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ABSTRAK 

Nama  :Mariya Ulfah 

NIM :70100118005 

Judul :Uji Aktivitas Analgesik, Antipiretik dan Antiinflamasi 

Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (Boehmeria Virgata 

[Forst] Guill) Pada Mencit (Mus Muculus) 

 

Parang romang atau Boehmeria virgata (Forst) Guil (B. virgata) merupakan 

salah satu tanaman yang termasuk dalam suku Urticaceae.  Batang parang romang 

atau Boehmeria virgata (Forst) Guil memiliki senyawa flavonoid yang berperan 

sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi ekstrak etanol batang 

parang romang pada mencit jantan dengan beberapa variasi dosis. Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui aktivitas dan dosis efektif ekstrak etanol batang parang 

romang (Boehmeria Virgata (Forst) Guill) sebagai analgesik, antipiretik, dan 

antiinflamasi pada mencit (Mus Musculus). 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimental terhadap 3 pengujian 

farmakologi. Uji analgesik dilakukan menggunakan metode geliat (writhing test) 

yang diberikan larutan asam asetat sebagai penginduksi secara intraperitoneal. 

Pengujian antipiretik dilakukan dengan memberikan larutan pepton sebagai bahan 

penginduksi terhadap hewan coba secara intraperitoneal. Sedangkan pengujian 

antiinflamasi dilakukan dengan metode pembentukan edema buatan yang diberi 

larutan penginduksi karagenan secara intraplantar. 

Hasil analisis uji anova menunjukkan bahwa setiap kelompok pemberian 

sampel memiliki perbedaan nyata antara kelompok kontrol negatif. Sedangkan 

untuk analisis perbedaan antara kelompok kontrol positif dengan kelompok 

pemberian sampel dilanjutkan dengan analisis uji Duncan. Hasil penelitian uji 

analgesik menunjukkan bahwa dosis pemberian 25 mg/kgBB menunjukkan efek 

yang sama dengan pemberian larutan paracetamol yaitu sebesar 36,96% dan 

35,51%. Adapun hasil penelitian uji antipiretik menunjukkan bahwa dosis 100 

mg/kgBB memiliki efektivitas sebesar 61,2% atau sebanding dengan kelompok 

pemberian larutan paracetamol dengan persentase efektivitas sebesar 69,3%.  

Sedangkan hasil pengujian antiinflamasi menunjukkan bahwa dosis 100 mg/kgBB 

sampel dapat menurunkan volume edema pada kaki mencit dengan presentase 

sebesar 55%. Hasil tersebut menunjukkan efek yang sama dengan natrium 

diklofenak sebagai larutan pembanding dengan presentase efektivitas sebesar 66%. 

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa batang parang romang yang 

memiliki senyawa flavonoid dapat memberi efek analgesik, antipiretik, dan 

antiinflamasi. 

 

Kata kunci : analgesik, antipiretik, antiinflamasi, batang parang romang, mencit
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ABSTRACT 

Name : Mariya Ulfah 

NIM : 70100118005 

Title : Analgesic, Antipyretic and Anti-inflammatory Activity Test 

of Parang Romang Stem Ethanol Extract (Boehmeria Virgata 

[Forst] Guill) in Mice (Mus Muculus) 

 

Parang romang or Boehmeria virgata (Forst) Guil (B. virgata) is a plant 

belonging to the Urticaceae tribe. Parang romang stem or Boehmeria virgata (Forst) 

Guil has flavonoid compounds which act as analgesic, antipyretic and anti-

inflammatory. This study was conducted to determine the analgesic, antipyretic and 

anti-inflammatory activities of the ethanol extract of parang romanang stems in 

male mice with several dose variations. The purpose of this study was to determine 

the activity and effective dose of parang romang stem ethanol extract (Boehmeria 

Virgata (Forst) Guill) as analgesic, antipyretic and anti-inflammatory in mice (Mus 

Musculus). 

This research was conducted experimentally on 3 pharmacological tests. 

Analgesic test was carried out using the stretching method (writhing test) which 

was given an acetic acid solution as an inducer intraperitoneally. Antipyretic testing 

was carried out by giving peptone solution as an inducer to experimental animals 

intraperitoneally. Meanwhile, the anti-inflammatory test was carried out using the 

artificial edema formation method by instilling a carrageenan-inducing solution. 

The results of the ANOVA test analysis showed that each sampling group 

had a significant difference between the negative control group. Meanwhile, for the 

analysis of differences between the positive control group and the group giving the 

sample, it was continued with an analysis of Duncan's test. The results of the 

analgesic test showed that the dose of 25 mg/kgBW showed the same effect as 

giving paracetamol solution, namely 36.96% and 35.51%. The results of the 

antipyretic test showed that a dose of 100 mg/kg has an effectiveness of 61.2% or 

comparable to the group given paracetamol solution with an effectiveness 

percentage of 69.3%. Meanwhile, the results of the anti-inflammatory test showed 

that a dose of 100 mg/kg BW of the sample reduced the volume of edema in the 

mice's legs by a percentage of 55%. These results show the same effect as 

diclofenac sodium as a comparison solution with an effectiveness percentage of 

66%. From these results, it can be concluded that the parang romanang stem which 

has flavonoid compounds can provide analgesic, antipyretic and anti-inflammatory 

effects. 

 

Keywords :analgesic, antipyretic, anti-inflammatory, parang romang stem, 

mice 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang  

Indonesia memiliki lebih dari 30.000 jenis tanaman berkualitas tinggi, 

dimana 7.000 diantaranya diketahui khasiatnya, namun kurang lebih 300 jenis 

tanaman saja yang sering digunakan sebagai bahan baku industri farmasi. Sekitar 

1.000 spesies tanaman telah diidentifikasi secara lengkap dari aspek botani 

sistematis tanaman tersebut. Pada tahun 2008, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

menemukan bahwa 86% dari populasi dunia masih bergantung pada sistem 

pengobatan tradisional yang menggunakan tanaman untuk mengobati penyakit. 

Lebih dari 80% populasi dunia menggunakan  tanaman obat untuk mendukung  

kesehatan mereka (Rahmiani, 2019). 

Tanaman obat secara umum dapat didefinisikan sebagai jenis tanaman yang 

sebagian, seluruh, dan atau eskudat (isi sel) tanaman tersebut sebagai obat, bahan, 

serta ramuan obat-obatan. World Health Organization (WHO) mendefinisikan 

tanaman obat atau medicinal plants sebagai tanaman yang digunakan dengan tujuan 

pengobatan dan merupakan bahan asli dalam pembuatan obat herbal. Kementerian 

pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai institusi 

pemerintah yang menangani produksi tanaman obat menyatakan bahwa yang 

dimaksud tanaman obat adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, 

kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian 

tanaman seperti daun, batang, buah umbi (rimpang) ataupun akar (Rose, 2017). 
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Tanaman obat sangat bermanfaat dalam dunia farmasi khususnya sebagai 

bahan baku obat tradisional. Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi obat 

tradisional yang diakibatkan oleh isu gaya hidup back to nature  dan mahalnya obat-

obat modern membuat permintaan tanaman obat semakin meningkat (Rose, 2017). 

Pada umumnya tumbuhan mengandung senyawa metabolit sekunder seperti 

flavonoid, alkaloid, steroid, tanin dan saponin sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

obat. Tumbuhan yang digunakan sebagai obat herbal telah tersebar luas secara turun 

temurun dari generasi ke generasi oleh masyarakat Indonesia, berdasarkan 

pengalaman dan keterampilan nenek moyang terdahulu. Penggunaan tanaman obat 

ini lebih disukai karena efek samping dan racun yang lebih sedikit bagi tubuh. 

Bahan baku dari tanaman obat juga memiliki ketersediaan tinggi dan harga yang 

lebih murah. Hal tersebut mendorong pengembangan tanaman obat dalam jumlah 

yang lebih luas sehingga dapat dikonsumsi  lebih aman dan lebih resmi oleh 

masyarakat umum (Rahmiani, 2019). 

Flavonoid merupakan senyawa metabolit dalam tanaman yang dapat 

berfungsi sebagai antiinflamasi (Angreani et al., 2020). Flavonoid selain berefek 

antiinflamasi, juga diduga dapat berefek sebagai analgesik dan antipiretik (Hesti 

dkk., 2019). 

Dalam artikel perbandingan metode ekstraksi terhadap kadar flavonoid total 

dan aktivitas antioksidan batang Boehmeria virgata menunjukkan hasil aktivitas 

antioksidan (Uji DPPH) ekstrak Boehmeria virgata (Forst) Guill yang diperoleh 

melalui metode refluks lebih baik daripada dengan metode maserasi (IC50 pada 

30,58 µg/mL) karena menunjukkan kandungan flavonoid lebih tinggi (sampel 
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2,554 mg QE/g) (Rusdi et al., 2018). Berdasarkan penelitian uji antihiperglikemik 

fraksi ekstrak batang parang romang (Boehmeria Virgata (Forst) Guill) terhadap 

mencit (Mus musculus) jantan menjelaskan bahwa fraksi n-Heksan, etil asetat, dan 

etanol 70% batang parang romang (Boehmeria Virgata (Forst) Guill) memiliki efek 

antihiperglikemik dan fraksi yang paling efektif sebagai antihiperglikemik yaitu 

fraksi n-Heksan (Rusdi et al., 2016). Penelitian lain menjelaskan bahwa aktivitas 

antituberkulosis ekstrak batang parang romang (Boehmeria Virgata (Forst) Guill) 

untuk menguji aktivitas ekstrak parang romang terhadap Mycobacterium 

tuberculosis menunjukkan bahwa konsentrasi hambat minimum Mycobacterium 

tuberculosis dihasilkan dari ekstrak larut n-Heksan 100 g/ml mampu menghambat 

pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis strain H37RV (Rusdi et al., 2021). 

Adapun uji efek hipoglikemik ekstrak etanol batang parang romang Boehmeria 

virgata (Forst) Guill terhadap mencit (Mus Musculus) jantan yang dilakukan 

dengan tujuan mengetahui efek hipoglikemik dari beberapa macam konsentrasi 

ekstrak batang parang romang  terhadap penurunan glukosa darah pada mencit 

jantan menunjukkan bahwa ekstrak etanol batang parang romang dengan dosis 50 

mg/kg BB, 100 mg/kg BB, 150 mg/kg BB, 200 mg/kg BB, memiliki efek 

hipoglikemik lebih besar bila dibandingkan dengan kontrol negatif (Na-CMC 1%) 

dan efeknya berbeda nyata dengan tablet glibenkalamid 0,017 mg/kg BB (Rusdi et 

al., 2018). 

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian untuk menguji 

aktivitas analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi ekstrak etanol batang parang 

romang (boehmeria virgata (forst) guill) pada mencit (mus musculus). 
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 Rumusan masalah 

1. Apakah pemberiaan ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria 

Virgata (Forst) Guill) memiliki aktivitas analgesik, antipiretik, dan 

antiinflamasi pada mencit (Mus musculus)? 

2. Pada dosis berapa ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria Virgata 

(Forst) Guill) menunjukkan efektivitas analgesik, antipiretik, dan 

antiinflamasi pada mencit (Mus musculus)? 

 Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  

 Definisi Operasional 

a. Uji aktivitas  

Uji aktivitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui dan menelusuri 

aktivitas senyawa terhadap indikasi terapi yang diinginkan. 

b. Analgesik 

Analgesik adalah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat 

yang digunakan sebagai pereda nyeri. 

c. Antipiretik 

Antipiretik adalah obat yang berkhasiat untuk menurunkan suhu tubuh, dan 

suhu yang tinggi menjadi normal. 

d. Antiinflamasi  

Antinflamasi adalah sebutan untuk obat yang dapat menghilangkan radang 

yang disebabkan karena respon cedera jaringan dan infeksi. 
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e. Ekstrak  

Esktrak adalah sediaan kental yang diperoleh dari proses menarik senyawa 

kimia atau zat aktif yang ada pada simplisia batang parang romang (Boehmeria 

Virgata (Forst) Guill). 

f. Parang romang 

Parang romang merupakan tanaman yang digunakan sebagai sampel 

penelitian untuk diuji aktivitas farmakologinya. 

g. Mencit 

Mencit merupakan hewan coba yang diberi perlakuan sebagai respon 

pengujian terhadap sampel. Mencit yang digunakan ialah mencit jantan galur swiss. 

h. OAINS (Obat Antiinflamasi Non-Steroid) 

OAINS (Obat Antiinflamasi Non-Steroid) adalah kelompok obat yang 

digunakan untuk mengurangi peradangan dan meredakan rasa nyeri. OAINS 

merupakan salah satu indikator pembanding yang digunakan dalam pengukuran 

efektivitas pemberian sampel. 

 Ruang lingkup penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ekstraksi batang parang romang 

(Boehmeria Virgata (Forst) Guill), kemudian dilakukan uji analgesik, antipiretik, 

dan antiinflamasi pada hewan coba mencit (Mus musculus).  

 Kajian Pustaka  

1. M.Rusdi, dkk ; 2018 dalam jurnal “Perbandingan Metode Ekstraksi 

terhadap Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Batang 

Boehmeria virgata” Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode 
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ekstraksi terhadap kandungan flavonoid total dan aktivitas antioksidan 

ekstrak batang Boehmeria virgata. Batang Boehmeria virgata diekstraksi 

melalui dua metode ekstraksi yaitu refluks dan maserasi. Kandungan 

flavonoid total ditentukan dengan menggunakan metode aluminium klorida 

dan dihitung sebagai ekivalen kuersetin (QE). Aktivitas antioksidan diukur 

dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS. Hasil penelitian 

menunjukkan aktivitas antioksidan (Uji DPPH) ekstrak Boehmeria virgata 

(Forst) Guill yang diperoleh melalui metode refluks lebih baik daripada 

dengan metode maserasi (IC50 pada 30,58 μg /mL) karena menunjukkan 

kandungan flavonoid lebih tinggi (sampel 2,554 mg QE / g) (Rusdi et al., 

2018). 

2. Bajuber, dkk ; 2020 dalam jurnal ” Efek Analgesik Ekstrak Etanol Zingiber 

cassumunar Roxb. pada Mencit dengan Metode Writhing Test” bertujuan 

untuk menguji efek analgesik ekstrak etanol Zingiber cassumunar Roxb. 

pada mencit yang diinduksi dengan asam asetat. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperiment posttest only control design, menggunakan metode 

writhing test. Sampel penelitian terdiri dari 25 mencit terbagi dalam tiga 

kelompok perlakuan ekstrak Zingiber cassumunar Roxb.; P1, P2, dan P3, 

dengan masing-masing dosis 100 mg/kgBB, 200 mg/kgBB, 400 mg/kgBB, 

kelompok kontrol negatif aquades (K-), serta kelompok kontrol positif 

aspirin (K+). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (P1) dan (P2) signifikan 

menurunkan jumlah geliat pada mencit dibandingkan (K-) (p < 0,05), 

dengan persentase penurunan jumlah geliat sebesar 49,53% dan 57,01%, 
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sedangkan (P3) tidak menunjukkan aktivitas analgesik. Ekstrak Zingiber 

cassumunar Roxb. dosis 100 mg/kgBB dan 200 mg/kgBB tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan terhadap (K+) untuk mengurangi rasa nyeri 

(Bajuber et al., 2020). 

3. Sa’adah, dkk ; 2022 dalam jurnal “Efek analgesik ektrak daun trembesi 

(Samanea Saman (jacq.) Merr.) terhadap mencit putih (Mus musculus)” 

menunjukkan hasil ekstrak daun Trembesi dosis 100 mg/kgBB memberikan 

efek analgesik yang lebih besar yaitu 76,62% dibandingkan dengan ekstrak 

daun Trembesi dosis 25 mg/kgBB (24,63%) dan 50 mg/kgBB (49,34%). 

Nilai signifikansi hasil uji Kruskal Wallis sebesar 0,001 sehingga dapat 

diartikan terdapat perbedaan efektivitas analgesik ekstrak daun Trembesi 

yang signifikan antar kelompok. Dari penelitian tersebut dapat disimpilkan 

bahwa terdapat efek analgesik ekstrak daun Trembesi (Samanea saman 

(Jacq.) Merr.) pada mencit putih (Mus musculus) (Sa’adah et al., 2022). 

4. Bidanti, dkk ; 2020 dalam jurnal “Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol 

Batang Kecombrang (Etlingera Elatior (Jack) R.M. S.M.) Terhadap Kelinci 

Jantan Lokal (Oryctolagus cuniculus)” yang bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas antipiretik batang kecombrang (Etlingera elatior (Jack) R.M. S.m.) 

dengan konsenterasi 20%, 40%, 60% dengan menggunakan induksi pepton 

5%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimental 

dengan menggunakan 15 ekor kelinci lokal jantan yang dibagi dalam 5 

kelompok yaitu kontrol negatif (Suspensi Na-CMC 1%), kelompok kontrol 

positif (Suspensi paracetamol) dan kelompok uji yaitu pemberian ekstrak 
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batang kecombrang 20%, 40%, 60%. Analisis data yang digunakan yaitu uji 

ANOVA satu arah dilanjutkan dengan uji Tukey dihasilkan sebesar 0,000 

atau nilai p<0,05 yang menunjukkan adanya aktivitas antipiretik. Perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai senyawa yang terkandung pada 

kecombrang (Etlingera elatior (Jack) R.M. S.m.) yang berefek sebagai 

antipiretik (Bidanti et al., 2020). 

5. Rahmi, dkk ; 2021 dalam jurnal “Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol 

Daun Sembung (Blumea Balsamifera) Secara In Vivo Terhadap Mencit 

Putih Jantan (Mus Musculus)” bertujuan untuk membuktikan efek 

antipiretik ekstrak etanol daun sembung terhadap mencit putih jantan (Mus 

musculus). Penelitian ini menggunakan mencit putih jantan yang sehat 

sebanyak 30 ekor dengan bobot badan rata-rata 20-30 gram yang dibagi 

dalam 5 kelompok perlakuan, dimana setiap kelompok terdiri dari 6 ekor 

mencit. Kelompok 1 sebagai kontrol negatif sedangkan kelompok 2-4 

sebagai kelompok perlakuan dan kelompok 5 sebagai kontrol positif. Dalam 

penelitian ini digunakan pepton 5% sebagai penginduksi demam pada 

mencit dengan menggunakan metode secara in vivo. Pengukuran suhu 

mencit dilakukan pada rektal mencit dengan interval waktu 30 menit hingga 

120 menit. Penurunan suhu mencit dianalisis dengan uji one way anova dan 

dilanjutkan dengan uji Duncan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa penggunaan dosis 100, 150 dan 200 mg/BB gram 

mencit dapat menunjukkan adanya aktivitas antipiretik pada mencit (Rahmi 

et al., 2021). 
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6. Dermiati, dkk ;2018 dalam jurnal ”Uji Antiinflamasi Ekstrak Etanol Kulit 

Batang Ceremai (Phyllanthus Acidus L.Skell) Terhadap Edema Kaki Tikus” 

menjelaskan bahwa kulit batang cermai memiliki kandungan kimia seperti 

flavonoid, alkaloid, saponin, tannin dan steroid yang diduga memiliki efek 

antiinflamasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antiinflamasi 

ekstrak etanol kulit batang ceremai dan menentukan dosis efektif sebagai 

antiinflamasi. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK). Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan uji statistik (ANSIRA) pada taraf kepercayaan 95% yang 

menggunakan 25 ekor tikus putih jantan dibagi dalam 5 kelompok 

perlakuan. Kelompok I diberikan Na-CMC 0,5% sebagai kelompok kontrol 

negatif, kelompok II sebagai kontrol positif dengan pemberian Natrium 

diklofenak, kelompok III, IV, V sebagai kelompok perlakuan yang 

diberikan ekstrak etanol kulit batang ceremai dengan dosis masing-masing 

250 mg/kg BB, 500 mg/kg BB dan 750 mg/kg BB. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Metode Pembentukan Edema Buatan dengan 

menggunakan induksi karagenan 1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol kulit batang ceremai dengan dosis 250 mg/kg BB, 500 mg/kg 

BB dan 750 mg/kg dapat memberikan efek antiinflamasi pada tikus putih 

jantan. Berdasarkan uji lanjut (BNJ) diperoleh hasil bahwa dosis ekstrak 

kulit batang yang efektif adalah 250 mg/kg BB (Dermiati et al., 2018). 

7. Abdul Aziz, dkk : 2016 dalam jurnal “ Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun 

Sirih Merah (Piper Crocatum Ruiz And Pav) Sebagai Antiinflamasi Pada 
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Tikus Putih Jantan Galur Sprague-Dawley”. Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun sirih merah sebagai 

antiinflamasi. Inflamasi adalah suatu respon protektif tubuh terhadap jejas. 

Pengobatan inflamasi yang banyak digunakan masyarakat adalah Obat 

Antiinflamasi Non Steroid (OAINS) sebagai terapi antiinflamasi, namun 

memiliki efek samping berupa perdarahan pada saluran cerna. Penelitian uji 

aktivitas antiinflamasi menggunakan metode edema buatan pada telapak 

kaki tikus dengan menggunakan karagenan 1% sebagai zat pembuat udem. 

Uji efek antiinflamasi menggunakan tikus putih jantan galur Sprague-

dawley sebanyak 24 ekor tikus terbagi dalam 6 kelompok perlakuan yaitu 

kelompok kontrol normal (Na-CMC), kelompok kontrol positif (Na 

diklofenak), kelompok kontrol negatif dan kelompok perlakuan ekstrak 

dengan variasi dosis 10mg/200gBB, 20mg/200gBB dan 30mg/200gBB 

yang diberikan secara per oral. Pengukuran volume udem kaki tikus diukur 

menggunakan alat pletismometer, dilakukan setiap 1 jam selama 6 jam. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirih 

merah memberikan efek antiinflamasi pada tikus putih jantan yang diinjeksi 

karagenan 1%. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan 

bermakna antara setiap kelompok perlakuan dengan kontrol normal. Pada 

dosis ekstrak 10mg/200gBB, 20mg/200gBB dan 30mg/200gBB 

menunjukkan tidak ada perbedaan secara bermakna dengan kontrol positif 

pada taraf uji 0,05 (Setiawan et al., 2016). 
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 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas pemberian ekstrak etanol batang parang romang 

(Boehmeria Virgata (Forst) Guill) sebagai analgesik, antipiretik, dan 

antiinflamasi pada mencit (Mus muculus). 

2. Untuk mengetahui dosis efektif ekstrak batang parang romang (Boehmeria 

Virgata (Forst) Guill) yang dapat memberikan efek analgesik, antipiretik, 

dan antiinflamasi pada mencit (Mus muculus). 

 Manfaat Penelitian  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang aktivitas 

ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria Virgata (Forst) Guill) 

sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. 

2. Menambah inventaris tanaman obat tradisional yang berkhasiat sebagai 

analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 Uraian Tanaman  

 

Gambar 1 Tanaman Parang Romang 

 Klasifikasi Tanaman  

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Sub divisi : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledoneae  

Sub kelas : Monochlamydeae  

Ordo  : Urticales  

Familia : Urticaceae  

Genus  : Boehmeria  

Spesies  : Boehmeria virgata (Forst) Guillem 

(Wilmot-Dear & Friis, 2013) 

 Nama Daerah  

Makassar  : Parang romang  

Toraja   : Bo’to laki  
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Sunda   :Haramay (Rusdi et al., 2018) 

 Morfologi Tanaman  

Tumbuhan berumah satu, tegak, cepat tumbuh atau semak kecil, tinggi 1-

2 m dan 3 m, dengan rimpang panjang dan akar bulat. Batangnya hampir tidak 

bercabang, berdiameter 8-16 mm, awalnya hijau dan berbulu, tetapi kemudian  

coklat dan berkayu (Wilmot-Dear & Friis, 2013). 

Daun dari tanaman ini memiliki tiga rusuk, satu menempel pada daun 

penyangga dan ketiak daun, berbentuk tombak linier, panjang 1,5 cm, tangkai 

daunnya memiliki panjang sekitar 6-12 cm. Tepi daun bergerigi, ujung daun 

biasanya runcing, dan warna daunnya hijau dan licin pada permukaan daun, tetapi 

permukaan bawah daun mengkilat dan hijau (Wilmot-Dear & Friis, 2013). 

Jenis bunga tanaman ini ialah majemuk tak terbatas di ketiak daun, bunga 

batang asli, bunga di batang induk, kemudian batang induk memegang cabang dan 

cabang. Oleh karena itu, ia juga disebut rumbai majemuk dengan panjang 3-8 cm, 

dan setiap cabang dipisahkan oleh singularitas (kelamin tunggal). Tanaman ini 

memiliki 2 jenis bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Rumpun bunga jantan 

jumlahnya sedikit, sekitar 3-10 bunga. Kelompok bunga betina memiliki jumlah 

yang lebih banyak dari bunga jantan, yaitu sekitar 10-30 bunga. Bunga jantan 

bertangkai pendek, bunga beralur 3-5, benang sari sebanyak alur. Bunga betina 

memiliki 2-4 rongga, putik berwarna kehijauan sampai merah muda dan memiliki 

bakal biji, termasuk satu bakal biji. (Wilmot-Dear & Friis, 2013). 

 Kandungan Kimia  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan kimia yang dimiliki 
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oleh tanaman ini ialah fenolik, flavonoid, alkaloid, dan terpenoid. Kandungan 

senyawa tersebut dapat kita jumpai pada beberapa bagian tanaman seperti daun, 

batang dan akar (Paramita, 2017). 

Flavonoid merupakan senyawa kimia yang memiliki aktivitas sebagai 

antioksidan, anti-aterosklerosis, penghambatan agregasi trombosit, anti ulkus, anti 

virus, anti inflamasi, anti rematik, dan anti diare. Quercetin merupakan salah satu 

senyawa kandungan flavonoid yang dapat memblokir jalur lipoksigenase dan 

siklooksigenase dalam metabolisme asam arakidonat dan mengganggu sintesis 

prostaglandin dan leukotrien (Sari, 2019). 

 Kegunaan  

Boehmeria virgata (Forst.) Guill selektif dapat digunakan sebagai obat anti 

kanker dan dikembangkan secara berkelanjutan sebagai obat anti kanker. Daun 

Parang Romang menunjukkan efek antiproliferatif pada sel Hela melalui aktivasi 

caspase 3 dan protein p53. Adapun akar parang romang juga dijelaskan dalam 

sebuah penelitian bahwa ektrak tersebut memiliki aktivitas toksisitas akut. 

Sedangkan hasil fraksinasi batang parang romang mempunyai efek 

antihiperglikemik (Rusdi et al., 2018). 

 Nyeri  

 Pengertian Nyeri  

Nyeri adalah perasaan sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan 

sehingga terjadi kerusakan jaringan. Tingkat nyeri dan ambang nyeri setiap orang 

berbeda-beda. Tingkat nyeri timbul jika terjadi rangsangan mekanik, termal, kimia, 

atau listrik yang melampaui nilai ambang tertentu (Nilai ambang nyeri). 
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Rangsangan reseptor nyeri terjadi akibat adanya kerusakan jaringan yang 

menyebabkan pembebasan mediator nyeri. 

Nyeri adalah mekanisme protektif untuk menimbulkan kesadaran terhadap 

kenyataan bahwa sedang atau akan terjadi kerusakan jaringan. Karena nilainya bagi 

kelangsungan hidup, nosiseptor (reseptor nyeri) tidak beradaptasi terhadap 

stimulasi yang berulang atau berkepanjangan. Simpanan pengalaman yang 

menimbulkan nyeri dalam ingatan membantu kita menghindari kejadian – kejadian 

yang berpotensi membahayakan di masa mendatang (Sherwood, 2019). 

Berdasarkan tempat terjadinya, nyeri dibagi atas nyeri somatik dan nyeri 

dalam (viseral). Nyeri somatik kemudian terbagi atas nyeri permukaan dan nyeri 

dalam,  nyeri somatik dapat ditandai dengan rasa nyeri yang timbul dari kulit, otot, 

persendian, tulang, atau dari jaringan ikat. Sedangkan nyeri dalam (viseral) atau 

nyeri perut terjadi antara lain pada tegangan organ perut, kejang otot      polos, aliran 

darah kurang dan penyakit yang disertai radang. 

Rasa nyeri dapat di bagi menjadi dua rasa nyeri utama, yaitu rasa nyeri cepat 

dan rasa nyeri lambat. Bila di berikan stimulus nyeri, maka rasa nyeri cepat timbul 

dalam waktu kira-kira 0,1 detik, sedangkan rasa nyeri lambat timbul setelah 1 detik 

atau lebih dan kemudian secara perlahan bertambah selama beberapa detik dan 

kadangkala bahkan beberapa menit. Rasa nyeri cepat juga di gambarkan dengan 

banyak nama pengganti, seperti rasa nyeri tajam, rasa nyeri tertusuk, rasa nyeri 

akut, dan rasa nyeri elektrik. Jenis rasa nyeri ini akan terasa bila sebuah jarum di 

tusukkan ke dalam kulit, bila kulit tersayat pisau, atau bila kulit terbakar secara 

akut. Rasa nyeri ini juga akan terasa bila subyek mendapat syok elektrik. Rasa 
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nyeri cepat, nyeri tajam tak akan terasa di sebagian besar jaringan dalam dari tubuh 

(Hall, 2020). 

Rasa nyeri dapat dirasakan melalui berbagai jenis rangsangan, yaitu 

rangsang nyeri mekanis, nyeri suhu, dan nyeri kimiawi yang dapat menimbulkan 

kerusakan jaringan. Beberapa zat kimia yang merangsang jenis nyeri kimiawi 

meliputi bradikinin, serotonin, histamin, ion kalium, asam, dan asetilkolin. Selain 

itu, prostaglandin dan substansi P meningkatkan sensitivitas ujung-ujung serabut 

nyeri tetapi tidak secara langsung merangsangnya. Serabut saraf aferen tak 

bermielin mengandung beberapa neuropeptida terutama substansi P dan Calcitonin 

gene-related peptide (CGRP). Zat-zat ini dilepaskan sebagai mediator di pusat dan 

di perifer dan berperan penting dalam mekanisme nyeri (Hall, 2020). 

 Mekanisme nyeri 

Nyeri akut (nosiseptor) adalah nyeri yang bersifat somatik (sumber nyeri 

ada di kulit, tulang, sendi, otot atau jaringan ikat) atau visceral (organ dalam seperti 

usus besar atau pankreas) dan berlangsung kurang dari 6 bulan. Nosiseptor adalah 

tahap awal yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri, sehingga merangsang ujung 

saraf bebas. Reseptor ini ditemukan dalam struktur visceral dan somatik dan 

teraktivasi akibat rangsangan mekanik, termal (panas), dan kimia. Pelepasan 

bradikinin, K+, prostaglandin, histamin, leukotrien dan serotonin dapat 

menyebabkan sensitivitas atau mengaktifkan nosiseptor (Sherwood, 2019). 

Mekanisme nyeri nosiseptor dapat dijelaskan melalui empat proses yaitu 

transduksi, transmisi, modulasi dan pesrsepsi. Transduksi adalah suatu proses 

rangsangan yang mengganggu, menyebabkan depolarisasi nosiseptor dan memicu 
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stimulus nyeri. Transmisi nyeri melibatkan proses penyaluran impuls nyeri dari 

tempat transduksi melewati saraf perifer hingga sampai ke otak. Modulasi nyeri 

melibatkan aktivitas saraf melalui jalur-jalur saraf desendens dari otak yang dapat 

mempengaruhi transmisi nyeri. Modulasi juga melibatkan faktor- faktor kimiawi 

yang menimbulkan atau meningkatkan aktivitas di reseptor nyeri aferen primer. 

Persepsi nyeri adalah pengalaman subjektif nyeri yang dihasilkan oleh aktivitas 

transmisi nyeri oleh saraf. 

Nyeri kronis (neuropatik) disebabkan oleh pemrosesan input sensorik yang 

abnormal oleh sistem saraf pusat atau perifer yang berlangsung selama 6 bulan atau 

lebih. Terdapat beberapa sindrom nyeri neuropatik yang seringkali sulit diobati, 

misalnya nyeri pinggang, neuropati diabetik, nyeri kanker (Sherwood, 2019). 

 Analgesik 

Analgesik adalah obat atau senyawa yang dalam dosis terapetik dapat 

meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa memiliki kerja anestesi umum. 

Menurut Tjay dan Rahardja (2022), atas dasar kerja farmakologisnya, analgesik di 

bagi dalam dua kelompok besar, yaitu analgesik perifer (non narkotik) dan 

analgesik narkotik. Untuk analgesik non narkotik, terdiri dari obat-obat yang tidak 

bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral, sedangkan untuk analgesik narkotik, 

khusus digunakan untuk menghalau rasa  nyeri hebat, seperti pada fraktura dan 

kanker (Tjay & Rahadja, 2022). 

Berdasarkan proses terjadinya, rasa nyeri dapat dilawan dengan beberapa 

cara, yaitu dengan : 

a. Analgesik perifer, yang merintangi terbentuknya rangsangan pada 
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reseptor nyeri perifer 

b. Anestetik lokal, yang merintangi penyaluran rangsangan di saraf-saraf 

sensoris 

c. Analgesik sentral (narkotik), yang memblokir pusat nyeri di SSP dengan 

anestesi umum. 

d. Antidepresiva trisiklis, yang digunakan pada nyeri kanker dan saraf, 

mekanisme kerjanya belum diketahui, misal amitriptilin. 

e. Antiepileptika, yang meningkatkan jumah neurotransmitter di ruang 

sinaps pada nyeri, misal pregabalin, karnamazepin, okskarbazepin, 

fenitoin, valproat (Tjay & Rahadja, 2022). 

 Tinjauan Mengenai Uji Aktivitas Analgesik 

Metode-metode pengujian aktivitas analgesik bertujuan untuk menentukan 

secara reprodusibel suatu zat uji terhadap ambang nyeri dengan mengukur respon 

refleknya terhadap rangsangan syok panas, tekanan, listrik dan kimia. Induksi nyeri 

meliputi mekanik, elektrik dan kimia. Pada umumnya daya kerja analgesik pada 

hewan dinilai dengan : 

a. Mengukur besarnya peningkatan stimulus nyeri yang harus diberikan 

sampai ada respon nyeri. 

b. Jangka waktu ketahanan hewan terhadap stimulus nyeri. 

c. Besarnya frekuensi respon nyeri (R.Domer, 1971). 
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 Antipiretik  

 Pengertian Demam  

Demam merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan suhu di atas 

normal. Bila diukur pada rektal suhunya mencapai > 38˚C, jika diukur pada oral, 

suhunya di atas 37,8˚C dan jika diukur melalui aksila suhunya di atas 37,2˚C (99˚F). 

Sedangkan menurut NAPN (National Association of Pediatrics Nurse) disebutkan 

bahwa demam terjadi bila bayi yang berumur kurang dari 3 bulan memiliki suhu 

rektal melebihi 38˚C, pada anak dengan umur lebih dari 3 bulan suhu aksila dan 

oralnya lebih dari 38,3˚C. 

Demam mengacu pada peningkatan suhu tubuh yang berhubungan langsung 

dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk mengatasi berbagai rangsang, 

misalnya terhadap toksin bakteri, peradangan, dan rangsangan pirogenik lain. Bila 

produksi sitokin pirogen secara sistemik masih dalam batas yang dapat ditoleransi 

maka efeknya akan menguntungkan tubuh secara keseluruhan, tetapi bila telah 

melampaui batas kritis tertentu maka sitokin ini membahayakan tubuh. Batas kritis 

sitokin pirogen sistemik tersebut sejauh ini belum diketahui secara pasti karena 

sangat sulit melakukan penelitian mengenai hal tersebut (Sherwood, 2019). 

 Mekanisme Demam  

Demam terjadi sebagai bentuk respon terhadap rangasangan pirogenik, 

maka monosit, makrofag, dan sel-sel Kupffer mengeluarkan suatu zat kimia yang 

dikenal sebagai pirogen endogen IL-1 (Interleukin 1), TNFα (Tumor Necrosis 

Factor α), IL-6 (Interleukin 6), INF (Interferon) yang bekerja pada pusat 

termoregulasi hipotalamus untuk meningkatkan patokan termostat. Hipotalamus 
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mempertahankan suhu di titik patokan yang baru dan bukan di suhu normal. 

Sebagai contoh, pirogen endogen meningkatkan titik patokan menjadi 38,9˚C, 

hipotalamus merasa bahwa suhu normal pra demam sebesar 37˚C sudah terlalu 

dingin untuk suhu tubuh, sehingga organ ini memicu mekanisme-mekanisme 

respon dingin untuk meningkatkan suhu tubuh (Ganong, 2015). 

Berbagai laporan penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan suhu tubuh 

berhubungan langsung dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk 

mengatasi berbagai rangsang. Rangsangan endogen seperti eksotoksin dan 

endotoksin menginduksi leukosit untuk mengeluarkan pirogen endogen 

diantaranya, IL-1 dan TNFα, selain IL-6 dan IFN. Pirogen endogen ini akan bekerja 

pada sistem saraf pusat tingkat OVLT (Organum Vasculosum Laminae Terminalis) 

yang dikelilingi oleh bagian medial dan lateral nucleus preoptik, hipotalamus 

anterior, dan septum palusolum. Sebagai respon terhadap sitokin tersebut maka 

pada OVLT terjadi sintesis prostaglandin, terutama prostaglandin E2 melalui 

metabolisme asam arakidonat jalur COX-2 (Cyclooxygenase 2), dan menimbulkan 

peningkatan suhu tubuh yang biasa disebut dengan istilah demam (Ganong, 2015). 

 Penyebab Demam  

Demam merupakan gejala bukan suatu penyakit. Demam adalah respon 

normal tubuh terhadap adanya infeksi. Infeksi adalah keadaan masuknya 

mikroorganisme kedalam tubuh. Mikroorganisme tersebut dapat berupa virus, 

bakteri, parasit, maupun jamur. Kebanyakan demam disebabkan oleh infeksi virus. 

Demam bisa juga disebabkan oleh paparan panas yang berlebihan (Overhating), 



21 

 

 

 

dehidrasi atau kekurangan cairan, alergi maupun dikarenakan gangguan sistem 

imun (Lubis, 2016). 

 Penerapan Klinis 

Demam pada anak dapat diukur dengan menempatkan termometer ke dalam 

rektal, mulut, telinga, serta dapat juga di ketiak segera setelah air raksa diturunkan, 

selama satu menit dan dikeluarkan untuk segera dibaca (dr. Iwan Alfanie, M.Kes., 

Sp.F. et al., 2017). 

Pengukuran suhu mulut aman dan dapat dilakukan pada usia d atas 4 tahun, 

karena sudah dapat bekerjasama untuk menahan termometer di mulut. Pengukuran 

ini juga lebih akurat dibandingkan dengan suhu ketiak (aksila). Pengukuran aksila 

mudah dilakukan, namun hanya menggambarkan suhu perifer tubuh yang sangat 

dipengaruhi oleh vasokontriksi pembuluh darah dan keringat sehingga hasil yang 

diperoleh dari pengukuran tersebut kurang akurat. Pengukuran suhu tubuh melalui 

rectal cukup akurat karena lebih mendekati suhu tubuh yang sebenarnya dan paling 

sedikit terpengaruh oleh suhu lingkungan, namun pemeriksaannya tidak nyaman 

bagi anak-anak. Pengukuran suhu melalui telinga (Infrared Tympanic) tidak 

dianjurkan karna dapat memberikan hasil yang tidak akurat sebab liang telinga 

masih sempit dan basah (Lubis, 2016). 

Pemeriksaan suhu tubuh dengan perabaan tangan tidak dianjurkan karena 

tidak akurat sehingga tidak dapat mengetahui dengan cepat jika suhu mencapai 

tingkat yang membahayakan. Pengukuran suhu inti tubuh yang merupakan suhu 

tubuh yang sebenarnya dapat dilakukan dengan mengukur suhu di dalam 
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tenggorokan atau pembuluh arteri paru. Namun hal ini sangat jarang dilakukan 

karena terlalu invasih (dr. Iwan Alfanie, M.Kes., Sp.F. et al., 2017). 

Adapun kisaran nilai normal suhu tubuh adalah :  

a. Suhu oral, antara 35,5˚C – 37,5˚C  

b. Suhu aksila, antara 34,7˚C – 37,3˚C  

c. Suhu rektal, antara 36,6˚C – 37,9˚C  

d. Suhu infrared tympanic, antara 35,7˚C – 37,5˚C  

Suhu tubuh yang diukur di mulut akan lebih rendah 0,5 – 0,6˚C dari suhu 

rektal, dan jika suhu tubuh yang diukur di ketiak akan lebih rendah 0,8 – 1,0˚C dari 

suhu oral. Suhu tubuh yang diukur di timpani akan lebih rendah 0,5 – 0,6˚C dari 

suhu ketiak. 

 Macam-Macam Demam  

Ada beberapa macam demam yang telah diklasifikasikan oleh beberapa ahli 

diantaranya yaitu :  

a. Demam Septik  

Pada setiap demam septik suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi 

sekali pada malam hari dan turun kembali pada ke tingkat di atas normal pada pagi 

hari. Demam ini disertai keluhan menggigil dan berkeringat. Bila demam yang 

paling tinggi tersebut turun ke tingkat yang normal maka hal tersebut disebut 

sebagai demam hektik.  

b. Demam Remiten  

Pada tipe demam remiten suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak 

pernah mencapai suhu badan normal. Perbedaan suhu yang mungkin tercatat dapat 
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mencapai dua derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang dicatat pada demam 

septik. 

c. Demam intermiten  

Pada demam intermiten suhu badan turun ke tingkat yang normal selama 

beberapa jam dalam satu hari. Bila demam seperti ini terjadi setiap dua hari sekali 

disebut tersiana dan bila terjadi dua hari bebas demam diantara dua serangan 

demam disebut kuartana.  

d. Demam kontinyu  

Pada setiap demam kontinyu variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih 

dari satu derajat celcius. Pada tingkat demam yang terus-menerus tinggi sekali 

disebut hiperpireksia. 

 Inflamasi  

Inflamasi berasal dari Bahasa latin inflammare, yang berarti “membakar”, 

merupakan suatu respon protektif normal terhadap luka jaringan yang disebabkan 

oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak, atau zat-zat mikrobiologik. Inflamasi 

adalah usaha tubuh untuk menginaktivasi atau merusak organisme yang 

menyerang, menghilangkan zat iritan, dan mengatur derajat perbaikan jaringan 

(Hardiyanti, 2019). 

Inflamasi merupakan suatu respons protektif setempat yang dapat 

ditimbulkan oleh cedera atau kerusakan jaringan, yang dapat berfungsi untuk 

menghancurkan, mengurangi, atau mengurung (sekuestrasi) baik agen pencedera 

maupun jaringan yang cedera tersebut. 



24 

 

 

 

Proses peradangan melibatkan sederet peristiwa yang dapat disebabkan oleh 

berbagai stimulus (misalnya zat-zat penginfeksi, iskemia, interaksi antigen-

antibodi, serta cidera karena panas atau cedera fisik lain). Setiap jenis stimulus 

memicu suatu pola respon yang khas dan menunjukan keragaman yang relative 

kecil. Pada tingkat mikroskopik, respon tersebut biasanya disertai dengan tanda-

tanda klinis yang umum berupa eritema, edema, yang sangat peka terhadap nyeri 

(hyperalgesia) dan nyeri. Sehingga respon peradangan terjadi dalam tiga fase yang 

berbeda, masing-masing tampak diperantarai oleh mekanisme yang berbeda 

diantaranya : fase singkat akut, yang ditandai oleh vasodilatasi lokal dan 

peningkatan permeabilitas kapiler : fase subakut lambat, yang dimana tanda yang 

paling menonjol berupa infiltrasi sel leukosit dan sel fagosit : fase prolifrasi kronik, 

pada fase ini terjadi kerusakan jaringan dan fibrosis (Gilman, 2018). 

 Tanda-Tanda Inflamasi  

a. Warna kemerahan (Rubor) 

Kemerahan merupakan suatu hal pertama yang terlihat di daerah yang 

mengalami inflamasi. Arteriol mengalami dilatasi sehingga memungkinkan lebih 

banyak darah mengalir ke dalam mikrosirkulasi lokal. Kapiler-kapiler yang 

mulanya kosong, mulai meregang dan terisi penuh dengan darah. Sehingga hal ini 

disebut dengan hiperemia atau kongesti, yang menyebabkan kemerahan lokal pada 

tempat inflamasi akut. 

b. Panas (calor) 

Terjadi bersamaan dengan kemerahan pada saat inflamasi akut. Area yang 

mengalami inflamasi menjadi lebih hangat dari sekelilingnya karena lebih banyak 
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darah yang dialirkan dari dalam tubuh ke permukaan daerah yang mengalami 

inflamasi dari pada daerah yang normal. 

c. Pembengkakan (tumor) 

Pembengkakan lokal dihasilkan oleh cairan dan sel-sel yang tertimbun di 

area inflamasi disebut eksudat. Pada awal reaksi inflamasi, sebagian besar eksudat 

adalah cairan. Kemudian sel darah putih dan leukosit meninggalkan aliran darah 

dan tertimbun sebagai bagian besar dari eksudat.  

d. Nyeri (dolor) 

Perubahan pH atau konsentrasi ion-ion tertentu pada area inflamasi dapat 

merangsang ujung-ujung saraf. Selain itu, ketika terjadi proses inflamasi maka 

menyebabkan pembengkakan jaringan pada area tersebut yang menyebabkan 

peningkatan tekanan lokal yang dapat menimbulkan nyeri. 

e. Gangguan fungsi (functio laesa)  

Perubahan fungsi merupakan suatu hal lazim dalam reaksi inflamasi. 

Bagian-bagian yang bengkak, nyeri, disertai sirkulasi abnormal dan lingkungan 

kimiawi lokal yang abnormal, seharusnya memiliki fungsi yang abnormal. Akan 

tetapi, bagaimana cara fungsi jaringan yang meradang tersebut terganggu tidak 

dipahami secara terperinci. 

 Jenis-Jenis Inflamasi  

a. Inflamasi akut  

Peradangan akut adalah sifat lokal yang relatif berumur pendek dan terbatas 

pada area peradangan (Setyo, 2016). Reaksi akut adalah reaksi terhadap infeksi atau 

trauma yang terjadi secara dini dan dipicu oleh stimulasi trombosit. Setelah  leukosit 
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mencapai area target, mereka mempertahankan respons akut dengan melepaskan 

mediator inflamasi di area yang meradang (Chen et al., 2018). Tahap ini ditandai 

dengan eksudasi cairan dan protein plasma  ke dalam jaringan lunak dan akumulasi  

leukosit terutama neutrofil (Tazuyyun, 2020).  

Neutrofil adalah sel darah putih pertama yang bergerak dan menumpuk di 

lokasi cedera. Neutrofil merupakan jenis sel yang mendominasi pada area 

inflamasi. Sel-sel ini sangat penting sebagai garis pertahanan pertama dari sistem 

kekebalan bawaan karena fagositosis dan fungsi bakterisida. Monosit dan makrofag 

kemudian menuju ke tempat inflamasi dan mengeliminasi sisa-sisa sel apoptosis 

fagosit dan neutrofil  tanpa memperpanjang inflamasi yang terjadi (Tazuyyun, 

2020). 

Jika reaksi inflamasi akut tidak menghilangkan patogen atau stimulus 

berbahaya, proses inflamasi kembali ke kondisi inflamasi kronis jangka panjang 

yang  lebih stabil (Tazuyyun, 2020). 

Fase inflamasi akut ditandai dengan vasodilatasi lokal dan peningkatan 

permeabilitas kapiler (Patel, 2018). Proses penyembuhan radang akut memakan 

waktu 3 hari sampai 3 minggu dan biasanya tidak meninggalkan bekas. (Susanti, 

2018). 

b. Inflamasi kronis  

Peradangan kronis terjadi ketika mekanisme yang terlibat dalam peradangan 

akut tidak dapat memperbaiki kerusakan jaringan dan dapat menyebabkan berbagai 

penyakit seperti penyakit kardiovaskular, aterosklerosis, diabetes tipe 2,  

rheumatoid arthritis, dan kanker (Chen et al., 2018). Peradangan kronis berlangsung 
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selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun (Tazuyyun, 

2020). 

Selama fase inflamasi kronis, jaringan ditandai dengan degenerasi dan 

fibrosis (Patel, 2018). Tahap inflamasi ini dapat berlangsung relatif lama. Sehingga 

zat penyebab luka terus merusak jaringan. Proses inflamasi kronis dapat 

melemahkan dan sekaligus berakibat fatal atau mematikan (Susanti, 2018). 

 Penyebab Inflamasi 

Inflamasi disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu : 

a. Ransangan fisik yang menyebabkan inflamasi berupa benda asing, tekanan, 

panas atau dingin berlebihan, listrik, sinar matahari, sinar rontgen dan radiasi. 

b. Ransangan kimia yang menyebabkan inflamasi berupa asam dan basa kuat, 

keracunan obat, karagenan dan asam arakidonat. 

c. Ransangan mikrobiologi yang menyebabkan inflamasi berupa kuman patogen, 

bakteri, parasite, dan virus (Hardiyanti, 2019). 

 Mekanisme Inflamasi  

Proses inflamasi dimulai dari stimulus yang mengakibatkan kerusakan sel, 

sebagai reaksi terhadap kerusakan sel maka sel tersebut akan melepaskan beberapa 

fosfolipida yang diantaranya adalah asam arakidonat. Senyawa ini merupakan 

mediator radang yang merupakan komponen utama lipid dan hanya terdapat dalam 

keadaan bebas dengan jumlah kecil yang sebagian besar berada dalam fosfolipida 

membran sel. Bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan maka 

enzim fosfolipase diaktivasi untuk mengubah fosfolipida tersebut menjadi asam 

arakidonat. Setelah asam arakidonat tersebut bebas akan diaktifkan oleh beberapa 
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enzim, diantaranya lipooksigenase dan siklooksigenase. Enzim tersebut merubah 

asam arakidonat ke dalam bentuk yang tidak stabil (hidroperoksida dan 

endoperoksida) yang selanjutnya dimetabolisme menjadi leukotrien, prostaglandin, 

prostasiklin dan tromboksan. Bagian leukotrien dan prostaglandin bertanggung 

jawab terhadap gejala-gejala peradangan (Katzung et al., 2019). 

Lipooksigenase merupakan enzim yang menghasilkan leukotrien, 

leukotrien adalah senyawa sisteinil yang dibentuk sebagai hasil metabolisme asam 

arakidonat, zat ini juga merupaka mediator radang dan nyeri. Leukotrien pertama 

yang dihasilkan disebut leukotrien A4 (LTA4) yang tidak stabil, yang oleh 

hidrolase diubah menjadi LTB4 (menyebabkan peradangan) melalui hidrolisis 

enzimatik. LTB4 merupakan agen kemotaksis dan menyebabkan agregasi neutrofil. 

LTC4 dan metabolit berikutnya, LTD4 dan LTE4 menyebabkan vasokonstriksi, 

bronkospasme dan meningkatkan permeabilitas vascular. 

Siklooksigenase terdiri dari dua iso enzim, yaitu COX-1 dan COX-2. Iso 

enzim COX-1 terdapat kebanyakan di jaringan seperti di ginjal, paru-paru, platelet 

dan saluran cerna. Zat ini berperan pada pemeliharan perfusi ginjal, hemeostatis 

vaskuler dan melindungi lambung dengan jalan membentuk bikarbonat dan lendir, 

serta menghambat produksi asam. Tromboksan yang disintesis trombosit oleh 

COX-1, menyebabkan vasokonstriksi jantung dan menstimulasi agregasi darah 

(trombosit). Prostaskilin terutama dibentuk di dinding pembuluh menyebabkan 

vasodilatasi (bronkus, lambung, rahim dan lain-lain) antitrombotis, dan juga 

memiliki efek melindungi mukosa lambung dan ginjal sehingga bertanggung jawab 

untuk efek samping iritasi lambung-usus. COX-2 dalam keadaan normal tidak 
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terdapat dijaringan, tetapi dibentuk selama proses peradangan oleh sel-sel radang. 

Prostaglandin merupakan metabolit utama jalur siklooksigenase yang 

menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan pemebentukan edema. Prostaglandin 

juga berperan dalam patogenesis nyeri dan demam pada inflamasi, meningkatkan 

sensitivitas nyeri terhadap berbagai rangsang dan berinteraksi dengan sitokin yang 

menyebabkan demam (Tjay & Rahadja, 2022). 

 Mediator Inflamasi  

Peradangan disebabkan oleh pelepasan mediator dan migrasi sel dari 

jaringan yang rusak. Mediator kimiawi spesifik tergantung pada jenis inflamasi 

(radang), seperti histamin, bradikinin, prostaglandin, interleukin (Hardiyanti, 

2019). 

a. Histamin  

Histamin adalah mediator pertama yang dilepaskan di antara mediator lain 

dan muncul dengan cepat dalam hitungan detik, kemunculan histamin ini kemudian 

menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. Bradikinin dan kalidin bereaksi 

secara lokal menyebabkan nyeri, vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas kapiler 

dan meningkatkan efikasi prostaglandin. Asam arakidonat adalah prekursor 

berbagai mediator inflamasi. Senyawa ini adalah komponen utama lipid seluler dan 

hanya ada dalam keadaan bebas dengan jumlah yang kecil terutama dalam bentuk 

fosfolipid membran sel,Ketika membran sel dirusak oleh  rangsangan kimia, fisika, 

atau mekanik, maka enzim fosfolipase A2 diaktifkan dan fosfolipid diubah menjadi 

asam arakidonat (Hardiyanti, 2019). 
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Histamin merupakan salah satu mediator kerusakan jaringan, dan zat ini 

memiliki efek vasodilatasi, berkontraksinya sel endotel dan meningkatkan 

permeabilitas. Bradikinin bekerja pada pembuluh darah dengan merangsang 

pelepasan prostasiklin, oksida nitrat, atau faktor hiperpolarisasi yang diturunkan 

dari endotelium. Bradikinin menyebabkan kontraksi otot polos, meningkatkan 

permeabilitas pembuluh darah, dan merupakan  mediator nyeri yang penting  

(Hardiyanti, 2019). 

b. Prostaglandin 

Prostaglandin adalah produk metabolisme asam arakidonat melalui  jalur 

siklooksigenase dan menunjukkan efek fisiologis seperti peningkatan  

permeabilitas pembuluh darah, vasodilatasi, dan induksi kemotaksis neutrofil 

(Hardiyanti, 2019) 

Prostaglandin (PG) bekerja dengan lemah dan dapat bekerja dengan potensi 

kuat setelah bergabung dengan mediator atau zat lain yang dilepaskan secara lokal 

(seperti histamin, serotonin, leukotrien). Prostaglandin dapat menginduksi 

vasodilatasi pembuluh darah dalam beberapa menit dan terlibat dalam proses 

perkembangan nyeri, inflamasi dan demam (Hardiyanti, 2019). 

c. Leukotrein  

Leukotrien memiliki efek kemotaktik yang kuat pada eosinofil, neutrophil 

dan makrofag, sehingga terjadi peningkatan bronkokonstriksi dan perubahan 

permeabilitas vaskular. Prostaglandin dan leukotrien adalah penyebab sebagian 

besar gejala inflamasi. Endoperoksida dan asam hidroperoksi melepaskan radikal 

oksidatif, yang juga berperan dalam timbulnya rasa nyeri (Hartono, 2018). 
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 Obat-Obat Antiinflamasi 

Berdasarkan agen terapeutiknya obat antiinflamasi dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu (Katzung et al., 2019) : 

a. Obat Antiinflamasi Golongan Steroid  

Obat golongan ini adalah kelompok utama agen hormonal yang diketahui 

memiliki sifat limfolitik. Glukokortikoid menghambat produksi mediator inflamasi 

seperti leukotrien, prostaglandin, histamin, dan bradikinin. Berbeda dengan steroid, 

kortikosteroid in vivo menghambat produksi prostaglandin, serta menghambat 

enzim fosfolipase A2, sehingga menghambat pembentukan asam arakidonat, 

substrat untuk enzim COX dan lipoksigenase. Sehingga pelepasan mediator 

inflamasi diblokir. Golongan obat ini umumnya digunakan  untuk menekan respon 

imun artritis akibat melemahnya imunitas (Katzung et al., 2019). 

b. Obat Antiinflamasi Non-Steroid (OAINS) 

Obat antiinflamasi non-steroid adalah sekelompok obat yang berbeda secara 

kimiawi dengan efek antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi yang lain. Tugas 

utama obat ini ialah menghambat enzim siklooksigenase, tetapi tidak dengan enzim 

lipoksigenase. Mekanisme kerja efek antipiretik dan antiinflamasi salisilat 

didasarkan pada penghambatan sintesis prostaglandin di pusat termoregulasi dan 

area target perifer hipotalamus. Selain itu, dengan mengurangi sintesis 

prostaglandin, salisilat juga mencegah sensitisasi reseptor nyeri terhadap 

rangsangan mekanik dan kimia. OAINS memiliki tiga efek terapeutik utama: 

mengurangi peradangan (anti-inflamasi), mengurangi rasa sakit (analgesik), dan 

mengurangi demam (antipiretik) (Mycek, 2019). 
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a. Farmakokinetik OAINS 

OAINS yang diberikan secara oral diserap dengan sangat cepat, biasanya 

dalam waktu 15-30 menit. Setelah absorpsi, 90% obat berikatan dengan albumin 

dan bersirkulasi dengan albumin. Kondisi hypoalbuminemia menyebabkan 

pelepasan banyak obat, dan efek samping yang disebabkan  bahkan lebih besar.  

(Sudewa & Budiarta, 2017) 

Hati memetabolisme hampir semua OAINS dan ekskresinya terjadi melalui 

ginjal atau empedu. Sirkulasi enterohepatik terjadi ketika OAINS atau metabolitnya 

diekskresikan dalam empedu dan diserap kembali di usus. Sebuah penelitian telah 

menunjukkan bahwa tingkat iritasi gastrointestinal akibat efek samping OAINS  

berkorelasi positif dengan penurunan fungsi ginjal pada sirkulasi usus hati (Katzung 

et al., 2019). Sehingga perlu untuk mengurangi dosis obat agar memperpanjang 

waktu paruh obat. Adapun gangguan hati menghambat metabolisme OAINS, 

sehingga meningkatkan toksisitas obat (Sudewa & Budiarta, 2017). 

b. Farmakodinamik OAINS 

OAINS bekerja dengan cara memblokir rute COX. Pada jalur ini, sebagian 

besar OAINS bekerja secara reversibel dengan mencegah asam arakidonat 

mengenai situs aktif enzim COX dan menghambat biosintesis prostaglandin. 

Karena COX, efeknya tidak dapat diubah. (Williams, C.S.,et al: 2017) Beberapa 

OAINS juga memiliki efek tambahan seperti penghambatan kemotaksis, 

pengurangan produksi interleukin-1, dan pengurangan produksi radikal bebas 

(Sudewa & Budiarta, 2017). 
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Umumnya OAINS menurunkan sensitivitas pembuluh darah terhadap 

bradikinin dan histamin, menghentikan produksi limfokin dari limfosit T, dan 

melawan vasodilatasi yang terjadi pada waktu inflamasi. OAINS bersifat analgesik, 

antiinflamasi, dan hampir seluruhnya mengganggu agregasi platelet. Kebanyakan 

OAINS juga bersifat mengiritasi lambung, nefrotoksik (lantaran penghambatan 

terhadap prostaglandin yang berperan pada autoregulasi aliran darah ginjal), dan 

hepatotoksik (Sudewa & Budiarta, 2017). 

Berdasarkan farmakodinamik ini, efek samping yang dapat dialami dengan 

mengonsumsi OAINS biasanya berada dalam kisaran berikut: 

1. Sistem saraf pusat: sakit kepala, tinitus, pusing. 

2. Kardiovaskular: retensi cairan, hipertensi, edema, infark miokard, gagal 

jantung kongestif. 

3. Saluran pencernaan: sakit perut, displasia, mual, muntah, bisul, pendarahan. 

4. Hematologi: trombositopenia, neutropenia, anemia aplastik. 

5. Hati: Disfungsi hati, gagal hati. 

6. Kulit: ruam, gatal  

7. Ginjal: insufisiensi ginjal, gagal ginjal, hiperkalemia, proteinuria. 

 Hewan coba  

 Klasifikasi Hewan  

Kerajaan : Animalia  

Filum   : Chordata  

Sub Filum  : Vertebrata  

Kelas   : Mammalia  

Sub Kelas  : Theria  

Intra Kelas : Eutheria  

Ordo   :Rodentia  

Famili   : Muridae  
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Genus   : Mus  

Spesies  : Mus musculus 

(Zapino & Fitri, 2022) 

 Deskripsi Hewan Coba  

Mencit adalah jenis tikus berukuran kecil. Hewan ini sering ditemukan di 

rumah-rumah dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Diperkirakan, jumlah 

mencit yang hidup di perkotaan lebih banyak daripada mencit yang hidup liar di 

hutan. Hewan ini termasuk hewan pengganggu karena sering menggigit perabot 

rumah seperti mebel dan barang-barang kecil lainnya. Mencit adalah binatang asli 

Asia dan Eropa Barat, tetapi sekarang ini mencit telah menyebar di seluruh dunia. 

Mencit kadang-kadang dijadikan hewan peliharaan. Mencit peliharaan bersifat 

diurnal yang memiliki periode kegiatan selama siang dan malam. Sebagian besar 

mencit digunakan untuk penelitian biomedis, pengujian, dan pendidikan. Mencit 

dewasa memiliki berat badan sekitar 25-40 g untuk mencit betina dan 20-40 g untuk 

mencit jantan (Zapino & Fitri, 2022). 

 Nilai-Nilai Fisiologi Normal  

Mencit dan tikus memiliki persamaan, yaitu keduanya merupakan hewan 

nokturnal. Mencit lebih penakut, tetapi lebih sosial dan teritorial di alam. Telinga 

mencit besar dan tidak kaku. Ukuran mencit lebih kecil dibandingkan tikus 

(panjang 12–20 cm termasuk ekor dan mencit dewasa memiliki berat 20–45 gram). 

Warna mencit putih, cokelat, atau abu-abu. Mencit menghasilkan 40–100 kotoran 

per hari. Ekor mencit panjang, tipis, dan berbulu. Sedangkan moncongnya 

berbentuk segitiga dengan kumis panjang.  
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Tikus memiliki tubuh yang lebih besar (panjang 40 cm atau lebih, berat lebih 

besar dari mencit). Pada permukaan yang tersentuh, akan didapatkan tanda lemak. 

Warna tikus abu-abu, putih, cokelat, atau hitam. Tikus menghasilkan 20–50 kotoran 

per hari. Ekornya panjang, biasanya tidak berbulu dan bersisik serta moncongnya 

lebih tumpul daripada mencit.  

Sama halnya dengan tikus, mencit juga memiliki nilai-nilai fisiologi normal, 

tetapi tidak sepenuhnya sama dengan nilai fisiologi pada tikus. Berikut adalah nilai-

nilai fisiologi normal pada mencit (R.Domer, 1971). 

a. Suhu tubuh    : 95-102,5⁰ F (35–39⁰ C)  

b. Denyut jantung    : 320–840 bpm  

c. Respirasi    : 84–280  

d. Berat lahir    : 2–4 gram  

e. Berat dewasa   : 20–40 gram (jantan) & 25–45 gram (betina)  

f. Masa hidup    : 1–2 tahun  

g. Maturitas seksual   : 28–49 hari  

h. Target suhu lingkungan  : 68–79° F (17,78–26,11°C)  

i. Target kelembapan lingkungan : 30–70%  

j. Gestasi     : 19–21 hari  

k. Minum     : 6–7 ml/hari (R.Domer, 1971). 

 Ekstrak Sampel  

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 
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sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan suatu 

pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam simplisia dapat digolongkan ke 

dalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dll. Diketahui senyawa aktif 

yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi 

yang tepat. Tujuan utama dari ekstraksi adalah untuk mendapatkan atau 

memisahkan sebanyak mungkin zat-zat yang memiliki khasiat obat (Depkes, 2006). 

Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa sediaan kental, kering atau cair 

yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau 

simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai (Depkes, 2006). 

Pembagian ekstrak yaitu : 

1. Ekstrak cair adalah ekstrak dari bahan alami dan masih mengandung pelarut. 

2. Ekstrak kental merupakan ekstrak cair bebas pelarut yang telah mengalami 

proses penguapan, namun konsistensinya tetap cair pada suhu kamar. 

3. Ekstrak kering adalah ekstrak yang telah mengalami proses penguapan, bebas 

pelarut dan berbentuk padat (kering). 

Metode ekstraksi dapat dibagi menjadi 2 yaitu, cara dingin dan cara panas.  

 Cara Dingin  

a. Maserasi  

Pelunakan atau maserasi adalah proses ekstraksi sederhana yang 

menggunakan pelarut dan berulang kali dikocok atau diaduk pada suhu kamar 

(ruangan). Maserasi adalah penambahan pelarut secara berulang setelah filtrasi 

pertama dari maserasi pertama (Depkes, 2006). 
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b. Perkolasi  

Perkolasi merupakan ekstraksi dengan penggunaan pelarut yang segar 

sampai hasil sempurna. Biasanya metode ini dilakukan menggunakan suhu 

ruangan. Proses ini terdiri dari tahap pengembangan material, tahap maserasi 

antara, tahap perkolasi aktual (penetesan / penampung ekstrak), uji ini terus 

menerus dilakukan hingga memperoleh hasil perkolat. Perkolasi dapat dihentikan 

dengan menguji tetes terakhir dengan reagen tertentu (Depkes, 2006). 

 Cara Panas  

a. Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik (Depkes, 2006). 

Pelarut dan simplisia diletakkan di dalam labu destilasi atau Erlenmeyer, 

kemudian dipanaskan pada temperatur titik didihnya. Pelarut akan menyari 

kandungan kimia pada simplisia. Setelah proses refluks selesai, maka maserat dapat 

diambil dan disaring. Metoda refluks ini memilki kelebihan waktu yang singkat dan 

pelarut yang digunakan lebih sedikit jumlahnya. Metoda ini dipilih untuk metabolit 

sekunder yang termostabil (Depkes, 2006). 

b. Sokletasi  

Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang dilakukan dengan alat 

khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan 

dengan adanya pendingin balik (Depkes, 2006). 
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c. Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengaduk kontinu) pada 

temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur kamar, yaitu secara umum 

dilakukan pada temperature 40-50⁰ C (Depkes, 2006). 

d. Infudasi 

Infudasi adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperature penangas air 

(bejana infus dimasukkan dalam penangas air mendidih, temperatur 90⁰ C selama 

15 menit ) (Depkes, 2006). 

e. Dekoktasi  

Dekoktasi adalah proses penyarian dengan pemanasan menggunakan 

pelarut air pada temperatur 90⁰ C selama 30 menit (Depkes, 2006). 

 Landasan Teori Flavonoid Sebagai Efek Farmakologi 

 Efek Analgesik 

Efektivitas flavonoid sebagai analgesik dilakukan dengan menghambat 

kerja enzin siklooksigenase, sehingga akan mengurangi produksi prostaglandin 

oleh asam arakidonat yang dapat mengurangi rasa nyeri. Dimana enzim 

siklooksigenase berperan dalam menstimulasi pelepasan mediator nyeri, yaitu 

prostaglandin (Wardani et al., 2021). 

 Efek Antipiretik  

Senyawa flavonoid menurunkan demam dengan cara menempel di sel 

imunitas serta memberikan sinyal intraseluler dan mengaktifkan kerja sistem imun 

yang lebih baik. Senyawa flavonoid bekerja dengan menghambat asam arakidonat 

dan sekresi enzim lisosom dari membran sehingga terjadi pemblokiran jalur 
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siklooksigenase (COX) serta jalur lipoksigenase yang berefek pada penurunan 

sejumlah kadar prostaglandin sebagai mediator inflamasi. Berbagai macam 

flavonoid dapat menghambat fosfodiesterase, aldoreduktase, monoaminoksidase, 

protein kinase, DNA polimerase dan lipooksigenase. Penghambatan 

siklooksigenase (COX) dapat menimbulkan pengaruh lebih luas karena reaksi 

siklooksigenase merupakan langkah pertama pada jalur yang menuju ke hormon 

eikosanoid seperti prostaglandin dan tromboksan. Prostaglandin penting dalam 

peningkatan termoregulatori set point dari hipotalamus. Mekanisme penghambatan 

inilah yang menjelaskan kerja efek antipiretik dari metabolit sekunder flavonoid 

(Tjay & Rahadja, 2022). 

 Efek Antiinflamsi 

Efek penghambatan melalui jalur lipooksigenase dapat menimbulkan 

pengaruh yang lebih luas karena pengaruh lipooksigenase merupakan langkah 

pertama pada jalur yang menuju hormon eikosanoid seperti prostaglandin dan 

tromboksan. Mekaisme flavonoid dalam penghambat asam arakhidonat dan sekresi 

enzim lisosom dari endotenial sehingga menghambat proliferasi dan eksudasi dari 

proses radang. Terhambatnya pelepasan asam arkhidonat dari sel inflamasi akan 

menyebabkan kurang tersedianya subtrat arakhidonat bagi jalur siklooksigenase 

dan jalur lipooksigenase (Hardiyanti, 2019). 

 Paracetamol  

Nama lain dari parasetamol merupakan para amino fenol. Parasetamol 

digunakan dalam bentuk sediaan tunggal sebagai analgesik dan antipiretik. 

Bertindak sebagai analgesik bekerja dengan cara mengurangi dan menghilangkan 
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nyeri ringan sampai sedang. Parasetamol (asetaminofen) merupakan salah satu obat 

analgesik dan antipiretik yang banyak digunakan di dunia sebagai obat lini pertama 

sejak tahun 1950 (Katzung et al., 2019). 

 Farmakokinetik 

Paracetamol diabsorbsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. 

Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu ½ jam dan masa paruh 

plasma antara 1-3 jam. Paracetamol sedikit terikat dengan protein plasma dan 

sebagian dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati dan diubah menjadi 

asetaminofen sulfat dan glukuronida, yang secara farmakologi tidak aktif (Katzung 

et al., 2019). Paracetamol diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. 

Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu ½ jam dan masa paruh 

plasma antara 1-3 jam. Obat ini tersebar keseluruh cairan tubuh. Dalam plasma, 

25% paracetamol terikat protein plasma. Obat ini dimetabolisme oleh enzim 

mikrosom hati, sebagian paracetamol (80%) dikonjugasi dengan asam glukuronat 

dan sebagian kecil lainnya dengan asam sulfat. Selain itu obat ini juga dapat 

mengalami hidroksilasi. Metabolit hasil hidroksilasi ini dapat menimbulkan 

methemoglobinemia dan hemolisis eritrosit. Obat ini dieksresikan melalui ginjal, 

sebagian kecil sebagai parasetamol (3%) dan sebagian besar dalam bentuk 

terkonjugasi (Tjay & Rahadja, 2022) 

 Farmakodinamik  

Paracetamol menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang diduga juga 

berdasarkan efek sentral seperti salisilat. Efek analgesiknya serupa salisilat yaitu 

menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Paracetamol 
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merupakan penghambat biosintesa PG yang lemah. Efek iritasi, erosi, dan 

perdarahan lambung tidak terlihat dengan obat ini, demikian juga gangguan 

pernapasan dan keseimbangan asam basa. 

 Efek Samping  

Reaksi alergi terhadap paracetamol jarang terjadi, manifestasinya berupa 

eritem atau urtikaria dan gejala yang lebih berat berupa demam dan lesi pada 

mukosa. Pada dosis terapi, kadang-kadang timbul peningkatan ringan enzim hati 

dalam darah tanpa disertai ikterus, keadaan ini reversibel bila obat dihentikan 

(Katzung et al., 2019). Pada penggunaan kronis dari 3-4 g sehari dapat terjadi 

kerusakan hati, pada dosis di atas 6 g mengakibatkan nekrose hati yang tidak 

reversibel (Tjay & Rahadja, 2022). 

 Dosis  

Oral: dewasa tiap 3-4 jam 325-650 mg, maksimum 4 g sehari. Untuk anak: 

10-20 mg/kgBB/dosis per oral/1x pemberian, maksimal 5x pemberian/ hari atau 80 

mg/kgBB/hari. 

 Interaksi  

Paracetamol memperkuat daya kerja antikoagulansia, antidiabetika oral, dan 

metotreksat. Efek obat encok probenesid dan sulfinpirazon berkurang bila disertai 

dengan penggunaan paracetamol, begitu pula dengan diuretika furosemid dan 

spironolakton. Kerja analgesiknya diperkuat oleh antara lain kodein dan d-

propoksifen. Penggunaan alkohol disertai paracetamol akan meningkatkan resiko 

perdarahan lambung usus. Karena efek antitrombositnya yang mengakibatkan 



42 

 

 

 

perdarahan meningkat, penggunaan paracetamol perlu dihentikan satu minggu 

sebelum pencabutan gigi (Tjay & Rahadja, 2022) 

 Natrium Diklofenak 

Natrium diklofenak merupakan derivat fenilasetat yang terkuat daya anti 

radangnya dengan efek samping yang kurang kuat dibandingkan dengan obat 

lainnya (piroksikam, indometasin). Dosis secara oral tiga kali sehari 25-50 mg. 

Diklofenak diabsorpsi dengan cepat dan sempurna setelah pemberian oral. 

Konsentrasi puncak dalam plasma tercapai dalam 2 sampai 3 jam (Hardiyanti, 

2019). 

Absorpsi obat ini melalui saluran cerna berlangsung cepat dan lengkap yang 

99% pada protein plasma mengalami efek lintas awal (first-past) sebesar 40-50%. 

Walaupun waktu paruh singkat yakni 1-3 jam, natrium diklofenak diakumulasi di 

cairan sinovillia yang menjelaskan efek terapi di sendi jauh lebih panjang waktu 

paruh obat tersebut. Efek samping yang lazim terjadi ialah mual, gastritis, eritema 

kulit, dan sakit kepala. Dosis orang dewasa 100-150 mg sehari terbagi 2 atau 3 dosis 

(Hardiyanti, 2019). 

Obat ini dianjurkan untuk kondisi peradangan kronis seperti artritis 

rematoid dan osteoarthritis serta untuk pengobatan nyeri otot rangka akut. Efek 

samping yang dapat terjadi meliputi distres gastrointestinal dan timbulnya ulserasi 

lambung, sekalipun timbulnya ulkus lebih jarang terjadi daripada dengan beberapa 

obat antiinflamasi non-stroid (OAINS) lainnya (Katzung et al., 2019). Natrium 

diklofenak merupakan serbuk hablur putih, higroskopik, mudah larut dalam 

metonal, larut dalam etanol dan agak sukar larut dalam air dan praktis tidak larut 
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dalam kloroform dan dalam eter (Depkes, 2006). 

Mekanisme kerja natrium diklofenak yaitu bila membran sel mengalami 

kerusakan oleh suatu rangsangan kimiawi, fisik, atau mekanis, maka enzim 

fosfolipase diaktifkan untuk mengubah fosfolipida menjadi asam arakidonat.  

Sebagian asam lemak poli-tak jenuh ini kemudian diubah oleh enzim 

siklooksigenase yang terdiri dari dua iso-enzim, yaitu COX-1 (tromboxam 1 dan 

prostaciclin) dan COX-2 (prostaglandin). Kebanyakan COX-1 terdapat di jarinagn, 

antara lain dipelat-pelat darah, ginjal dan saluran cerna. COX-2 dalam keadaan 

normal tidak terdapat dijaringan tetapi dibentuk selama proses peradangan oleh 

sel-sel radang. Penghambatan COX-2 yang memberikan efek        anti radang dari 

obat OAINS. OAINS yang ideal hanya menghambat COX-2 (peradangan) dan 

tidak COX-1 (perlindungan mukosa lambung) (Tjay & Rahadja, 2022). 

Obat ini adalah penghambat sikloogsigenase yang relatif nonselektif dan 

kuat, juga mengurangi bioavailabilitas asam arakidonat. Natrium diklofenak 

digunakan untuk mengurangi rasa nyeri akibat peradangan disebabkan  karena 

penghambatan pembentukan prostaglandin dan asam arakidonat pada enzim 

sikloogsigenase (Tjay & Rahadja, 2022). 

 Farmakokinetik  

Natrium diklofenak cepat diabsorbsi melalui saluran cerna. Konsentrasi 

plasma puncak obat dicapai dalam 30 – 60 menit, berikatan dengan protein plasma 

sebesar 99,7% dan mengalami first pass sebesar 40-50%. Natrium diklofenak 

dimetabolisme di hati oleh enzim yang dihasilkan oleh sitokrom P450 (CYP2C9) 

menjadi 4-hidroksinatrium diklofenak. Hasil dari proses glukoronidase  dan sulfasi 
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diekskresi di urin dan empedu. Walaupun memiliki waktu paruh yang singkat yaitu 

1-2 jam, natrium diklofenak diakumulasi di cairan sinovial sehingga efek terapi di 

sendi jauh lebih panjang daripada waktu paruh obat (Katzung et al., 2019). 

 Farmakodinamik  

Natrium diklofenak adalah salah satu obat golongan OAINS yang 

merupakan derivat dari asam fenilasetat. Natrium diklofenak merupakan inhibitor 

COX non-selektif (COX-1 dan COX-2) yang memiliki efek antiinflamasi, 

analgesik dan antipiretik. Mekanisme kerja obat tersebut adalah menghambat 

sintesis prostaglandin, prostasiklin dan tromboksan. Pada tubuh manusia COX-1 

merupakan komponen yang esensial karena berfungsi dalam pemeliharaan berbagai 

fungsi di berbagai jaringan khususnya saluran cerna, ginjal, serta trombosit. 

Aktivasi COX-1 menghasilkan tromboksan A2 yang menyebabkan agregasi 

trombosit, vasokonstriksi, dan proliferasi otot polos dan prostasiklin yang bersifat 

sitoprotektif pada mukosa lambung. Sedangkan COX-2 diinduksi oleh berbagai 

stimulus inflamasi seperti sitokin, endotoksin, dan faktor pertumbuhan. Aktivasi 

COX-2 akan mensintesis prostasiklin yang ada di endotel makrovaskular. 

Prostasiklin yang disintesis oleh COX-2 bersifat kebalikan dengan tromboksan yang 

disintesis oleh COX-1 (Katzung et al., 2019). 

 Indikasi  

Diklofenak sering digunakan untuk mengurangi rasa nyeri dan 

pembengkakan akibat inflamasi serta mengurangi kekakuan sendi karena artritis 

seperti reumatoid artritis, osteoartritis, gout artritis, dan lain-lain. Diklofenak juga 

dapat digunakan untuk mengurangi nyeri akut hingga sedang pada orang dengan 
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dismenorea dan migrain (Katzung et al., 2019). 

 Efek Samping  

Secara umum diklofenak berpotensi menyebabkan efek samping pada organ 

saluran cerna, ginjal, dan hati. Efek samping yang sering terjadi adalah induksi 

tukak peptik (tukak duodenum dan tukak lambung) yang kadang disertai anemia 

sekunder karena perdarahan saluran cerna, sehingga pemakaian diklofenak pada 

pasien yang memiliki riwayat tukak lambung perlu dikombinasi dengan 

misoprostol atau omeprazol untuk melindungi mukosa lambung dari efek samping 

diklofenak. Diklofenak dengan dosis 150 mg/hari dapat mengganggu aliran darah 

ginjal dan laju filtrasi glomerulus. Selain itu, peningkatan aminotransferase serum 

lebih sering terjadi pada diklofenak dibanding OAINS yang lainnya (Katzung et al., 

2019). 

 Metode Pengujian  

 Uji Analgesik 

Salah satu dari metode rangsangan kimia ini adalah metode writhing test. 

Prinsip dari metode ini adalah melihat dan mengamati jumlah respon geliat pada 

hewan uji (mencit) yang disebabkan oleh pemberiaan induksi asam asetat secara 

intraperitonial. Larutan asam asetat ini berfungsi sebagai pemicu rasa nyeri pada 

mencit. Larutan asam asetat juga diketahui dapat berguna sebagai iritan yang cocok 

untuk menghasilkan respon geliat (Anwar et al., 2019).  

Respon geliat ini ditandai dengan bagian perut menyentuh dasar kaki tempat 

berpijak, terjadi kontraksi perut atau tarikan pada bagian perut, kedua pasang kaki 

ditarik ke belakang, badan meliuk, dan membengkokkan kepala ke belakang 
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(Anwar et al., 2019). 

 Uji Antiinflamasi 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pembentukan 

edeme buatan. Metode ini didasarkan dari pengamatan pengukuran volume dari 

edema buatan. Volume edema diukur sebelum dan sesudah pemberian bahan uji. 

Contoh iritan yang dipakai adalah formalin, kaolin, ragi, dan dekstran. Iritan yang 

umum digunakan dan memiliki kepekaan yang tinggi adalah karagen (Triswanto 

Sentat, 2018). 

Metode pengujian efek antiinflamasi suatu bahan obat dilakukan 

berdasarkan kemampuan obat uji mengurangi atau menekan derajat edema pada 

hewan percobaan. Indukasi edema dilakukan pada kaki hewan percobaan, dengan 

cara menyuntikkan suspensi karagenan secara intraplantar. Kemudian obat 

diberikan secara topikal. Ukuran udema kaki mencit diukur dengan alat yang 

bekerja berdasarkan hukum arhimedes (pletysmometer) (Triswanto Sentat, 2018). 

 Bahan Penginduksi  

 Uji Analgesik 

Asam asetat adalah senyawa asam organik yang berfungsi sebagai iritan 

yang dapat merusak jaringan secara lokal dan menyebabkan nyeri rongga perut 

pada pemberian intraperitonial. Asam asetat digunakan sebagai penginduksi rasa 

nyeri pada pengujian efek analgesik. Dalam pengujian ini, asam asetat 

menyebabkan peradangan pada dinding rongga perut sehingga menimbulkan 

respon geliat berupa kontraksi otot atau peregangan otot perut. Timbulnya respon 

geliat akan muncul maksimal 5-20 menit setelah pemberian asam asetat dan 



47 

 

 

 

biasanya geliat akan berkurang 1 jam kemudian (Puente, et al., 2015).  

Asam asetat secara tidak langsung bekerja dengan cara mendorong 

pelepasan prostaglandin sebagai hasil produk dari COX ke dalam peritoneum. 

Asam asetat juga dapat merangsang sensitifitas nosiseptif terhadap obat OAINS, 

sehingga asam asetat cocok digunakan untuk mengevaluasi aktivitas analgesik. Hal 

ini dikarenakan adanya kenaikan ion H+ akibat turunnya pH dibawah 6 yang akan 

menyebabkan luka pada abdomen sehingga menimbulkan rasa nyeri. Penggunaan 

asam asetat sebanyak 10 ml/KgBB pada metode writhing test diketahui dapat 

menimbulkan respon geliat yang baik pada mencit mulai dari 5 menit pertama 

setelah penyuntikan (Gupta, et al., 2015). 

 Uji Antipiretik 

Pepton merupakan protein yang digunakan sebagai induksi demam pada 

mencit. Demam dapat disebabkan gangguan otak atau akibat bahan toksik yang 

mempengaruhi pusat pengaturan suhu. Protein merupakan salah satu jenis pirogen 

yang dapat menyebabkan efek perangsangan terhadap pusat pengaturan suhu 

sehingga menimbulkan demam. Pemerian pepton berupa serbuk, kuning kemerahan 

hingga coklat, memiliki bau khas tetapi tidak busuk. Larut dalam air membentuk 

larutan coklat kekuningan, bereaksi sedikit asam, tidak larut dalam etanol dan 

dalam eter (Anonim, 2020).  

Pepton merupakan derivat protein yang larut dalam air, yang didapat dari 

hidrolisis parsial protein oleh asam atau enzim dalam pencernaan. Pepton juga 

sering digunakan sebagai media pada pembiakan bakteri. Pepton diduga dapat 

membentuk pirogen endogen, yang merupakan salah satu zat yang dapat 
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menimbulkan demam (Anonim, 2020). 

Demam dapat timbul dari terpaparnya tubuh terhadap pirogen eksogen 

karna ketika pirogen eksogen masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan 

terstimulasinya pirogen endogen untuk melindungi tubuh dan menciptakan 

kekebalan melawan pirogen eksogen tersebut. Contoh pirogen endogen yanga ada 

dalam tubuh adalah interleukin-1 (IL-¬1), α-interferon, dan tumor nekrosis faktor 

(TNF). IL-1 berperan penting dalam mekanisme pertahanan tubuh yaitu antara lain 

dapat menstimulasi limfosit T dan B, mengaktivasi netrofil, merangsang sekresi 

reaktan (C¬reactive protein, haptoglobin, fibrinogen) dari hepar, mempengaruhi 

kadar besi dan seng plasma dan meningkatkan katabolisme otot. IL¬1 bereaksi 

sebagai pirogen yaitu dengan merangsang sintesis prostagalndin E2 di hipotalamus, 

yang kemudian bekerja pada pusat vasomotor sehingga meningkatkan produksi 

panas sekaligus menahan pelepasan panas, sehingga menyebabkan demam. TNF 

(cachectin) juga mempunyai efek metabolisme dan berperan juga pada penurunan 

berat badan yang kadang-kadang diderita setelah seseorang menderita infeksi. TNF 

bersifat pirogen melalui dua cara, yaitu efek langsung dengan melepaskan 

prostaglandin E2 dari hipotalamus atau dengan merangsang perlepasan IL-1. 

Sedangkan, alpha-interferon (IFN-α) adalah hasil produksi sel sebagai respons 

terhadap infeksi virus.  

Prostaglandin yang dihasilkan pirogen-pirogen itu kemudian mensensitisasi 

reseptor dan diteruskan oleh resptor sampai hypotalamus yang akan menyebabkan 

peningkatan derajat standart panas hipotalamus (Hypotalamic Termostat). 

Peningkatan derajat standar panas hipotalamus inilah yang akan memicu sistem 
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pengaturan suhu tubuh (termoregulation) untuk meningkatkan suhu, maka 

terjadilah demam.  

 Uji Antiinflamasi 

Iritan yang digunakan untuk efek antiinflamasi beragam jenisnya salah 

satu diantaranya adalah karagen. Karagen adalah senyawa polisakarida yang 

berasal dari rumput laut Chrondus cripus. Karagen diperoleh sebagai hasil ekstraksi 

karaginofit dengan air dan larutan alkali. Proses ekstrasi karagen dilakukan melalui 

proses modifikasi dengan alkali, filtrasi, presipitasi atau koagulasi denagn alkohol, 

pengeringan dan terakhir penghancuran menjadi tepung karagen (Triswanto Sentat, 

2018). 

Kargenan merupakan rumput laut dari famili Euchema, Chondrus dan 

Gigartina. Bentuknya berupa serbuk berwarna putih hingga kuning kecoklatan ada 

yang berbentuk butiran kasar hingga serbuk halus, tidak berbau serta memberi rasa 

berlendir di lidah 80⁰ C (Hardiyanti, 2019). 

Karagenan dipilih menjadi induktor karena dapat menyebabkan peradangan 

dalam waktu yang relatif singkat, tidak  meninggalkan bekas, menunjukkan respon 

yang lebih sensitif terhadap obat anti-inflamasi daripada yang mengandung 

senyawa stimulan lainnya. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh karagenan ialah 

perkembangan pembentukan radang lebih lambat, sehingga jaringan dapat normal 

kembali dalam waktu 1-2 hari.. Peradangan yang disebabkan oleh karagenan 

terlihat jelas dan tidak  menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan di sekitar 

peradangan (Triswanto Sentat, 2018). 

Proses pembentukan edema yang diinduksi oleh karagenan terjadi dalam 
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dua fase dan melibatkan beberapa mediator inflamasi. Fase pertama terjadi selama 

3 jam setelah induksi karagenan dimana terjadi pelepasan mediator histamin, 

serotonin, bradikinin dan peningkatan sintesis prostaglandin disekitar jaringan yang 

luka. Fase kedua terjadi mulai dari jam keempat sampai jam kelima dan terjadi 

pelepasan prostaglandin, protease dan lisosom. Umumnya fase kedua ini sensitif 

terhadap obat-obat antiinflamsi. 

 Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Tanaman Obat 

Pemanfaatan tumbuhan untuk kepentingan bersama merupakan bentuk  

pemberdayaan potensi alam sebagai wujud kebesaran ciptaan Allah swt dengan 

segala keanekaragamannya. Manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah swt 

yang diberkahi dengan kesempurnaan akal untuk berpikir, perlu merenungi lebih 

dalam bahwa tidak ada ciptaan yang sia-sia dalam bentuk apapun. Allah swt selalu 

memiliki kebijaksanaan dan manfaat dalam penciptaannya, sama seperti penciptaan 

tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Allah swt berfirman di dalam al-qur’an surah 

Taha/20: 53, yang berbunyi: 

س ل ك  ل كُمْ فِيْه ا سُبلًُا  هْداً وه ع ل  ل كُمُ الِْ رْض  م  جْن ا  الهذِيْ ج  اۤءًًۗ ف ا خْر  اۤءِ م  ل  مِن  السهم  ا نْز  وه

نْ نهب اتٍ ش تّٰى  اجًا مهِ  بِهٖ ا زْو 
Terjemahnya :  

 

“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan 

meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) 

dari langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan 

itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan”( Terjemah Kemenag 2019). 

Dalam tafsir jalalain menjelaskan bahwa Dia (yang telah menjadikan bagi 

kalian) di antara sekian banyak makhluk-Nya (bumi sebagai hamparan) tempat 

berpijak (dan Dia memudahkan) mempermudah (bagi kalian di bumi itu jalan-jalan) 
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tempat-tempat untuk berjalan (dan Dia menurunkan dari langit air hujan) yakni 

merupakan hujan. Allah berfirman menggambarkan apa yang telah disebutkan-Nya 

itu sebagai nikmat dari-Nya, kepada Nabi Musa dan dianggap sebagai khithab 

untuk penduduk Mekah. (Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-

jenis) bermacam-macam (tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam). Penjelasan 

tentang tumbuhan juga diperjelaskan dalam QS Asy-Syu’ara/26 :7, yang berbunyi: 

وْجٍ ك رِيْمٍ ا ب تْن ا فِيْه ا مِنْ كُلهِ ز 
وْا اِل ى الِْ رْضِ ك مْ ا نْْۢ ل مْ ي ر  و   

 

Terjemahnya :  

 

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 

telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh 

baik?” ( Terjemah Kemenag 2019). 

Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 10, menjelaskan bahwa ayat 

ini membuktikan melalui uraian-uraiannya keniscayaan keesaan Allah swt. Karena 

aneka tumbuhan yang terhampar di persada bumi sedemikian banyak dan 

bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keduanya konstan. Itu 

semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada penciptanya yang Maha 

Esa lagi Maha Kuasa. Di sisi lain tanah yang gersang melalui hujan yang 

diturunkan-Nya menghidupkan yang mati. Demikian juga manusia yang mati dan 

telah terkubur di bumi. Kuasa Allah menghidupkan mereka kembali. Serupa dengan 

menghidupkan pepohonan yang tumbuh di tanah yang gersang itu (Shihab, 2006) 

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami 

tumbuhkan bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik.  
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Berdasarkan uraian ayat di atas Allah swt. menjelaskan begitu banyak 

nikmat yang berikan kepada kita umat manusia salah satunya dengan 

menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka untuk digunakan 

sebagaimana mestinya, Al-Qur’an menjelaskan bahwa tumbuh-tumbuhan yang 

hidup di atas muka bumi ini mempunyai kegunaan dan fungsi masing-masing agar 

manusia bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana disebutkan 

dalam hadis riwaayat muslim dalam kitab shahih muslim nomor 2900 bahwa : 

لِكِ ع نْ ع ط اءٍ ع نْ ٢٩٠٠صحيح مسلم   دهث ن ا ع بْدُ الْم  دهث ن ا أ بيِ ح  يْرٍ ح  دهث ن ا ابْنُ نمُ  : ح 

ابرٍِ ق ال   ِ   : ج  سُولُ اللَّه ا مِنْ مُسْلِمٍ ي غْرِسُ غ رْسًا إِلِه ك ان   ق ال  ر  س لهم  م  ُ ع ل يْهِ و  لهى اللَّه ص 

د ق ةٌ   ا أ ك ل  السهبعُُ مِنْهُ ف هُو  ل هُ ص  م  د ق ةٌ و  ا سُرِق  مِنْهُ ل هُ ص  م  د ق ةً و  ا أكُِل  مِنْهُ ل هُ ص  م 

لِ  ي رْز   د ق ةٌ و  ا أ ك ل تْ الطهيْرُ ف هُو  ل هُ ص  م  د ق ةٌ و  دٌ إِلِه ك ان  ل هُ ص   ؤُهُ أ ح 

 

Artinya : 

“Shahih Muslim 2900: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair 

telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada 

kami Abdul Malik dari 'Atha` dari Jabir dia berkata: Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim 

yang bercocok tanam, kecuali setiap tanamannya yang dimakannya 

bernilai sedekah baginya, apa yang dicuri orang darinya menjadi 

sedekah baginya, apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah 

baginya, apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya, dan 

tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkah ia menjadi sedekah 

baginya (Baqii, 1991). 

 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan termasuk 

tumbuhan memiliki manfaat yang besar, salah satu manfaat tersebut ialah sebagai 

bahan obat. Penggunaan tanaman sebagai bahan obat merupakan salah satu hal 

yang kini banyak digunakan oleh masyarakat. Sebab dalam keadaan sakit 

masyarakat akan cenderung mencari cara atau obat yang dapat digunakan untuk 

menjadi sehat kembali. Sebagaimana Rasulullah saw memerintahkan kita untuk 
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berobat bila terkena penyakit. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jenis, dan klasifikasi 

penyakit akan semakin banyak sehingga penemuan obat baru juga akan semakin 

bertambah. Oleh karena itu, banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan dan 

digunakan sebagai obat maka Rasulullah saw memerintahkan kita untuk berobat 

bila mengidap suatu penyakit. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-

tumbuhan yang bermafaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat 

digunakan sebagai pengobatan. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita 

memang Allah yang memberi kesembuhan. Akan tetapi, Allah swt. Menghendaki 

agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya sehingga mendorong kesembuhan bagi 

yang mengidap penyakit.  

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu 

pengetahuan melalui penelitian dan eksperimen ilmiah. Sehingga, setiap 

pengobatan hendaknya ditangani oleh para ahlinya. Islam mengenalkan beberapa 

cara pengobatan dalam menyembuhkan penyakit. Di antaranya peyembuhan 

dengan air, bekam, doa, dan obat-obat tradisional.  

Dengan demikian, khususnya bagi orang-orang yang berkecimpung 

dibidang kesehatan hendeknya senantiasa terus menggali dan berbagi ilmu, salah 

satunya yaitu dengan cara melakukan penelitian agar diperoleh penemuan-

penemuan obat baru, baik itu berasal dari tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini, maka akan dilakukan pengujian terhadap batang 

parang romang (Boehmeria virgata (Forst) Guill) sebagai tanaman yang dapat 

berpotensi obat antipiretik, analgesik dan antiinflamasi yang nantinya dapat 
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dimanfaatkan oleh manusia. 

Hukum mempelajari ilmu pengobatan tradisional dari masa ke masa telah 

ditinjau kembali oleh para ahli pengobatan tradisional yang bereksperimen terhadap 

obat-obatan. Mereka merujuk dari berbagai buku medis yang disusun para pakar 

pengobatan. Mereka mengetahui sediaan obat dan penggunaanya. Diiringi 

keyakinan bahwa obat hanya penyebab perantara kesembuhan saja, sebab Allah lah 

yang menjadikan semua itu. Mempelajari ilmu pengobatan tradisional dan berobat 

dengannya hukumnya mubah. 

Oleh karena itu, penyakit yang diturunkan Allah swt. pasti ada obatnya, dan 

setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Jika Allah swt. 

menghendaki maka seseorang akan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Akan 

tetapi Allah swt. menghendaki  agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar 

sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga dapat mempermudah dalam 

proses penyembuhannya. Penelitian ini dapat berlangsung atas izin Allah swt. dan 

apabila berhasil semoga dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah eksperimen 

laboratorium, yang menggunakan bagian batang tanaman parang romang  

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) sebagai sampel yang diuji coba pada hewan 

mencit (Mus musculus).  

 Lokasi Penelitian  

Penelitian uji analgesik dan antipiretik dilakukan di laboratorium 

farmakologi dan biologi farmasi jurusan farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Sedangkan penelitian uji antiinflamasi dilakukan di laboratorium 

praklinik jurusan farmasi Universitas Muslim Indonesia. 

 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli tahun 2022 hingga selesai pada 

Januari tahun 2023.  

 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian ini 

ialah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimental.  

 Populasi dan Sampel  

 Populasi  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah tanaman parang romang 
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(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) yang tumbuh di daerah Sulawesi Selatan. 

 Sampel  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah batang parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) yang tumbuh di Malino, kabupaten Gowa.  

 Instrument Penelitian  

1. Alat yang digunakan  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang pengaduk, bejana 

maserasi, blender(cosmos), corong (pyrex), Erlenmeyer (pyrex), gelas kimia 

(pyrex), gelas ukur (pyrex), kandang hewan uji, labu ukur, penangas air, 

pletismometer digital (Panlab Harvard), pipet tetes, Rotary evaporator (IKA RV 10 

Basic), sendok tanduk, sonde oral, spoit injeksi (Disposable Syringe), tabung reaksi, 

timbangan analitik, kertas saring, alu dan lumpang. 

2. Bahan yang digunakan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol 70%, natrium 

diklofenak, aquadest, Na-CMC, karagenan, paracetamol, asam asetat glasial, 

pepton dan mencit.  

 Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan 

1. Pengambilan sampel  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak batang tanaman 

parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) yang diperoleh di Malino, 

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.  
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2. Pengolahan sampel  

Sampel yang telah diambil di daerah Malino kemudian dibersihkan dan 

dicuci dengan air mengalir. Setelah itu dipotong lalu dikeringkan di dalam lemari 

pengering kemudian dihaluskan, dan dilakukan ekstraksi maserasi (Musdar, 2012; 

Winangsih et al., 2013).  

3. Metode Ekstraksi  

Sebanyak 200 gram serbuk simplisia batang parang romang (Boehmeria 

virgata (Forst.) Guill), dimasukkan dalam labu alas bulat 1000 mL, ditambahkan 

800 mL etanol 70% sebanyak 2 kali selama 24 jam, didiamkan lalu disaring 

menggunakan kain kasa dan kertas saring. Ekstrak cair yang diperoleh 

dikumpulkan, kemudian diuapkan dengan rotary evaporator dan diperoleh ekstrak 

kental batang parang romang (Rusdi et al., 2018). 

4. Pembuatan Suspensi Na-CMC 1%  

Suspensi Na – CMC dibuat dengan cara ditimbang 1 gram Na–CMC, 

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

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

yang transparan, diaduk lalu diencerkan dengan aquades hingga 100 mL (Prof. Drs. 

Moh. Anief, 2019). 

5. Pembuatan Suspensi Paracetamol  

Tablet paracetamol ditimbang sebanyak 20 tablet, kemudian dihitung bobot 

rata-rata tiap tablet dan didapatkan rata-ratanya yaitu 602,95 mg. dimasukkan 

semua tablet paracetamol di dalam lumpang dan digerus hingga halus dan 

homogen. Kemudian ditimbang tablet paracetamol yang telah dihaluskan sebanyak 
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46 mg yang disuspensikan dalam larutan Na-CMC 1% sebanyak 20 ml. 

6. Pembuatan Suspensi Natrium Diklofenak 

Ditimbang tablet natrium diklofenak sebanyak 10 tablet, kemudian dihitung 

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

halus. Hitung berat serbuk natrium diklofenak yang akan digunakan lalu masukkan 

kedalam lumpang dan disuspensikan dengan NaCMC 1% sambil digerus hingga 

homogen. Kemudian masukkan ke dalam labu tentukur 100 mL kemudian 

dicukupkan volumennya dengan suspensi Na-CMC 1% hingga tanda batas. 

7. Pembuatan Asam Asetat 1%  

Larutan uji asam asetat 1% dibuat dengan mengencerkan asam asetat glasial 

1 ml dalam 100 ml aquades pada labu ukur. Volume asam asetat yang akan 

diberikan pada mencit ialah 10 mL/kgBB. 

8. Pembuatan Pepton 1% 

Larutan pepton 1% dibuat dengan menimbang 1 g pepton kemudian 

dilarutkan dalam 100 ml aquades. 

9. Pembuatan Suspensi Karagenan 1%  

Karagenan ditimbang sebanyak 1 gram, ditambah larutan NaCl 50 ml, 

dihomogenkan kemudian dicukupkan volumenya hingga 100 ml.  

10. Pembuatan Suspensi Ekstrak Etanol Batang Parang Romang 

Ditimbang ekstrak etanol batang parang romang sesuai dengan dosis 

pemberian setiap pengujian, kemudian digerus di dalam lumpang, lalu 

disuspensikan dengan Na CMC 1% sedikit demi sedikit sambil digerus hingga 
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homogen. Suspensi kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur dan dicukupkan 

volumenya sampai 10 mL (Jannah, 2021). 

11. Penyiapan Hewan Uji 

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

musculus) yang memiliki kondisi tubuh yang sehat serta kondisi fisik sempurna 

tanpa ada cacat dan dengan bobot 20-30 gram. Hewan uji yang digunakan pada 

setiap pengujian sebanyak 15 ekor yang dibagi ke dalam 5 kelompok perlakuan, 

tiap kelompok perlakuan terdiri dari 3 ekor mencit jantan.  

12. Perlakuan Hewan Uji 

A. Uji Analgesik 

Hewan uji masing-masing ditimbang berat badannya dan dikelompokkan 

menjadi 5 kelompok, hewan dalam 1 kelompok ditempatkan bersama dalam 1 

kandang. Pada kelompok 1 sebagai kontrol negatif dan kelompok 2 sebagai kontrol 

positif sedangkan kelompok 3 sampai 5 diberi ekstrak etanol batang parang romang  

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) secara oral sesuai dengan tingkatan dosis. 

Pertama-tama hewan coba diberi perlakuan dengan larutan uji, 15 menit kemudian 

diinduksi demam mengggunakan asam asetat 1% dengan volume pemberian 

0,2ml/20 gram BB mencit secara intraperitoneal. Jumlah geliat langsung diamati 

setiap 5 menit selama 60 menit. Adapun masing-masing kelompok yang diberi 

perlakuan sebagai berikut : 

a. Kelompok 1 : diberikan Na-CMC 1 % sebagai kontrol negatif 

b. Kelompok 2 : diberikan suspensi paracetamol sebagai kontrol positif 
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c. Kelompok 3 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 

25 mg/KgBB mencit jantan. 

d. Kelompok 4 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 

50 mg/KgBB mencit jantan. 

e. Kelompok 5 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 

100 mg/KgBB mencit jantan. 

B. Uji Antipiretik 

Hewan uji masing-masing ditimbang berat badannya dan dikelompokkan 

menjadi 5 kelompok, hewan dalam 1 kelompok ditempatkan bersama dalam 1 

kandang. Pada kelompok 1 sebagai kontrol negatif dan kelompok 2 sebagai kontrol 

positif sedangkan kelompok 3 sampai 5 diberi ekstrak etanol batang parang romang  

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) secara oral sesuai dengan tingkatan dosis. 

Pertama-tama diukur suhu rektal awal mencit, kemudian diinduksi demam 

mengggunakan pepton 1% dengan volume pemberian 1 ml/30 gram BB mencit 

secara subkutan. 30 menit setelah pemberian larutan induksi, suhu rectal mencit 

kemudian diukur kembali dengan menggunakan termometer digital, kemudian 

masing-masing kelompok diberi perlakuan sebagai berikut : 

a. Kelompok 1 : diberikan Na-CMC 1 % sebagai kontrol negatif 

b. Kelompok 2 : diberikan suspensi paracetamol sebagai kontrol positif 

c. Kelompok 3 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 

100mg/BB mencit jantan. 

d. Kelompok 4 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 

150mg/BB mencit jantan. 
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e. Kelompok 5 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 

200mg/BB mencit jantan. 

C. Uji Anti-inflamasi 

Hewan uji masing-masing ditimbang berat badannya dan dikelompokkan 

menjadi 5 kelompok, hewan dalam 1 kelompok ditempatkan bersama dalam 1 

kandang. Pada kelompok 1 sebagai kontrol negatif dan kelompok 2 sebagai kontrol 

positif sedangkan kelompok 3 sampai 5 diberi ekstrak etanol batang parang romang  

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) secara oral sesuai dengan tingkatan dosis. 

Pertama-tama diukur volume awal edema kaki mencit, kemudian diinduksi 

karagenan dengan volume pemberian 1 ml/30 gram BB mencit secara intraplantar. 

1 jam setelah pemberian larutan induksi, volume edema kaki mencit kemudian 

diukur kembali dengan menggunakan pletismometer digital, kemudian masing-

masing kelompok diberi perlakuan sebagai berikut : 

a. Kelompok 1 : diberikan Na-CMC 1 % sebagai kontrol negatif 

b. Kelompok 2 : diberikan suspensi natrium diklofenak sebagai kontrol 

positif 

c. Kelompok 3  : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 

100 mg/ Kg BB mencit jantan. 

d. Kelompok 4 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 

125 mg/Kg BB mencit jantan. 

e. Kelompok 5 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 

150 mg/Kg BB mencit jantan. 
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 Analisis Data  

Analisis data menggunakan perangkat software yaitu  SPSS. Data diuji 

distribusi normal dan homogenitas variannya (p<0,05), selanjutnya data diuji 

dengan One-Way ANOVA (Luliana et al., 2017). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil 

 Pengamatan Analgesik 

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Analgesik Ekstrak Etanol Batang Parang Romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

No Kelompok perlakuan Jumlah Geliat Rata-rata (Jumlah) 

± SEM Replikasi  

1 2 3 

1 Kontrol negatif Na-CMC 107 155 153 138,33 ± 15,67+ 

2 Kontrol positif paracetamol 86 99 83 90,33 ± 4,66* 

3 Dosis 25mg/kgBB EEBPR 83 81 99 87,67 ± 5,69+ 

4 Dosis 50mg/kgBB EEBPR 74 76 70 73,33 ± 1,76+* 

5 Dosis 100 mg/kgBB EEBPR 56 65 57 59,33 ± 2,84+* 

Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang  

+ = berbeda signifikan dengan Na-CMC 

* = berbeda signifikan dengan paracetamol  

 

Gambar 2. Rata-rata Penurunan Jumlah Geliat Terhadap Uji Aktivitas Analgesik 
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Gambar 3. Persentase Efektivitas Penghambatan Ransangan Nyeri Terhadap Uji 

Aktivitas Analgesik 

 Pengamatan Antipiretik  

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Antipiretik Ekstrak Etanol Batang Parang Romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

No Kelompok perlakuan Suhu Rektal Rata-rata (Jumlah) 

± SEM Replikasi  

1 2 3 

1 Kontrol negatif Na-CMC 38 38,2 37,8 38 ± 0,115+ 

2 Kontrol positif paracetamol 35,7 36,8 36,4 36,3 ± 0,321* 

3 Dosis 100 mg/kgBB EEBPR 38,8 36,4 37,1 36,7 ± 0,202+ 

4 Dosis 150 mg/kgBB EEBPR 36,5 35,7 36,1 36,1 ± 0,23+ 

5 Dosis 200 mg/kgBB EEBPR 35,7 35,9 35,7 35,7 ± 0,667+ 

Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang  

+ = berbeda signifikan dengan Na-CMC 

* = berbeda signifikan dengan paracetamol  
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Gambar 4. Rata-rata Penurunan Suhu Rektal Terhadap Uji Aktivitas Antipiretik 

 

Gambar 5. Persentase Efektivitas Daya Antipiretik Terhadap Uji Aktivitas 
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 Pengamatan Antiinflamasi  

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Antipiretik Ekstrak Etanol Batang Parang Romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

No Kelompok perlakuan Volume edema Rata-rata (Jumlah) 

± SEM Replikasi  

1 2 3 

1 kontrol negatif Na-CMC 0,147 0,148 0,147 1,03± 0,003+ 

2 kontrol positif Na.Diklofenak 0,092 0,124 0,055 0,08 ± 0,02* 

3 Dosis 100 mg/kgBB EEBPR 0,141 0,127 0,095 0,11 ± 0,014+ 

4 Dosis 125 mg/kgBB EEBPR 0,107 0,095 0,082 0,09 ± 0,005+ 

5 Dosis 150 mg/kgBB EEBPR 0,087 0,088 0,077 0,07 ± 0,003+ 

Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang  

+ = berbeda signifikan dengan Na-CMC 

* = berbeda signifikan dengan natrium diklofenak 

 

 

Gambar 6. Rata-Rata Penurunan Edema Pada Mencit Terhadap Uji Aktivitas 

Antiinflamasi 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

t0 t1 30 60 90 120 150

V
o
lu

m
e 

E
d
em

a 
(m

l)

Penurunan Volume Edema Berdasarkan Waktu

na-cmc

na.diclofenak

dosis 100m/kgBB

dosis 125mg/kgBB

dosis 150mg/kgBB



67 

 

 

 

 

Gambar 7. Persentase Penghambatan Volume Edema Terhadap Uji Aktivitas 

Antiinflamasi 

 Pembahasan  

Ekstraksi batang parang romang dilakukan secara maserasi menggunakan 

pelarut etanol 70%. Ekstraksi dilakukan untuk menyari senyawa yang bersifat polar 

dan semi polar sehingga digunakan pelarut etanol 70%. Menurut Depkes RI, 2000 

bahwa etanol merupakan senyawa yang mudah menguap sehingga akan 

mempermudah proses penguapan pelarut. Disamping itu, ekstrak yang diperoleh 

nantinya akan diujikan hewan, sehingga penggunaan etanol lebih tepat karena lebih 

non-toksik dari metanol (Depkes, 2006). 

Batang parang romang yang telah diambil, dibersihkan, dikeringkan 

tersebut selanjutnya dihaluskan menggunakan blender dengan kecepatan rendah 

agar tidak merusak senyawa pada sampel. Serbuk batang parang romang kemudian 

dimasukkan kedalam wadah untuk dimaserasi selama 2 × 24 jam dan diaduk secara 

berkala. Maserat kemudian disaring menggunakan kertas saring (filtrat I) dan 

ampasnya dimaserasi kembali selama 1 hari dan disaring kembali (filtrat II). Filtrat 
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I dan filtrat II dikumpulkan dan diuapkan dengan rotary evaporator dengan 

kecepatan 50 rpm dan suhu 40⁰C untuk memisahkan ekstrak dan pelarutnya. 

Ekstrak yang diperoleh setelah pemekatan, kemudian disimpan dalam eksikator 

untuk menghindari kerusakan senyawa kimia. Dari hasil maserasi yang dilakukan 

diperoleh ekstrak kental batang parang romang sebanyak 35 gram dan rendamennya 

8,13 %. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mencit (Mus musculus) 

sebagai uji analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi ekstrak etanol batang parang 

romang. Hewan coba dibagi dalam 5 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 3 

ekor hewan coba (replikasi). Tujuan dilakukannya replikasi sebanyak 3 kali adalah 

untuk mengoptimumkan terjadinya kesalahan dalam pengujian. Ketika hasil dari 

replikasi menunjukkan hasil yang konsisten, maka dapat dikatakan bahwa 

peneilitian yang dilakukan memiliki hasil yang baik (Umar, 2014). 

Hewan coba atau mencit yang digunakan pada penelitian ini yaitu mencit 

jantan dengan berat badan 20-30 gram. Hewan sebagai model atau sarana 

percobaan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain 

persyaratan genetik, atau keturunan dan lingkungan yang memadai dalam 

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

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

Fitri, 2022).  

 Analgesik 

Writhing test merupakan salah satu metode kimia yang digunakan untuk 

mneguji aktivitas analgesik suatu senyawa. Prinsip kerja dari metode ini adalah 
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mengamati respon geliat yang terjadi karena pemberian rangsangan nyeri oleh suatu 

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

dengan menariknya kedua kaki ke belakang dan menempelnya perut ke permukaan 

kandang. (Lara et al., 2021). 

Pemberian asam asetat 1% pada hewan percobaan yang digunakan sebagai 

penginduksi nyeri karena menyebabkan rasa sakit akibat iritasi yang berat pada 

mukosa membran rongga perut sehingga kaki tertarik ke belakang, meregang dan 

abdomen menyentuh dasar plate form. Nyeri tersebut diakibatkan karena penurunan 

pH di rongga perut yang mengakibatkan terjadinya luka. Nyeri seperti ini termasuk 

nyeri dalaman (viseral) atau nyeri perut mirip sifat menekan dan disertai reaksi 

vegetatif. Nyeri ini disebabkan oleh adanya rangsang yang merangsang syaraf nyeri 

di daerah visceral terutama dalam rongga dada dan perut (Afrianti et al., 2015). 

Pemberian asam asetat dilakukan secara intraperitoneal, dikarenakan 

melalui rute ini absorpsi yang terjadi akan cepat dan konstan sehingga nyeri yang 

dihasilkan akan cukup lama, dengan waktu nyeri yang cukup lama ini maka geliat 

dapat terhitung selama 60 menit. Pengamatan geliat ini dilakukan selama 60 menit 

setiap 5 menit. Total geliat hasil pengamatan selama 60 menit kemudian dianalisis 

menggunakan one way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Duncan (Lara et al., 

2021). 

Pada kelompok kontrol hewan coba diberikan larutan Na-CMC 1% untuk 

melihat pemulihan geliatan tanpa diberi obat sedangkan pembanding diberikan 

suspensi paracetamol yang merupakan obat yang lazim digunakan sebagai 

antipiretik dan analgetik pada masyarakat dan sudah dikonversikan untuk 
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pemberian pada mencit.  

Pada penelitian ini pemberian sediaan dilakukan 30 menit sebelum diberi 

penginduksi. Hal ini bertujuan untuk melihat kerja dari ekstrak dalam memberikan 

efek proteksi terhadap rasa nyeri yang akan ditimbulkan oleh penginduksi, dan 

untuk menyembuhkan nyeri dengan menurunkan jumlah geliatan sampai sembuh 

dan menyesuaikan dengan pemakaian yang biasa dipakai oleh manusia.  

Hasil analisis uji anova menunjukkan bahwa nilai signifikansi < 0,05, hasil 

tersebut menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan. Selanjutnya 

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

Duncan pada lampiran 16 menunjukkan bahwa, kelompok perlakuan dengan 

pemberian Na-CMC sebagai kontrol negatif berbeda nyata dengan kelompok 

perlakuan lain. Sedangkan kelompok pemberian paracetamol sebagai kontrol 

positif menunjukkan efek yang sama dengan kelompok perlakuan pada hewan coba 

dengan pemberian larutan sampel. Efek analgesik suatu bahan uji dapat dilihat dari 

jumlah geliat hewan coba.  

Total geliat yang ditunjukkan mencit menandakan kuat lemahnya nyeri 

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

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

yang dirasakannya dengan kata lain semakin besar efek analgesik yang dihasilkan. 

Dari hasil tersebut terlihat bahwa rata-rata total kumulatif geliat pada kelompok 

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

negatif tidak menggunakan zat yang dapat mengurangi rasa nyeri. Dimana pada 

kelompok kontrol negatif tersebut hanya digunakan Na CMC yang bersifat sebagai 
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pembawa yang tidak memberikan efek apapun. Selain itu terdapat penurunan total 

geliat yang nyata dari ketiga kelompok pemberian sampel yang dibandingkan 

dengan kelompok kontrol negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan pemberian 

zat uji berupa ekstrak batang parang romang dapat mengurangi nyeri yang 

ditimbulkan akibat pemberian asam asetat yang ditandai dengan terjadinya 

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

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 2 dan 3, pemberian Na-CMC 

memiliki jumlah geliat terbanyak yaitu 138,33, hal tersebut menunjukkan bahwa 

pemberian larutan tersebut tidak memberi pengaruh terhadap penurunan rasa nyeri 

yang dirasakan oleh hewan coba, sehingga persentase penurunan geliatnya 0%. 

Sedangkan pemberian paracetamol memiliki rata-rata penurunan respon nyeri 

terhadap hewan coba sebanyak 89,33 dengan persentase sebesar 35,51%. 

Begitupun dengan pemberian larutan sampel, respon geliat yang ditunjukan 

semakin berkurang seiring dengan bertambahnya dosis pemberian. Jumlah geliat 

dengan dosis pemberian 25mg/kgBB memiliki hasil yang sebanding dengan 

paracetamol, yaitu sebesar 87,66 atau 36,96%, sedangkan pada dosis pemberian 

100mg/kgBB memiliki jumlah geliat sebesar 59,33 atau 57,25%.  

Berdasarkan hasil penelitian Zulkifli & Octaviany dalam Uji Efek Analgetik 

Ekstrak Akar Binasa (Plumbago indica L) Asal Kabupaten Sidenreng Rappang 

Terhadap Mencit Dengan Metode Writhing Reflex Test menunjukkan bahwa pada 

pengamatan jumlah geliat terdapat perbedaan efek yang signifikan atau ada 

perbedaan efek yang bermakna antara semua perlakuan kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan ekstrak akar binasa konsentrasi 1%, 3% dan 5% b/v. Dimana 
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pemberian ekstrak akar binasa dengan konsentrasi 1% b/v rata-rata persentase 

penurunan jumlah geliat sebesar 28,01%, ekstrak akar binasa konsentrasi 3% b/v 

rata-rata sebesar 43,97%, dan pemberian ekstrak akar binasa konsentrasi 5% b/v 

rata-rata sebesar 62,64%, sedangkan untuk pemberian asam mefenamat 0,2% b/v 

sebagai pembanding menunjukkan rata-rata persentase penurunan jumlah geliat 

sebesar 94,92%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi yang 

digunakan makin semakin besar pula efek analgesik yang ditimbulkan. Pada 

konsentrasi 5% b/v dapat memberikan efek analgesik yang efektif karena terdapat 

senyawa yang lebih besar daripada konsentrasi 1% dan 3% b/v (Zulkifli & 

Octaviany, 2019). 

Aktivitas analgesik yang ditimbulkan diduga karena adanya kandungan 

senyawa flavonoid dari ekstrak batang parang romang. Flavonoid berperan sebagai 

analgesik yang mekanisme kerjanya menghambat kerja enzim siklooksigenase. 

Dimana enzim siklooksigenase berperan dalam menstimulasi pelepasan mediator 

nyeri , yaitu prostaglandin (Darmayanti et al., 2020). Dari hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar dosis pemberian ekstrak etanol batang parang 

romang yang diberikan kepada hewan coba, maka semakin besar pula efek 

analgesik yang dihasilkan, sehingga jumlah geliat pada hewan coba semakin 

sedikit. 

 Antipiretik  

Pepton merupakan protein yang digunakan sebagai penginduksi demam 

pada hewan coba. Senyawa pepton bersifat pirogen sehingga dapat meningkatkan 

suhu tubuh hewan coba. Induksi pepton umumnya menggunakan hewan coba 
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mencit dan setelah suhu naik dapat dilakukan pengukuran untuk aktivitas antipiretik 

senyawa uji. Pepton merupakan protein yang terhidrolisa, pepton sebagai pemicu 

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

Protein yang berlebihan pada tubuh mencit akan menyebabkan demam pada 

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

merubah keseimbangan protein dalam darah sehingga akan menyebabkan demam. 

Pepton menginduksi terjadinya demam pada mencit melalui reaksi tubuh. Sesaat 

setelah penyuntikan pepton ± 5 menit, mencit mengalami berbagai hal yaitu 

menggigil, mengantuk, peningkatan rasa haus dan demam. pengukuran suhu 

demam pada mencit yang dilakukan pada rektal optimal pada waktu 1 jam sesudah 

penyuntikan. Pada waktu tersebut mencit mengalami demam yang optimal.  

Demam dapat didefinisikan sebagai suhu rektal diatas 38⁰C (100,4⁰F), suhu 

aksila diatas 37,5⁰C dan suhu oral diatas 37,8⁰C. Bayi yang berusia kurang dari 3 

bulan dapat dikatakan demam apabila pengukuran suhu rektalnya diatas 38⁰C 

sedangkan pada bayi berusia lebih dari 3 bulan suhu oral dan aksilanya lebih dari 

38,3⁰C. Pengukuran suhu tubuh melalui mulut dilakukan dengan meletakkan ujung 

termometer kedalam mulut selama ± 3 menit. Namun, perubahan suhu mulut dapat 

disebabkan karena merokok, makanan, dan minumam yang panas atau dingin maka 

pengukuran suhu tubuh melalui mulut tidak akan akurat. Pengukuran suhu lainnya 

dapat melalui aksila dengan meletakkan ujung termometer dekat arteri aksila 

dengan menekan lengan atas kearah dada selama 3-5 menit. Suhu aksila biasanya 

memiliki suhu yang lebih rendah 1⁰C-2⁰C dari suhu inti. Sementara, pada orang 

dewasa pengukuran suhu rektal dilakukan dengan memasukkan termometer 
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sedalam 3,5 cm. Pengukuran demam paling tepat yaitu menggunakan suhu rektal 

karena mewakili suhu inti tubuh dan hasilnya tidak bervariasi terhadap perubahan 

lingkungan (reliable). Selain itu, suhu rektal juga telah lama digunakan sebagai 

standar memperkirakan suhu inti karena memiliki selisih nilai lebih 0,1⁰C dari suhu 

inti. Ronggga pada rektum diyakini dapat menahan panas lebih lama dibandingkan 

tempat pengukuran suhu lainnya sehingga hasilnya dianggap lebih akurat. Namun, 

suhu dubur dapat menjadi satu derajat lebih tinggi daripada suhu oral pada kondisi 

tertentu seperti kolera (Haulani, 2020). 

Penentuan efek penurunan demam dilakukan dengan mengukur suhu setelah 

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

ditentukan dengan mengukur suhu melalui rektal menggunakan termometer digital 

setiap 10 menit selama 1 jam. Penurunan suhu dicatat, diamati lalu dianalisis 

dengan uji anova dan uji Duncan.  

Hasil analisis uji anova menunjukkan bahwa nilai signifikansi < 0,05, hasil 

tersebut menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan. Selanjutnya 

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

Duncan pada lampiran 17 menunjukkan bahwa, kelompok perlakuan dengan 

pemberian Na-CMC sebagai kontrol negatif berbeda nyata dengan kelompok 

perlakuan lain. Sedangkan kelompok pemberian paracetamol sebagai kontrol 

positif menunjukkan efek yang sama dengan kelompok perlakuan pada hewan coba 

dengan pemberian larutan sampel.  

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 4 dan 5, suhu rektal pemberian 

Na-CMC sebesar 38,03 ⁰C hasil tersebut menunjukkan bahwa keadaan mencit 
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masih dalam kondisi demam, hal tersebut disebabkan karena pemberian larutan 

tersebut hanya memiliki efektivitas antipiretik sebesar 6,6% atau tidak memberi 

pengaruh terhadap penurunan demam pada hewan coba. Sedangkan pemberian 

paracetamol suhu rektal mencit telah mencapai 36,32 ⁰C , hal tersebut menunjukkan 

persentase efektivitas obat dalam penurunan suhu rektal mencit sebesar 69,3%. 

Begitupun dengan pemberian larutan sampel dengan dosis 100mg/kgBB suhu 

mencit telah mencapai 36,81 ⁰C atau efektivitas pemberian larutan sampel 

sebanding dengan pemberian paracetamol yaitu 61,2% dan terus berkurang hingga 

dosis 200mg/kgBB sampel yaitu sebesar 35,79 ⁰C atau 104,1%.  

Berdasarkan hasil penelitian Rahmi dkk dalam uji aktivitas antipiretik 

ekstrak etanol daun sembung (Blumea balsamifera) terhadap mencit putih jantan 

(Mus musculus) yang telah dilakukan, kemudiaan dianalisis menggunakan metode 

statistika One Way Anova dan dilanjutkan dengan uji Duncan untuk melihat 

pengaruh penurunan suhu rektal mencit terhadap pemberian ekstrak daun sembung. 

Hasil analisis varians (ANOVA) yang dilakukan adalah untuk membandingkan ada 

atau tidaknya perbedaan pada pemberian perlakuan. Pada analisis tersebut 

menghasilkan data yang normal pada kelompok perlakuan positif, dosis 100, 150, 

200 mg/BB gram mencit dan paracetamol dengan selisih penurunan suhu mencit 

rata-rata terdapat pada menit ke 30, 60, 90 dan 120 menit. Untuk dosis 100, 150, 

200 mg/BB gram mencit dan paracetamol pada menit ke 30 masing-masing 

mengalami penurunan suhu sebesar 0.5, 0.33, 0.43 dan 0.3 ⁰C. Kemudian dengan 

dosis 100, 150, 200 mg/BB gram mencit dan paracetamol pada menit ke 60 

mengalami penurunan suhu sebesar 0.26, 0.3, 0.36 dan 0.2 ⁰C. Kemudian dengan 
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dosis 100, 150, 200 mg/BB gram mencit, dan paracetamol pada menit ke 90 

mengalami penurunan suhu sebesar 0.2, 0.06, 0.36 dan 0.3 ⁰C. Kemudian dosis 100, 

150, 200 mg/BB gram mencit dan paracetamol pada menit ke 120 mengalami 

penurunan suhu sebesar 0.4, 0.2, 0.3, dan 0.16 ⁰C setelah diinduksi pepton (Rahmi 

et al., 2021).  

Berdasarkan hasil analisis varians (ANOVA) menunjukan bahwa pada 

pemberian ekstrak daun sembung (Blumea Balsamifera L) yang diuji dengan 

menggunakan one away ANOVA dan dilanjutkan dengan uji duncan memberikan 

hasil yang signifikan dalam menurunkan suhu rektal mencit demam (Rahmi et al., 

2021). 

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

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

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

pengukuran berulang pada rektum mencit. 

Penurunan suhu rektal yang terjadi karena adanya senyawa flavonoid pada 

tanaman. Flavonoid bekerja sebagai inhibitor biosintesis prostaglandin dengan 

menghambat enzim siklooksigenase – 2 (COX-2) sehingga dapat menurunkan suhu 

tubuh sampai normal kembali (Widyasari et al., 2018). Struktur kimia dari 

flavonoid hampir menyerupai paracetamol dimana masing – masing struktur 

terdapat cincin benzena dan golongan fenol, karena hal inilah flavonoid juga diduga 

memiliki efek antipiretik yang lebih baik daripada obat sintetis (Samiun et al., 

2020). 
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 Antiinflamasi  

Metode uji yang digunakan dalam pengujian antiinflamasi ialah metode edema 

buatan yang ditimbulkan dengan menginjeksikan karagenan 1% yang dilarutkan 

dalam larutan fisiologis NaCl 0.9%, sebanyak 0,1 mL pada telapak kaki mencit 

secara intraplantar. Volume awal kaki mencit diukur sebelum diberi perlakuan, 

dengan menggunakan pletismometer, dengan cara telapak kaki mencit yang telah 

ditandai sebatas mata kaki dimasukkan (sampai tanda) pada pletismometer 

(Widianti, 2017). 

Pletismometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume kaki 

hewan uji. Pletismometer terdiri atas tabung yang lebih besar, yang digunakan 

untuk memasukan kaki hewan coba, dan yang lebih kecil, dimana terdapat 

transduser. Sebelum melakukan pengukuran dengan pletismometer, kaki hewan 

coba diberikan batas pada bagian sendi tibiotarsal terlebih dahulu agar setiap 

pengukuran dilakukan pada batas yang sama. Selanjutnya bagian telapak kaki 

belakang dicelupkan hingga batas tersebut dan menyebabkan tingkat cairan di 

kedua tabung berubah. Nilai volume telapak kaki dicatat berdasarkan waktu, dan di 

ambil rata-rata volume telapak kaki (Widianti, 2017). 

Sebelum perlakuan, masing-masing mencit ditimbang berat badannya, hal ini 

bertujuan untuk mengetahui volume pemberian obat yang sesuai, lalu diukur 

volume awal kaki mencit dengan menggunakan pletismometer, untuk mengetahui 

volume kaki sebelum diberi perlakuan lebih lanjut. Setelah itu, tiap kelompok 

perlakuan diinduksi karagenan dengan cara disuntikan secara intraplantar pada 

bagian kaki mencit. Senyawa karagenan merupakan senyawa iritan yang 
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melepaskan mediator-mediator inflamasi seperti histamin dan serotonin pada jam-

jam pertama dan berlangsung selama 90 menit. Ini merupakan fase pembentukan 

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

Fase ketiga terjadi pelepasan prostaglandin pada 3 jam setelahnya. Kemudian 

edema berkembang cepat dan bertahan selama 6 jam. Setelah diinduksi karagenan 

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

pelepasan mediator-mediator inflamasi seperti histamin dan serotonin. Kemudian 

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

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 6 terlihat bahwa pemberian larutan 

Na-CMC tidak mempengaruhi penurunan volume radang kaki mencit. Pada 

kelompok Na-CMC volume radang yang dihasilkan meningkat dan terus 

berlangsung sampai pada jam ke-6. Hal ini karena Na-CMC hanya sebagai pelarut 

media obat sehingga tidak ada rangsangan berupa obat untuk mengurangi edema 

akibatnya edema akan terus meningkat dan proses penghilangan mediator-mediator 

inflamasi dalam tubuh mencit hanya terjadi secara alamiah, sehingga volume 

edemnya sebesar 0,14 ml dengan persenatse efektivitas sebesar 0%. 

Obat pembanding yang digunakan dalam penelitian ini adalah natrium 

diklofenak 50 mg. Obat ini umum digunakan karena mempunyai efek antiinflamasi 

yang kuat dan mudah didapatkan. Penurunan volume edema natrium diklofenak 

memiliki efek yang hampir sama dengan dosis 100mg/kgBB dengan persentase 

efektivitas sebesar 66% dan 55%. Pada pemberian ekstrak etanol batang parang 

romang dosis 125 mg/kgBB terjadi penurunan volume edema sebesar 0,09 ml atau 

78%, adapun pada dosis 150 mg/kgBB volume edema menurun hingga 0,08 ml 
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namun persentase efektivitasnya hanya sebesar 56%. Penurunan efektivitas 

pemberian sampel pada dosis 150 mg/kgBB tersebut disebabkan karena adanya 

perbedaan berat badan pada hewan coba yang akan menyebabkan perbedaan 

kenaikan volume cairan pada tabung. Oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya agar menyesuaikan berat badan hewan coba pada setiap kelompok 

untuk menghindari terjadinya perbedaan yang signifikan (Dermiati et al., 2018). 

Berdasarkan hasil penelitian Yulistia Budianti Soemarie dalam Uji Aktivitas 

Antiinflamasi Kuersetin Kulit Bawang Merah (Allium Cepa L.) Pada Mencit Putih 

Jantan (Mus Musculus) menunjukkan bahwa kontrol positif natrium diklofenak 

memiliki persentase penghambatan sebesar 62,92% dan dosis yang daya 

antiinflamasinya melebihi perlakuan kontrol positif ialah dosis III 200 mg/kgBB 

daya antiinflamasi sebesar 73,75% sementara untuk dosis I 50 mg/kgBB dan dosis 

II 100 mg/kgBB daya antiinflamasinya mendekati dengan perlakuan kontrol positif. 

Adanya penurunan pada Dosis I, Dosis II dan Dosis III menunjukkan bahwa 

kuersetin kulit bawang merah dapat berkhasiat sebagai antiinflamasi karena 

kemampuan menurunkan volume radang pada kaki mencit (Soemarie, 2016). 

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan diketahui bahwa kuersetin 

kulit bawang merah mampu menghambat pembentukan radang pada telapak kaki 

mencit yang diakibatkan oleh induksi karagenin. Penurunan volume radang pada 

kaki mencit diduga karena aktivitas dari senyawa metabolit sekunder yang 

terkandung dalam kulit bawang merah yaitu senyawa flavonoid dimana salah satu 

senyawa yang diduga memberikan aktivitas antiinflamasi ialah senyawa kuersetin. 

Senyawa flavonoid dapat menghambat inflamasi dengan cara menghambat enzim 
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siklooksigenase dan enzim lipooksigenase pada saat metabolisme asam 

arakhidonat, sehingga mediator inflamasi leukotrin, histamin, bradikinin, 

tromboksan dan prostaglandin terhambat. Flavonoid bekerja dengan menghambat 

fase penting dalam biosintesis prostaglandin, yaitu pada jalur enzim 

siklooksigenase (Soemarie, 2016). 

Salah satu tinjauan Islam yang berhubungan dengan penelitian ini dapat 

dijelaskan melalui surah Asy- Syu’ara/26: 7. Dimana Allah swt. Berfirman:  

وْجٍ ك رِيْمٍ ا   ب تْن ا فِيْه ا مِنْ كُلهِ ز 
وْا اِل ى الِْ رْضِ ك مْ ا نْْۢ ل مْ ي ر  و   

 

Terjemahnya :  

 

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 

telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh 

baik?” ( Terjemah Kemenag 2019) 

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 

tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? Sungguh, 

pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan mereka 

tidak beriman, dan sungguh, Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa, Maha 

Penyayang.  

Dari ayat tersebut, Allah menunjukkan bukti kemahakuasaan-Nya dengan 

menciptakan muka bumi berserta seluruh isinya termasuk tumbuh-tumbuhan yang 

begitu banyak Allah tumbuhkan yang luasnya sampai batas mata memandang. Dari 

tumbuhan itu sungguh berbagai kebaikan yang Allah berikan termasuk tumbuhan 

obat-obatan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Salah satu 

tumbuhan ciptaan Allah swt. adalah tumbuhan parang romang. Berdasarkan 
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penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa batang parang romang dapat 

dimanfaatkan sebagai obat analgesik (anti nyeri), antipiretik (penurun demam), dan 

antiinflamasi (anti radang). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan : 

1. Kandungan kimia flavonoid yang dimiliki ekstrak etanol batang parang 

romang terbukti memiliki efek analgesik, antipiretik dan antiinflamasi pada 

mencit (Mus Musculus). 

2. Setiap kelompok perlakuan uji diberikan variasi dosis yang berbeda-beda, 

dosis efektif uji analgesik ditunjukkan oleh pemberian ekstrak sampel dengan 

dosis 25 mg/kgBB, sedangkan dosis efektif pemberian uji antipiretik dihasilkan 

oleh dosis 100 mg/kgBB, adapun dosis efektif pemberian uji antiinflamasi 

ditunjukkan oleh dosis pemberian 100 mg/kgBB. 

 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat dikemukakan saran 

kepada peneliti selanjutnya bahwa untuk menghasilkan kualitas hasil uji coba yang 

lebih berefek, sebaiknya menggunakan dosis yang lebih bervariasi dari penelitian 

sebalumnya, baik itu dosis yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Selain itu, 

diharapkan kepada peneliti selanjutnya juga menggunakan waktu yang lebih 

bervariasi agar memperoleh hasil uji coba yang maksimal. 
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Lampiran 1. Kode Etik 
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Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian Universitas Muslim Indonesia  

  



89 

 

 

 

Lampiran 3. Skema Kerja Persiapan Ekstraksi Sampel 

Batang parang romang 

Dilakukan maserasi dengan pelarut etanol 70% 

 

Dicuci dengan air bersih 

Dikeringkan  

Dipotong kecil-kecil  

Diuapkan dengan rotavapor  

Ampas  Ekstrak cair 

Ekstrak etanol kental   

Dibebas etanolkan    

Ekstrak kental   
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Lampiran 4. Skema Kerja Proses Uji Aktivitas Analgesik 

 

Setiap kelompok diberi larutan uji 

secara oral 

kelompok 3 

ekstrak batang 

parang romang 

25mg/bb  

Kelompok 2 

paracetamol 
Kelompok 1 

Na-CMC 1% 

 

kelompok 4 

ekstrak batang 

parang romang 

50mg/bb  

kelompok 5 

ekstrak batang 

parang romang 

100mg/bb  

15 menit setelah perlakuan, 

masing-masing kelompok 

diinduksi asam asetat 1% 

secara intraperitoneal 

Hitung jumlah geliat  

Analisis data 

Timbang berat badan masing-masing mencit 
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Lampiran 5 Skema Kerja Proses Uji Aktivitas Antipiretik 

 

Diberikan perlakuan secara oral   

 

- diukur suhu rektal awal mencit 

dengan alat ukur ukur digital 

- diinduksi pepton 1% 

Diukur penurunan suhu 

rektal mencit tiap 10 menit 

selama 60 menit 

Data penurunan suhu rektal 

mencit 

Analisis data 

Timbang berat badan masing-masing mencit 

Ukur suhu awal mencit 

kelompok 3 

ekstrak batang 

parang romang 

100mg/bb  

Kelompok 2 

Paracetamol  
Kelompok 1 

Na-CMC 1% 

 

kelompok 4 

ekstrak batang 

parang romang 

150mg/bb  

kelompok 5 

ekstrak batang 

parang romang 

200mg/bb  
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Lampiran 6.  Skema Kerja Proses Uji Aktivitas Antiinflamasi 

 
Timbang berat badan masing-masing mencit 

Ukur volume awal kaki   

Volume udema kaki mencit 

Diberikan perlakuan secara oral   

kelompok 3 

ekstrak batang 

parang romang 

100mg/bb  

Kelompok 2 

Na. diklofenak 

 

Kelompok 1 

Na-CMC 1% 

 

kelompok 4 

ekstrak batang 

parang romang 

125mg/bb  

kelompok 5 

ekstrak batang 

parang romang 

150mg/bb  

- diukur volume awal kaki 

mencit dengan alat ukur 

pletismometer 

- diinduksi karagenan 1% 

Diukur penurunan volume 

udema kaki mencit tiap 30 

menit dilakukan selama 5 

kali tiap perlakuan   

Data penurunan volume 

Analisis data 
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Lampiran 7. Perhitungan Rendemen Ekstrak Etanol Batang Parang Romang 

Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (EEBPR) 

Berat simplisia basah parang romang  : 5,7 kg 

Berat simplisia kering parang romang : 4,5 kg 

Berat serbuk simplisia parang romang : 0,43 kg (430 gr) 

Berat EEBPR     : 35 gr 

Susut pengeringan =
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ−𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ 
×  100% 

          =
5700−4500

4500 
×  100% 

          = 26,6% 

Randemen         =
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
×  100% 

          =
35 𝑔𝑟

430 𝑔𝑟
×  100% 

          = 8,13%   
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Lampiran 8. Perhitungan Kontrol Positif Paracetamol 

Dosis paracetamol 500 mg untuk manusia, dan factor konversi manusia 70 kg BB 

untuk mencit  30 gr adalah 0,0026. 

Dosis hewan  = DO × FK ×  
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
 

   = 500 mg ×  0,0026 ×  
30 𝑔𝑟

20 𝑔𝑟
 

   = 1,95 mg 

Menurut FI edisi III penetapan kadar tablet = 20 tablet, maka diambil 20 tablet 

paracetamol, digerus, dan ditimbang berat totalnya = 12059 mg 

Berat rata-rata  = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 20 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡

20
 

   = 
12059 𝑚𝑔

20
 

   = 602,95 mg 

Berat yang ditimbang = 
𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 ℎ𝑒𝑤𝑎𝑛

𝐷𝑂
 × berat rata-rata   

   = 
1,95 𝑚𝑔

500 𝑚𝑔
 ×  602,95 mg 

   = 0,0039 ×  602,95 mg 

   = 2,3 mg 

Pembuatan sediaan suspensi paracetamol : ditimbang 230 mg (2,3 mg ×  100 ml) 

paracetamol yang telah digerus, kemudian dilarutkan dalam 100 ml Na-CMC 1%.  
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Lampiran 9. Perhitungan Kontrol Positif Natrium Diklofenak 

Dosis natrium diklofenak 50 mg untuk manusia, dan factor konversi manusia 70 

kg BB untuk mencit  30 gr adalah 0,0026. 

Dosis hewan  = DO × FK ×  
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
 

   = 50 mg ×  0,0026 ×  
30 𝑔𝑟

20 𝑔𝑟
 

   = 0,195 mg 

Jadi, untuk membuat laruran natrium diklofenak : ditimbang 10 tablet natrium 

diklofenak = 1,8 g atau 1800 mg 

Berat rata-rata  = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 10 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡

10
 

   = 
1800 𝑚𝑔

10
 

   = 180 mg 

Berat yang ditimbang = 
𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 ℎ𝑒𝑤𝑎𝑛

𝐷𝑂
 × berat rata-rata   

   = 
0,195 𝑚𝑔

50 𝑚𝑔
 ×  180 mg 

   = 0,0039 ×  180 mg 

   = 2,3 mg 

Volume maksimal peroral mencit = 1 ml 

Yang akan dibuat 100 ml, jadi = 
100 𝑚𝑙

1 𝑚𝑙
 × 0,702 mg 

     = 70,2 mg 

Pembuatan sediaan suspensi natrium diklofenak: ditimbang 7,020 mg (70,2 mg ×  

100 ml) paracetamol yang telah digerus, kemudian dilarutkan dalam 100 ml Na-

CMC 1%.  
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Lampiran 10. Dosis Pemberian Uji Analgesik 

Rata-rata berat mencit = 30 gr 

a. Dosis 25 mg/kg BB = 
30 𝑔𝑟

1000 𝑔𝑟
 ×  25 mg = 0,75 mg 

b. Dosis 50 mg/kgBB = 
30 𝑔𝑟

1000 𝑔𝑟
 ×  50 mg = 1,5 mg 

c. Dosis 100 mg/kgBB = 
30 𝑔𝑟

1000 𝑔𝑟
 ×  100 mg = 3 mg 

Larutan stok ekstrak etanol batang parang romang 3 mg/ml. jadi, untuk 

membuat 100ml larutan stok maka dibutuhkan 300 mg sktrak sampel batang 

parang romang. 

Volume pemberian pada mencit : 

1. Dosis 25 mg/kg BB = 
25 𝑚𝑔

1000 𝑔𝑟
 ×  33 gr = 0,825 mg 

Volume pemberian = 
0,825 𝑚𝑔

3 𝑚𝑔/𝑚𝑙
   = 0,275 ml 

2. Dosis 50 mg/kgBB = 
50 𝑚𝑔

1000 𝑔𝑟
 ×  23 gr = 1,15 mg 

Volume pemberian = 
1,15 𝑚𝑔

3 𝑚𝑔/𝑚𝑙
   = 0,383 ml 

3. Dosis 100 mg/kgBB = 
100 𝑚𝑔

1000 𝑔𝑟
 ×  27 gr = 2,7 mg 

Volume pemberian = 
2,7 𝑚𝑔

3 𝑚𝑔/𝑚𝑙
   = 0,9 ml  
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Lampiran 11. Dosis Pemberian Uji Antipiretik 

Rata-rata berat mencit = 30 gr 

a. Dosis 100 mg/kg BB = 
30 𝑔𝑟

1000 𝑔𝑟
 ×  100 mg = 3 mg 

b. Dosis 150 mg/kgBB = 
30 𝑔𝑟

1000 𝑔𝑟
 ×  150 mg = 4,5 mg 

c. Dosis 200 mg/kgBB = 
30 𝑔𝑟

1000 𝑔𝑟
 ×  200 mg = 6 mg 

Larutan stok ekstrak etanol batang parang romang 6 mg/ml. jadi, untuk 

membuat 100ml larutan stok maka dibutuhkan 600 mg sktrak sampel batang 

parang romang. 

Volume pemberian pada mencit : 

1. Dosis 100 mg/kg BB = 
100 𝑚𝑔

1000 𝑔𝑟
 ×  30 gr = 3 mg 

Volume pemberian = 
3 𝑚𝑔

6 𝑚𝑔/𝑚𝑙
   = 0,5 ml 

2. Dosis 150 mg/kgBB = 
150 𝑚𝑔

1000 𝑔𝑟
 ×  29 gr = 4,35 mg 

Volume pemberian = 
4,35 𝑚𝑔

6 𝑚𝑔/𝑚𝑙
   = 0,725 ml 

3. Dosis 200 mg/kgBB = 
200 𝑚𝑔

1000 𝑔𝑟
 ×  26 gr = 5,2 mg 

Volume pemberian = 
5,2 𝑚𝑔

6 𝑚𝑔/𝑚𝑙
   = 0,86 ml  
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Lampiran 12. Dosis Pemberian Antiinflamasi 

Rata-rata berat mencit = 30 gr 

a. Dosis 100 mg/kg BB = 
30 𝑔𝑟

1000 𝑔𝑟
 ×  100 mg = 3 mg 

b. Dosis 125 mg/kgBB = 
30 𝑔𝑟

1000 𝑔𝑟
 ×  125 mg = 3,75 mg 

c. Dosis 150 mg/kgBB = 
30 𝑔𝑟

1000 𝑔𝑟
 ×  150 mg = 4,5 mg 

Larutan stok ekstrak etanol batang parang romang 4,5 mg/ml. jadi, untuk 

membuat 100ml larutan stok maka dibutuhkan 450 mg sktrak sampel batang 

parang romang. 

Volume pemberian pada mencit : 

1. Dosis 100 mg/kg BB = 
100 𝑚𝑔

1000 𝑔𝑟
 ×  23 gr = 2,3 mg 

Volume pemberian = 
2,3 𝑚𝑔

4,5  𝑚𝑔/𝑚𝑙
   = 0,5 ml 

2. Dosis 125 mg/kgBB = 
125 𝑚𝑔

1000 𝑔𝑟
 ×  29 gr = 3,6 mg 

Volume pemberian = 
3,6 𝑚𝑔

4,5 𝑚𝑔/𝑚𝑙
   = 0,8 ml 

3. Dosis 150 mg/kgBB = 
150 𝑚𝑔

1000 𝑔𝑟
 ×  27 gr = 4,05 mg 

Volume pemberian = 
4,05 𝑚𝑔

4,5 𝑚𝑔/𝑚𝑙
   = 0,9 ml  
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Lampiran 13. Perhitungan Besar Penghambatan Jumlah Geliat  

Tabel 4. Data Uji Analgesik 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Total  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Suspensi 

Na-CMC 

1 20 16 13 12 9 9 6 5 6 5 4 2 107 

2 27 23 20 19 21 10 11 8 7 4 3 2 155 

3 25 19 17 15 17 15 13 9 10 4 5 4 153 

 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Total  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Suspensi 

paracetamol  

1 15 13 10 9 9 8 7 5 4 3 2 1 86 

2 15 13 12 10 11 9 8 7 5 4 3 2 99 

3 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 83 

 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Total  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

EEBPR 

25 

mg/kgBB  

1 12 10 11 8 9 8 5 6 4 5 3 2 83 

2 10 11 9 8 7 7 8 5 6 4 3 3 81 

3 15 18 12 9 8 9 8 7 5 4 3 1 99 

 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Total  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

EEBPR 

50 

mg/kgBB 

1 11 10 11 8 7 5 5 6 5 4 1 1 74 

2 13 11 9 9 7 6 7 5 4 2 2 1 76 

3 11 10 9 8 7 7 6 4 3 3 1 1 70 

 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Total  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

EEBPR 

100 

mg/kgBB 

1 8 6 7 5 9 6 6 4 3 1 0 1 56 

2 10 8 9 6 5 7 6 4 5 3 1 1 65 

3 8 9 7 6 5 5 4 5 3 4 1 0 57 

Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang 
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Jumlah geliat Na-CMC   =138 

Jumlah geliat paracetamol   = 89 

Jumlah geliat dosis 25mg/kgBB EEBPR = 87 

Jumlah geliat dosis 50mg/kgBB EEBPR  = 73 

Jumlah geliat dosis 100mg/kgBB EEBPR  = 59 

% penghambatan  = 100 – ( 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑔𝑒𝑙𝑖𝑎𝑡 ℎ𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑢𝑗𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑜𝑏𝑎𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑔𝑒𝑙𝑖𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑙.𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
 ) 

× 100% 

Contoh perhitungan persentase penghambatan uji analgesik: 

Paracetamol    = 100 – ( 
89

138
 ) × 100% 

    = 100 – 64,49 

    = 35,51% 
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Lampiran 14. Perhitungan Persentase Daya Antipiretik 

Tabel 5. Data Uji Antipiretik 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Rata-

rata T0 T1 10 20 30 40 50 60 

Suspensi 

Na-CMC 

1 35,2 38,6 40,1 39,7 38,6 37,5 37,2 37,1 38 

2 35,6 38,7 39,5 38,9 39,1 38,5 37,8 37,9 38,2 

3 35,8 38,4 39,2 38,8 38,3 37,9 37,5 37 37,8 

 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Rata-

rata T0 T1 10 20 30 40 50 60 

Suspensi 

paracetamol 

1 35,2 38,5 35,9 35,6 35,3 35,1 35,1 34,9 35,7 

2 35,4 38,4 37,7 37,4 36,6 36,7 36,4 35,8 36,8 

3 35,1 38,1 37,6 37,1 36,5 36,2 35,7 35,5 36,4 

 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Rata-

rata T0 T1 10 20 30 40 50 60 

EEBPR dosis 

100 

mg/kgBB 

1 35,6 38,6 37,5 36,9 37,1 36,8 36,5 36,1 36,8 

2 35,4 38,5 37,8 36,9 36,7 36,3 35,8 34,1 36,4 

3 35,7 38,7 38,7 38,3 37,6 36,4 36,1 35,5 37,1 

 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Rata-

rata T0 T1 10 20 30 40 50 60 

EEBPR dosis 

150 

mg/kgBB 

1 35,2 38,7 36,7 37,1 36,4 36,3 36,1 35,9 36,5 

2 35,5 38,2 35,7 35,4 36,2 35,3 35,1 34,8 35,7 

3 35,3 38,5 36,7 37,1 36,1 35,8 35,7 34,1 36,1 

 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Rata-

rata T0 T1 10 20 30 40 50 60 

EEBPR dosis 

200 

mg/kgBB 

1 35,1 38,4 36,8 35,5 35,3 34,7 35,2 34,9 35,7 

2 35,8 38,1 37,2 36,8 35,5 34,7 34,7 34,5 35,9 

3 35,6 38,4 35,9 35,6 35,3 35,1 35,1 34,9 35,7 

Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang   
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% daya antipiretik = 
𝑇1−𝑡𝑛

𝑇1−𝑇0
 × 100% 

Ket :   

T0 = suhu sebelum diinduksi 

 T1 = suhu setelah diindkusi 

 Tn = suhu pada menit (10,20,30………..) 

Contoh perhitungan persentase daya antipiretik :  

T10 = 
𝑇1−𝑡𝑛

𝑇1−𝑇0
 × 100% 

 = 
38,5−39,6

38,5−35,5
 × 100% 

= 
−1,1

3
 × 100% 

  = -36,6% 
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Lampiran 15. Perhitungan Persentase Daya Antiinflamasi 

Tabel 6. Data Uji Antiinflamasi 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Jumlah  

T0 T1 30 60 90 120 150 

Suspensi Na-

CMC 

1 0,05 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,17 1,03 

2 0,05 0,15 0,14 0,16 0,18 0,17 0,19 1,04 

3 0,05 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 1,03 
 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Rata-

rata T0 T1 30 60 90 120 150 

Natrium 

Diklofenak 

1 0,05 0,12 0,14 0,09 0,09 0,08 0,08 0,65 

2 0,06 0,19 0,15 0,13 0,12 0,11 0,11 0,87 

3 0,04 0,07 0,08 0,07 0,06 0,04 0,03 0,39 
 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Rata-

rata T0 T1 30 60 90 120 150 

EEBPR dosis 

100 mg/kgBB 

1 0,08 0,21 0,17 0,15 0,14 0,13 0,11 0,99 

2 0,05 0,12 0,16 0,15 0,16 0,13 0,12 0,89 

3 0,05 0,13 0,11 0,1 0,1 0,09 0,09 0,67 
 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Rata-

rata T0 T1 30 60 90 120 150 

EEBPR dosis 

125 mg/kgBB 

1 0,06 0,15 0,14 0,12 0,1 0,1 0,08 0,75 

2 0,07 0,12 0,11 0,1 0,09 0,09 0,09 0,67 

3 0,05 0,11 0,1 0,1 0,09 0,07 0,06 0,58 
 

Kelompok 

perlakuan 

Mencit 

ke- 

Pengamatan menit ke- Rata-

rata T0 T1 30 60 90 120 150 

EEBPR dosis 

150 mg/kgBB 

1 0,05 0,12 0,1 0,1 0,09 0,08 0,07 0,61 

2 0,05 0,13 0,12 0,1 0,09 0,07 0,06 0,62 

3 0,04 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,05 0,54 

Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang 

Perhitungan persentase edema dan persentase inhibisi edema berdasarkan rumus 

dibawah ini: 

 % edema  = 
𝑉𝑡−𝑉0

𝑉0
 × 100% 
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Keterangan : 

Vt : volume telapak kaki mencit tiap kelompok pada waktu 

V0 : volume telapak kaki mencit tiap kelompok sebelum perlakuan apapun 

Contoh perhitungan persentase volume edema :  

T30 = 
0,14−0,05

0,05
 × 100% 

= 
0,09

0,05
 × 100 % 

  = 180 % 

% inhibisi edema = 
𝑎−𝑏

𝑎
 × 100% 

Keterangan : 

A : % edema kelompok kontrol negatif 

B : % edema pada kelompok perlakuan 

Rata-rata persentase volume edema setiap kelompok adalah : 

Na-cmc   = 228% 

Na. Diklofenak  = 76% 

Dosis 100mg/kgBB EEBPR = 102% 

Dosis 125mg/kgBB EEBPR = 49% 

Dosis 150mg/kgBB EEBPR = 100% 

Contoh perhitungan persentase inhibisi edema :  

Na-diklofenak = 
228−76

228
 × 100% 

= 
152

228
 × 100 % 

= 66,6 % 
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Lampiran 16. Dokumentasi proses pengerjaan 

 

 

(8) 

 

 

(9) 

 

 

(10) 

 

 

(11) 

 

Keterangan : 

Gambar 8.Proses Pengambilan Sampel Parang Romang (Boehmeria Virgata [Forst] 

Guill) 

Gambar 9.Proses Pengeringan Sampel Parang Romang (Boehmeria Virgata [Forst] 

Guill) 

Gambar 10.Penyaringan Hasil Rendaman/Maserasi 

Gambar 11.Proses Rotary Evaporator 
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(12) 

 

 

(13) 

 

 

(14) 

 

 

(15) 

 

Keterangan :  

Gambar 12.Ekstrak Kental Batang Parang Romang (Boehmeria Virgata [Forst] 

Guill)  

Gambar 13.Penimbangan Bahan  

Gambar 14.Pembuatan Larutan Stok Na-CMC  

Gambar 15.Pembuatan Larutan Induksi  
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(16) 

 

 

(17) 

 

 

(18) 

 

 

(19) 

 

Keterangan : 

Gambar 16.Proses Adaptasi Hewan Percobaan Mencit (Mus Musculus) 

Gambar 17.Hewan Percobaan Mencit (Mus Musculus) 

Gambar 18.Penimbangan Hewan Percobaan Mencit (Mus Musculus) 

Gambar 19.Pemberian Larutan Induksi Secara Intraperitoneal 
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(20) 

 

 

(21) 

 

 

(22) 

 

 

(23) 

 

Keterangan : 

Gambar 20.Respon Geliat Hewan Percobaan Mencit (Mus Musculus) Terhadap Uji 

Analgesik  

Gambar 21.Pengukuran Suhu Rektal Mencit (Mus Musculus) Terhadap Uji 

Antipiretik 

Gambar 22.Pemberian Larutan Induksi Secara Intraplantar 

Gambar 23.Pembentukan Edema Pada Kaki Mencit (Mus Musculus)  
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(24) 

 

 

(25) 

 

 

(26) 

 

Keterangan :  

Gambar 24.Pemberian Larutan Uji Secara Oral Pada Mencit (Mus Musculus) 

Gambar 25.Pengukuran Volume Edema Pada Kaki Mencit (Mus Musculus) Dalam 

Pletismometer 

Gambar 26.Pletismometer Digital
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Lampiran 17. Konversi Dosis  

 

 Mencit 

20 gr 

Tikus 

200 gr 

Marmot 

400 gr 

Kelinci 

1,5 kg 

Kucing 

2 kg 

Kera 

4 kg 

Anjing 

12 kg 

Manusia 

70 kg 

Mencit 
20 gr 

1,0 7,0 12,25 27,8 29,7 64,1 124,2 387,9 

Tikus 

200 gr 
0,14 1,0 1,74 3,9 4,2 9,2 17,8 56,0 

Marmut 
400 gr 

0,08 0,57 1,0 2,25 2,4 5,2 10,2 31,5 

Kelinci 

1,5 kg 
0,04 0,25 0,44 1,0 1,08 2,4 4,5 14,2 

Kucing 
2 kg 

0,03 0,23 0,41 0,92 1.0 2,2 4,1 13,0 

Kera 

4 kg 
0,016 0,11 0,19 0,42 0,45 1,0 1,9 6,1 

Anjing 
12 kg 

0,008 0,06 0,1 0,22 0,24 0,52 1,0 3,1 

Manusia 

70 kg 
0,0026 0,018 0,031 0,07 0,076 0,16 0,32 1,0 

Keterangan: 

i.v : Intravena 

i.m : Intramuskular 

i.p : Intraperitonial 

s. c : Subkutan 

p.o : Peroral 
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Lampiran 18. Tabel Hasil Analisis Statistik Uji Analgesik 

 

 

 

jumlah geliat 

 

kelompok percobaan N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Duncana dosis EEBPR 100 mg/KgBB 3 59.33   

dosis EEBPR 50 mg/KgBB 3 73.33 73.33  

dosis EEBPR 25 mg/KgBB 3  87.67  

kontrol positif Paracetamol 3  90.33  

kontrol negatif Na-CMC 3   138.33 

Sig.  .238 .176 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

Descriptives 

jumlah geliat   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

kontrol negatif Na-CMC 3 138.33 27.154 15.677 70.88 205.79 107 155 

kontrol positif 
Paracetamol 

3 90.33 8.083 4.667 70.25 110.41 83 99 

dosis EEBPR 25 

mg/KgBB 

3 87.67 9.866 5.696 63.16 112.17 81 99 

dosis EEBPR 50 

mg/KgBB 

3 73.33 3.055 1.764 65.74 80.92 70 76 

dosis EEBPR 100 

mg/KgBB 

3 59.33 4.933 2.848 47.08 71.59 56 65 

Total 15 89.80 29.936 7.729 73.22 106.38 56 155 

ANOVA 

jumlah geliat   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups (Combined) 10679.067 4 2669.767 14.297 .000 

Linear Term Contrast 9187.500 1 9187.500 49.201 .000 

Deviation 1491.567 3 497.189 2.663 .105 

Within Groups 1867.333 10 186.733   

Total 12546.400 14    
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Lampiran 19. Tabel Hasil Analisis Statistik Uji Antipiretik 

 

 

suhu rectal 

Duncana   

kelompok uji N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

dosis 200 mg/kgBB EEBPR 3 35.767   

dosis 150 mg/kgBB EEBPR 3 36.100 36.100  

kontrol positif paracetamol 3 36.300 36.300  

dosis 100 mg/kgBB EEBPR 3  36.767  

kontrol negatif Na-CMC 3   38.000 

Sig.  .113 .055 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

Descriptives 

suhu rectal   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

kontrol negatif Na-CMC 3 38.000 .2000 .1155 37.503 38.497 37.8 38.2 

kontrol positif 

paracetamol 

3 36.300 .5568 .3215 34.917 37.683 35.7 36.8 

dosis 100 mg/kgBB 

EEBPR 

3 36.767 .3512 .2028 35.894 37.639 36.4 37.1 

dosis 150 mg/kgBB 

EEBPR 

3 36.100 .4000 .2309 35.106 37.094 35.7 36.5 

dosis 200 mg/kgBB 

EEBPR 

3 35.767 .1155 .0667 35.480 36.054 35.7 35.9 

Total 15 36.587 .8601 .2221 36.110 37.063 35.7 38.2 

ANOVA 

suhu rectal   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups (Combined) 9.064 4 2.266 17.521 .000 

Linear Term Contrast 6.533 1 6.533 50.515 .000 

Deviation 2.531 3 .844 6.522 .010 

Within Groups 1.293 10 .129   

Total 10.357 14    
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Lampiran 20. Tabel Hasil Analisis Statistik Uji Antiinflamasi 

 

 

 
ANOVA 

volume edema   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups (Combined) 2.127 4 .532 1307.598 .000 

Linear Term Contrast 1.094 1 1.094 2691.221 .000 

Deviation 1.033 3 .344 846.391 .000 

Within Groups .004 10 .000   

Total 2.131 14    

 
volume edema 

Duncana   

kelompok percobaan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Dosis 150mg/kgBB EEBPR 3 .0767   

kontrol positif Natrium Diklofenak 3 .0867 .0867 

 

Dosis 125mg/kgBB EEBPR 3 .0900 .0900  

Dosis 100mg/kgBB EEBPR 3  .1167  

kontrol negatif Na-Cmc 3   1.0333 

Sig.  .458 .112 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

Descriptives 

volume edema   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

kontrol negatif Na-Cmc 3 1.0333 .00577 .00333 1.0190 1.0477 1.03 1.04 

kontrol positif Natrium 

Diklofenak 

3 .0867 .03512 .02028 -.0006 .1739 .05 .12 

Dosis 100mg/kgBB 

EEBPR 

3 .1167 .02517 .01453 .0542 .1792 .09 .14 

Dosis 125mg/kgBB 

EEBPR 

3 .0900 .01000 .00577 .0652 .1148 .08 .10 

Dosis 150mg/kgBB 

EEBPR 

3 .0767 .00577 .00333 .0623 .0910 .07 .08 

Total 15 .2807 .39016 .10074 .0646 .4967 .05 1.04 
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