun botto-botto sebagai antibakteri dengan 

metode difusi agar papper disc 

Sebanyak 15 mL nutrien agar (NA) dimasukkan kedalam cawan petri steril 

hingga memadat, kemudian ditambahkan suspensi bakteri 100 µL. Kemudian 

dihomogenkan dengan cara mengoyang-goyangkan cawan petri yang berisi media 

tersebut. Paper disk steril direndam pada larutan uji ekstrak etanol 70% dengan 

konsentrasi 20% g/ml, 40% g/ml, 60% g/ml, dan 80% g/ml, kemudian 

ditempelkan ke permukaan agar. Sebagai kontrol negatif digunakan Akuades dan 

kontrol positif digunakan cakram kloramfenikol 30 mcg. Perlakuan ini diulang 

sebanyak 3 kali. Kemudian cawan petri diinkubasi dalam inkubator selama 24 jam 

pada suhu 37
o
C. Aktivitas antibakteri ditetapkan dengan mengukur diameter 

daerah hambat yang terbentuk dengan menggunakan jangka sorong (Fajrina dkk., 

2018). Menurut Davis & Stout (1971) klasifikasi kekuatan daya hambat dapat 

dikelompokan menjadi beberapa kategori yaitu kategori sangat kuat diameter 

hambat ≥ 20 mm, kuat 10-20 mm, sedang 5-10 mm, dan lemah ≤ 5 mm. 

11. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan sistem statistik 

SPSS menggunakan uji one way annova dan dilanjutkan Uji Tukey.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pengelolaan sampel 

Sampel daun botto-botto dilakukan ekstraksi sampel dengan metode 

maserasi menggunakan pelarut etanol 70% selama 3x24 jam. Selanjutnya 

dievaporasi untuk menguapkan pelarut yang terkandung dalam filtrat. Hasil 

ekstrak kental yang diperoleh dapat dilihat pada (tabel 3) : 

Tabel 3. Hasil ekstraksi daun botto-botto 

Berat Sampel Berat Ekstrak (%) Rendamen Warna 

300 g 49 g 16,3 % Hijau 

2. Uji aktvitas antibakteri 

Tabel 4. Hasil uji aktvitas antibakteri 

Konsentrasi Rata-Rata ± SD 
Kategori 

(Davis & Stout, 1971) 

DDB 80% g/ml 20 ± 4.9 Kuat 

DDB 60% g/ml 17.5 ± 5.3 Kuat 

DDB 40% g/ml 9.8 ± 1.3 Sedang 

DDB 20% g/ml 9.8 ± 0.3 Sedang 

K (+)  17 ± 5.4 Kuat 

K (–)  0  Tidak Menghambat 

Keterangan :  

- DDB 80 % = Daun botto-botto konsentrasi 80% g/ml 

- DDB 60 % = Daun botto-botto konsentrasi 60% g/ml 

- DDB 40 % = Daun botto-botto konsentrasi 40% g/ml 

- DDB 20 % = Daun botto-botto konsentrasi 20% g/ml 

- K (+) = Kontrol positif menggunakan Kloramfenikol 

- K (-) = Kontrol negatif menggunakan Akuades 
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Pengujian antibakteri ekstrak daun botto-botto dengan  tiga replikasi 

metode difusi agar papper disc  dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil 

yang diperoleh dapat dilihat pada (tabel 4) : 

3. Diagram aktivitas antibakteri 

Berdasarkan data aktivitas antibakteri, terdapat diagram data aktivitas 

antibakteri untuk mengetahui pembacaan data berdasarkan besarnya konsentrasi. 

Diagram dapat dilihat pada  (Gambar 5) : 

 

Gambar 5. Diagram hasil uji aktvitas antibakteri 

4. Uji analisis statistik 

Uji analisis statistik uji one way annova digunakan untuk mengetahui rata 

rata nilai signifikanksi sampel dalam memberikan zona hambat dan uji lanjutkan 

dengan uji Tukey untuk melihat perbedaan pada masing masing data zona hambat 

yang dihasilkan. Hasil analisis statistik dapat dilihat pada (tabel 5 dan 6) : 
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Tabel 5. Uji one way  anova  penghambatan bakteri Helicobacter pylori 

ANOVA 

Data   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 815,569 5 163,114 11,803 ,000 

Within Groups 165,833 12 13,819   

Total 981,403 17    

Tabel 6. Uji tukey  penghambatan bakteri Helicobacter pylori 

Data 

Tukey HSD
a
   

Konsentrasi N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Kontrol negatif 3 ,000  

40% 3 9,833 9,833 

20% 3 9,833 9,833 

Kontrol positif 3  17,000 

60% 3  17,500 

80% 3  20,000 

Sig.  ,061 ,051 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

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

 

B. Pembahasan 

Senyawa antibakteri merupakan senyawa yang dapat mengganggu 

pertumbuhan atau metabolisme bakteri. Berdasarkan sifat toksisitasnya, 

antibakteri dapat bersifat membunuh bakteri (bakterisidal) dan menghambat 

pertumbuhan bakteri (bakteriostatik). Antibakteri bakteriostatik hanya 

menghambat pertumbuhan bakteri dan tidak mematikan, sedangkan bakterisidal 

dapat membunuh bakteri. Bakteriostatik dapat bersifat bakteriosidal jika dalam 

konsentrasi yang tinggi. Mekanisme kerja antibakteri dapat melalui berbagai cara, 

di antaranya menghambat sintesis dinding sel, menghambat keutuhan 
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permeabilitas dinding sel, menghambat protein dinding sel, menghambat sintesis 

asam nukleat, dan menghambat metabolisme sel mikroba. Senyawa antimikroba 

yang berasal dari bahan alam yang berasal tumbuhan kini secara terus-menerus 

dikembangkan, dimana lebih dari 300 senyawa metabolit alam menunjukkan 

aktivitas mikroba dan sekitar 145 senyawa berpotensi sebagai antimikroba. 

(Septiani dkk., 2017) 

Berdasarkan tinjauan islam tumbuhan memiliki berbagai macam manfaat 

yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan cara mengelola tumbuhan untuk 

dijadikan sebagai obat. Dimana pada penelitian ini memanfaatkan tumbuhan daun 

botto-botto sebagai obat agar menghindari terjadi kontaminasi bakteri. Yang telah 

dijelaskan dalam al quran dan hadis mengenai pemanfaatan tumbuhan. Dengan 

mengaitkan penelitian ini dengan q.s Thaha ayat 53.  

Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai antibakteri yakni daun 

botto-botto (Chromolaena odorata L.) yang telah lama digunakan sebagai obat 

tradisional. Uji fitokimia menggambarkan akan golongan senyawa yang 

terkandung dalam ekstrak. Hasil uji fitokimia daun botto-botto (Chromolaena 

odorata L.) mengandung golongan senyawa, saponin, flavonoid, dan tanin. 

Senyawa fitokimia tersebut berpotensi sebagai antibakteri alami pada bakteri 

pathogen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Kurang and 

Penlaana.  

Mekanisme saponin sebagai antibakteri adalah bereaksi dengan porin 

(protein transmembran) pada membran luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan 

polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya porin. Rusaknya porin yang 
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merupakan pintu keluar masuknya senyawa akan mengurangi permeabilitas 

membran sel bakteri yang akan mengakibatkan sel bakteri akan kekurangan 

nutrisi, sehingga pertumbuhan bakteri terhambat atau mati. (Saptowo dkk., 2022) 

Sementara flavonoid memiliki kemampuan mendenaturasi protein sel 

bakteri dan merusak membran sel yang mengebabkan sel menjadi lisis. 

Mekanisme kerja flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk 

senyawa kompleks terhadap protein extraseluler yang mengganggu keutuhan 

membran sel bakteri. Mekanisme kerjanya dengan cara mendenaturasi protein sel 

bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi. (Rahmawatiani 

dkk., 2020) 

Aktivitas tanin diduga dapat bekerja dengan mengadakan komplek 

hidrofobik dengan protein, menginaktivasi enzim dan protein transport dinding 

sel, sehingga mengganggu pertumbuhan bakteri. Selain itu juga tannin dapat 

mengerutkan dinding sel sehingga mengganggu permeabilitas dinding sel 

akibatnya menghambat pertumbuhan bakteri atau bahkan mati (Rahmawatiani 

dkk., 2020) 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan sebagai uji aktivitas antibakteri 

yakni ekstrak daun botto-botto. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi 

menggunakan pelarut etanol 70%. Metode maserasi dipilih karena prosesnya 

sederhana, cukup efektif untuk menarik zat–zat yang diinginkan, pengerjaan tidak 

menggunakan alat khusus, dan tidak ada proses pemanasan sehingga kerusakan 

zat aktif akibat suhu yang tinggi dapat dihindari, seperti senyawa flavonoid yang 

tidak tahan terhadap pamanasan, dimana flavonoid akan mengalami degradasi 
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akibat proses pemanasan. Pelarut yang dipilih adalah etanol 70% dikarenakan 

sampel dalam bentuk kering tujuannya untuk mempermudah membuka pori-pori 

sampel (Verawati dkk., 2017) serta harga etanol murah, bersifat universal (mampu 

menarik senyawa polar dan non polar) serta relatif tidak toksik sehingga aman 

digunakan. 

Proses maserasi dilakukan dengan merendam 300 g serbuk simplisia daun 

botto-botto dengan etanol 70% selama 3 hari sambil sesekali lakukan pengadukan. 

Setelah 3 hari perendaman, disaring dengan kertas saring untuk mendapatkan 

maseratnya. Kemudian ampasnya dimaserasi dengan cara yang sama. Proses 

ekstraksi dilakukan beberapa kali pengulangan sampai maserat transparan. Semua 

maserat dari proses maserasi digabungkan dan diuapkan pelarutnya dengan rotary 

evaporator dan dilanjutkan dengan waterbath hingga diperoleh ekstrak kental 

daun botto-botto. Selanjutnya dilakukan penentuan rendemen ekstrak dari 300 g 

serbuk daun botto-botto didapatkan ekstrak kental sebanyak 49 g dengan hasil 

perhitungan rendemen sebesar 16,3% menunjukkan bahwa rendemen dari ekstrak 

daun kirinyuh memenuhi persyaratan (Farmakope Herbal Indonesia, 2017) yaitu 

rendemen tidak kurang dari 12%.  

Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% daun botto-botto 

(chromolaena odorata L.) terhadap Helicobacter pylori dilakukan dengan metode 

difusi agar menggunakan cakram disk sebanyak 3 kali pengulangan yang terdiri 

dari beberapa tahap pengujian yaitu, pembuatan media nutrient agar (NA), kultur 

bakteri, pembuatan Mc Farland, pembuatan suspensi bakteri, pembuatan seri 

konsentrasi ekstrak, dan pengujian antibakteri. 
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Selanjutnya pembuatan media NA dibuat dengan cara menimbang serbuk 

NA 5 gram kemudian dilarutkan dengan akuades 250 ml. media NA yang telah 

dibuat kemudian disterilisasi pada autoklaf suhu 121
o
C selama 15 menit. 

Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% daun botto-botto terhadap 

bakteri Helicobacter pylori dilakukan dengan menginokulasikan bakteri uji 

terlebih dahulu. Bakteri Helicobacter pylori diinokulasikan pada media NA 

(nutrient agar). NA merupakan media yang tidak selektif, oleh karena itu semua 

bakteri dapat tumbuh pada media ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Pelczar dan 

Chan (2008) yang menyatakan bahwa media NA mengandung nutrisi yang dapat 

mendukung pertumbuhan bakteri. Semua bakteri membutuhkan nutrisi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan dalam pertumbuhan organisme. 

Dengan media pertumbuhan dapat diperoleh isolat mikroorganisme menjadi 

kultur murni. Media NA banyak mengandung sumber Nitrogen sehingga media 

ini banyak digunakan dalam prosedur bakteriologi untuk pertumbuhan sampel 

pada uji bakteri dan untuk mengisolasi organisme dalam kultur murni. (Putri and 

Kusdiyantini 2018). Bakteri Helicobacter pylori yang tumbuh pada media Na 

ditandai dengan bentuk sedang, bulat, halus dan akan tampak berwarna putih, 

setelah diinkubasi suhu 37
O
C selama 24 jam. 

Tahap selanjutnya yakni pembuatan suspensi bakteri. Bakteri uji yang 

telah ditumbuhkan kemudian disuspensikan ke dalam natrium klorida (NaCl) 

0,9% kemudian divortex.  NaCl  (larutan  garam  fisiologis  yang  terbuat  dari  

garam NaCl dengan konsentrasi 0,9% b/v)  berfungsi  untuk  menjaga  

keseimbangan ion   sel mikroba   sehingga   baik   untuk  menjaga ketahanan 
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hidup bakteri Suspensi bakteri kemudian dibandingkan kekeruhannya dengan 

standar Mc Farland. Larutan standar Mc Farland digunakan sebagai standar 

kekeruhan dari bakteri suspensi sehingga suspensi bakteri akan berada dalam    

kisaran tertentu. Suspensi   bakteri   yang   dibuat kemudian dibandingkan dengan 

kekeruhan larutan standar Mc Farland. Mc Farland 0,5 digunakan sebagai  

referensi untuk menyesuaikan  atau diasumsikan setara dengan kekeruhan bakteri 

suspensi sehingga jumlah bakteri dalam kisaran yang diberikan untuk     

membakukan mikroba  pengujian. (Rosmania and Yanti 2020) 

Tahap selanjutnya yakni pembuatan suspensi bakteri. Bakteri uji yang 

telah ditumbuhkan kemudian disuspensikan ke dalam natrium klorida (NaCl) 

0,9% kemudian divortex.  NaCl  (larutan  garam  fisiologis  yang  terbuat  dari  

garam NaCl dengan konsentrasi 0,9% b/v)  berfungsi  untuk  menjaga  

keseimbangan ion   sel mikroba   sehingga   baik   untuk  menjaga ketahanan 

hidup bakteri Suspensi bakteri kemudian dibandingkan kekeruhannya dengan 

standar Mc Farland. Larutan standar Mc Farland digunakan sebagai standar 

kekeruhan dari bakteri suspensi sehingga suspensi bakteri akan berada dalam    

kisaran tertentu. Suspensi   bakteri   yang   dibuat kemudian dibandingkan dengan 

kekeruhan larutan standar Mc Farland. Mc Farland 0,5 digunakan sebagai  

referensi untuk menyesuaikan  atau diasumsikan setara dengan kekeruhan bakteri 

suspensi sehingga jumlah bakteri dalam kisaran yang diberikan untuk     

membakukan mikroba  pengujian. (Rosmania and Yanti 2020) 

Persiapan larutan uji ekstrak etanol 70% daun botto-botto dibuat sebanyak 

5 mL dengan 4 konsentrasi yang berbeda yaitu 20% g/ml, 40% g/ml, 60% g/ml, 
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dan 80% g/ml. Pelarut yang digunakan adalah akuades karena dapat melarutkan 

senyawa polar serta tidak berpengaruh pada aktivitas antibakteri. 

Pengujian dilakukan terhadap satu sampel yaitu ekstrak etanol 70% daun 

botto-botto (Chromolaena odorata L) dengan menggunakan kontrol positif dan 

juga kontrol negatif sebagai pembanding terhadap sampel yang diuji. Kontrol 

negatif yang digunalan adalah akuades yang berfungsi untuk membantuk 

melarutkan ekstrak daun botto-botto. Tujuan dari penggunaan kontrol negatif 

adalah untuk melihat bahwa pelarut yang dugunkan tidak berpengaruh pada 

aktivitas antubakteri melainkan murni dari senyawa aktif dari sampel uji tersebut 

yang ditandai dengan adanya diameter zona hambat. Sedangkan kontrol positif 

berfungsi untuk memastikan bahwa metode pada pengujian yang dilakukan sudah 

benar yang ditandai dengan terbentuknya zona hambat. Adapun kontrol positif 

yang digunakan adalah cakram disk antibiotik kloramfenikol. Kloramfenikol ini 

efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif, 

kloramfenikol merupakan antibiotik bakteriostatik berspektrum luas yang 

mekanisme kerjanya menghambat sintesis protein, mencegah perpanjangan rantai 

protein, dengan menghambat aktivitas transferase peptidil dari ribosom bakteri, 

menghambat pembentukan dinding serta permeabilitas membran sel bakteri. 

(Fajrina dkk., 2018). Kontrol positif terhadap bakteri Helicobacter pylori 

sebaiknya menggunakan antibiotik golongan  quinolone (levofloxacin, 

moxifloxacin), tetracycline, rifabutin, clarithromycin, dan amoxicillin karena 

antibiotik diatas merupakan antibiotik yang digunakan pada eradikasi yang terkait 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori, (Katelaris dkk., 1992). 
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Namun pemilihan kloramfenikol sebagai kontrol positif karena memiliki spektrum 

luas dengan mekanisme kerjanya menghambat sintesis protein. 

Pada pengujian antibakeri, media NA steril kemudian dimasukkan 

kedalam cawan petri sebanyak 15 ml, lalu ditambahkan suspensi bakteri 100 µl 

kedalam cawan petri setelah media NA memadat, kemudian diratakan. Setelah itu 

cakram disk kosong direndam pada larutan uji yang telah dibuat lalu ditempelkan 

pada cawan petri menggunakan pinset steril, perlakuan yang sama dilakukan pada 

kontrol positif (kloramfenikol) dan kontrol negatif (akuades). 

Hasil pengujian aktivitas antibakteri pada ekstrak etanol 70% daun botto-

botto terhadap bakteri Helicobacter pylori secara triplo yaitu pada konsentrasi 

80% dengan hasil zona hambat 21,5 mm, 14,5 mm, 24 mm, memberikan zona 

hambat kuat (strong) dengan diameter rata-rata zona hambat 20 m, sedangkan 

pada konsentrasi 60 % dengan hasil zona hambat 18 mm, 12 mm, 22,5 mm. 

mampu memberikan zona hambat dengan kategori kuat (strong) dengan  diameter 

rata-rata zona hambat 17,5 mm, kemudian pada konsentrasi 40% dengan hasil 

zona hambat 11 mm, 10 mm, 8,5 mm, memberikan zona hambat dengan kategori 

sedang (moderate) dengan diameter rata-rata zona hambat 9,8 mm, seperti pada 

konsentrasi 20% dengan hasil zona hambat 10 mm, 10 mm, 9,5 mm, memberikan 

zona hambat dalam kategori sedang (moderate), dengan diameter rata-rata zona 

hambat 9,8 mm, sementara zona hambat kontrol positif kloramfenikol dengan 

hasil zona hambat 18,5 mm, 11 mm, 21,5 mm, mampu memberikan daya hambat 

dengan kategori kuat (strong) dengan diameter rata-rata 17. Pada kontrol negatif 

akuades tidak memberikan zona hambat terhadap bakteri Helicobacter pylori. 
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Beberapa konsentrasi yang digunakan yakni konsentrasi 20%, 40%, 60%, 

dan 80%, memiliki aktivitas daya hambat terhadap bakteri Helicobacter pylori. 

Dari konsentrasi yang paling rendah yakin 20% sudah dapat dilihat bahwa ekstrak 

etanol 70% daun botto-botto memiliki daya hambat terhadap bakteri Helicobacter 

pylori. 

Pada konsentrasi 80% dengan hasil diameter rata-rata zona hambat 20 

mm, lebih tinggi jika dibandingankan dengan konsentrasi 60% dengan hasil 

diameter rata-rata 17,5 mm, hal menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak yang diberikan maka semakin tinggi daya penghambatan yang dihasilkan. 

Pada konsentrasi 40% memberikan zona hambat dengan diameter rata-rata 9,8 

mm, dimana diameter rata-rata zona hambat yang dihasilkan sama dengan 

kosentrasi 20% dengan diameter rata-rata zona hambat 9,8 mm juga. Hal ini 

mungkin dipengaruhi oleh faktor paper disk yang tidak terendam sempurna dalam 

ekstrak. Pada penggunaan kloramfenikol sebagai kontrol positif dengan hasil 

diameter rata-rata zona hambat sebesar 17,5 mm, diketahui bahwa zona hambat 

kloramfenikol lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsentrasi 60%, akan tetapi 

jika dibandingkan dengan konsentrasi 80%, zona hambat yang dihasilkan 

kloramfenikol sebagai kontrol positif lebih rendah, hal ini mungkin disebabkan 

oleh penggunaan kontrol positif yang tidak spesifik pada bakteri Helicobacter 

pylori. Berdasarkan hasil diatas, dapat diketahui bahwa konsentrasi 80% ekstrak 

etanol 70% daun botto-botto yang memberikan zona hambat terkuat terhadap 

bakteri Helicobacter pylori. 
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Pada tahap analisis statistik uji one way annova dengan menggunakan 

SPSS bahwa terlihat nilai signifikansi p=0,000 (p <0,05) hal ini menunjukkan 

bahwa ada perbedaan nilai rata-rata zona hambat pada antar konsentrasi esktrak 

daun botto-botto terhadap bakteri Helicobacter pylori. Sehingga dilakukan uji 

lanjutan berupa uji Tukey untuk melihat konsentrasi yang berbeda. 

Uji Tukey pada data zona hambat menunjukkan hasil  p=0,051 (p >0,05) 

bahwa pada nilai zona hambat konsentrasi 80%, 60%, dan kontrol positif tidak 

signifikan dalam penghambatan bakteri Helicobacter pylori, konsentrasi  40% dan 

20% menunjukan hasil p= 0,61 (p >0,05) yang berarti tidak signifikan dalam 

penghambatan bakteri Helicobacter pylori, yang berarti bahwa beberapa 

konsentrasi yang digunakan beserta kontrol positif tidak signifikan dalam 

menghambat bakteri. 

Berdasarkan penelitian diatas bahwa ekstrak daun botto-botto dengan 

menggunakan pelarut etanol 70% dapat memberikan zona hambat terhadap 

bakteri Helicobacter pylori, hal ini mungkin dipengaruhi oleh golongan senyawa 

antibakteri yang ada pada ekstrak daun botto-botto sejalan dengan penelitian yang 

yang dilakukan oleh ekayani,  menyatakan bahwa dalam penelitiaanya metode 

yang digunakan dalam ekstraksi yakni metode maserasi menggunakan etanol 70% 

sebagai pelarut pada ekstraksi senyawa bioaktif. Dalam uji fitokimia yang 

dilakukan didapatkan hasil bahwa daun botto-botto (Chromolaena odora L) 

mengandung flavonoid, tanin dan terpenoid. (Ekayani dkk., 2021) 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan pada tingkat fraksinasi 
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dan isolasi senyawa untuk mengetahui senyawa spesifik yang berperan sebagai 

aktivitas antibakteri dalam menghambat bakteri Helicobacter pylori. Serta dalam 

penggunaan kontrol positif agar menggunakan antibiotik yang lebih spesik untuk 

mengeradikasi bakteri Helicobacter pylori. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ekstrak etanol 70% daun botto-botto (Chromolaena odorata L)  memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Helicobacter pylori dengan metode 

difusi agar menggunakan paper disk. Dari hasil pengujian menunjukkan 

bahwa beberapa kosentrasi yang digunakan memiliki aktivitas 

menghambat bakteri Helicobacter pylori.  

2. Konsentrasi optimal ekstrak etanol 70% daun botto-botto (Chromolaena 

odorata L) dalam menghambat bakteri Helicobacter pylori adalah 

konsentrasi 80% dengan diameter rata-rata zona hambat 20 mm dengan 

kategori zona hambat kuat. 

B. Saran 

Disarankan untuk penelitian lebih lanjut agar melakukan pengujian 

senyawa bioaktif yang mengandung aktivitas antibakteri. Serta penggunaan  

kontrol positif antibiotik yang lebih spesifik dalam mengeradikasi infeksi 

Helicobacter pylori. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema kerja ekstraksi daun botto-botto 

 

 

daun dimasukkan kedalam wadah maserasi 

kemudian direndam etanol 70% 

 

 

Dilakukan selama 2 jam dan dilakukan 3 

 kali pengulangan ekstraksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraksi metode maserasi   

Diuapkan dengan Rotary evaporator 

Diperoleh ekstrak kental daun 

botto-botto 

Timbang Ekstrak 

Daun botto-botto  
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 Lampiran 2.  Skema pembuatan media Nutrient agar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dilarutkan dengan 250 ml aquades 

Dilarutkan dengan 250 ml aquades 

Dipanaskan diatas hot plate dan dihomogenkan  

Disterilisasi menggunakan autoclaf pada suhu 121 
O
C

 
selama 15 menit 
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Lampiran 3. Skema Pembuatan Larutan Standar Mc Farland  

 

 

 

 

Dicampurkan H2SO4 1% sebanyak 9,95 ml dengan larutan 

BaCl2 1% sebanyak 0,05 ml ke dalam tabung reaksi 

Dihomogenkan hingga terbentuk larutan yang keruh 
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Lampiran 4. Skema Kultur dan Suspensi Helicobacter pylori  

 

 

 

 

Dikultur Helicbacter pylori dalam cawan petri yang berisi media NA 

pada suhu 37 
O
C selama 24 jam 

Diambil satu ose bakteri Helicobacter pylori dan 

dimasukkan kedalam tabung rekasi yang berisi Nacl 0,9 % 

Kemudian divortex 

Dibuat suspensi bakteri disetarakan dengan larutan  

standar Mc Farland 
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Lampiran 5. Uji aktivitas antibakteri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimasukkan media NA ke dalam cawan petri hingga memadat 

Dilakukan penanaman bakteri dari suspensi bakteri 

dengan menggunakan mikropipet sebanyak 100 µl 

Ditempelkan paper disck ekstrak daun botto-botto, 

kontrol positif dan kontrol negatif pada media agar 

Diinkubasi pada suhu 37 
O
C selama 24 jam di dalam inkubator 

Diamati dan diukur zona hambat disekitar paper disk  

menggunakan jangka sorong 
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Lampiran 6. Perhitungan rendamen ekstrak 

% Rendemen = 
Bobot ekstrak kental 

Bobot serbuk kering yang diekstrak
 x 100%  

  % Rendemen = 
49 g

300 g
 x 100%  

% Rendemen = 16,3 % 
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Lampiran 7. Perhitungan konsentrasi dan pengenceran ekstrak 

Konsentrasi ekstrak sampel daun botto-botto dibuat dalam 5 ml pelarut.  

1. Konsentrasi ekstrak 20% g/ml = 
20

100
𝑥 5 𝑚𝑙 = 1 g 

2. Konsentrasi ekstrak 40% g/ml = 
40

100
𝑥 5 𝑚𝑙 = 2 g 

3. Konsentrasi ekstrak 60% g/ml = 
60

100
𝑥 5 𝑚𝑙 = 3 g 

4. Konsentrasi ekstrak 80% g/ml = 
80

100
𝑥 5 𝑚𝑙 = 4 g 
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Lampiran 8.  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 Helicobacter pylori 

a. Helicobacter pylori 1 

20 %  = 
(20;6):(12;6)

2
  

 = 
(14):(6)

2
  

 = 10 mm 

 40 % = 
(19;6):(15;6)

2
 

= 
(13):(9)

2
  

= 11 mm 

 60% = 
(31;6):(17;6)

2
 

       = 
(25):(11)

2
 

 = 18 mm 

 80% = 
(39;6):(16;6)

2
 

  = 
(33):(10)

2
 

  = 21,5 mm 
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b. Helicobacter pylori 2 

20 %  = 
(17;6):(15;6)

2
  

 = 
(11):(9)

2
  

 = 10 mm 

 40 % = 
(14;6):(18;6)

2
 

= 
(8):(12)

2
  

= 10 mm 

 60% = 
(19;6):(17;6)

2
 

       = 
(13):(11)

2
 

 = 12 mm 

 80% = 
(22;6):(19;6)

2
 

  = 
(16):(13)

2
 

  = 14,5 mm 

c. Helicobacter pylori 3 

20 %  = 
(14;6):(17;6)

2
  

 = 
(8):(11)

2
  

 = 9,5 mm 

 40 % = 
(15;6):(14;6)

2
 

= 
(9):(8)

2
  

= 8,5 mm 

 60% = 
(43;6):(14;6)

2
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        = 
(37):(8)

2
 

 = 22,5 mm 

 80% = 
(29;6):(31;6)

2
 

  = 
(23):(25)

2
 

  = 24 mm 

2. Zona hambat bakteri kontrol kloramfenikol (k+) 

a. Kloramfenikol 1 

  = 
(31;6):(18;6)

2
 

  = 
(25):(12)

2
 

  = 18,5 mm 

b. Kloramfenikol 2 

     = 
(17;6):(17;6)

2
 

  = 
(11):(11)

2
 

  = 11 mm 

c. Kloramfenikol 3 

  = 
(39;6):(6;6)

2
 

  = 
(33):(11)

2
 

  = 21,5 mm 
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Lampiran 9. Tabel Hasil Uji Aktvitas Antibakteri 

 

konsentrasi Replikasi 

1 

Replikasi 

2 

Replikasi 

3 

Rata-rata 

± SD 

kategori 

DDB 80% 21,5 14,5 24 20 ± 4,9 Kuat 

DDB 60% 18 12 22,5 17,5 ± 5,3 Kuat 

DDB 40% 11 10 8,5 9,8 ± 1,3 Sedang 

DDB 20% 10 10 9,5 9,8 ± 0,3 Sedang 

K + 18,5 11 21,5 17 ± 5,4 Kuat  

K - 0 0 0 0 Tidak 

menghambat 

 

Keterangan :  

-  DDB 80 % = Daun botto-botto konsentrasi 80% 

- DDB 60 % = Daun botto-botto konsentrasi 60% 

- DDB 40 % = Daun botto-botto konsentrasi 40% 

- DDB 20 % = Daun botto-botto konsentrasi 20% 

- K + = Kontrol positif menggunakan Kloramfenikol 

- K -  = Kontrol negatif menggunakan Akuades 
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Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian 

 

          
  A       B 

Gambar  6. Pengambilan dan pengelolaan sampel 

Keterangan : 

A : Daun botto-botto 

B : Proses sortasi basah 

   
        A      B 
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   C    D 

Gambar 7. Proses ektraksi sampel 

Keterangan : 

A : Proses peredaman sampel 

B : Proses penyaringan sampel 

C : Proses penguapan dengan rotary evaporator 

D : Hasil ekstraksi (ekstrak kental) 

 
A 

Gambar 8. Pembuatan seri konsentrasi ekstrak 

Keterangan : 

A : seri konsentrasi ekstrak 20%, 40%, 60%, dan 80% 
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 A 

Gambar 9. Pembuatan media NA 

Keterangan : 

A : media NA yang telah dilarutkan akuades 

        
A                               B 

Gambar 10. Strelisasi Alat dan Bahan 

Keterangan : 

A : sterilisasi bahan dengan autoklaf 

B : sterilisasi alat dengan oven 
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 A 

Gambar 11. Kultur bakteri  

Keterangan : 

A : proses kultur bakteri H. pylori 

 

         
A                                     B 

Gambar 12. Pembuatan suspensi bakteri 

Keterangan : 

A : Suspensi bakteri 

B : Suspensi bakteri disetarakan dengan Mc Farland 
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  A   B   C 

 
 D 

Gambar 13. Proses uji aktivitas antibakteri 

Keterangan : 

A : Replikasi 1 ( 1 : 20%, 2 : 40%, 3 : 60%, 4 : 80%) 

B : Replikasi 2 ( 1 : 20%, 2 : 40%, 3 : 60%, 4 : 80%) 

C : Replikasi 3 ( 1 : 20%, 2 : 40%, 3 : 60%, 4 : 80%) 

D : Proses inkubasi uji antibakteri 

 

         
   A        B    C 
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        D    E 

 

Gambar 14 : Hasil zona hambat uji antibakteri 

Keterangan : 

A : Zona hambat Replikasi 1 ( 1 : 20%, 2 : 40%, 3 : 60%, 4 : 80%) 

B : Zona hambat Replikasi 2 ( 1 : 20%, 2 : 40%, 3 : 60%, 4 : 80%) 

C : Zona hambat Replikasi 3 ( 1 : 20%, 2 : 40%, 3 : 60%, 4 : 80%) 

D : Zona hambat kontrol negatif 3 replikasi 

E : Zona hambat kontrol positif 3 replikasi



 

79 
 

RIWAYAT HIDUP 

Ummu Kalsum H Sanda dilahirkan di Tongko, 

kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang pada tanggal 

17 Februari 2000. Anak ketiga dari 3 bersaudara dari 

pasangan suami istri Hasan Sanda, S.E dan Dra. Sitti 

Maryam W, M.PdI. Pendidikan formal peneliti dimulai 

dari TK RA Aisyiyah Tongko pada tahun 2007 dan 

melanjutkan di SDN 98 Tongko. Setelah tamat, lanjut 

di Mts Muhammadiyah Tongko. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di 

SMK Kesehatan Yapika Makassar. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan di 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, untuk jenjang S1 pada 

jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sampai saat biografi ini 

ditulis 

 


