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ABSTRAK 

 

Nama : Rafiuningtyas Dwi Cahyani 

NIM : 70100117023 

Jurusan : Farmasi 

Judul Penelitian : Uji Efek Penyembuhan Ekstrak Etanol Rimpang 

Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) Terhadap 

Tukak Lambung Mencit (Mus musculus) Dengan 

Penginduksi Aspirin 

Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) merupakan salah satu 

spesies dari Zingiber yang telah lama digunakan diberbagai etnis di Indonesia 

maupun etnis lainnya sebagai obat tradisional maupun sebagai bahan jamu. 

Flavonoid yang terkandung dalam rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

(L.) Smith) dapat berpotensi memiliki efek penyembuhan tukak lambung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penyembuhan ekstrak etanol 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) terhadap tukak lambung 

dan mengetahui dosis efektifnya. Jenis penelitian ini adalah eksperimental 

kuantitatif dengan metode yang digunakan yaitu ekstraksi dengan metode maserasi 

menggunakan pelarut etanol 70%, lalu dilakukan pengujian efek penyembuhan 

tukak lambung menggunakan mencit jantan (Mus musculus) dan diamati secara 

mikroskopik. Data skor tukak lambung kemudian dianalisis dengan uji statistic non-

parametrik Kruskal Wallis dilanjutkan dengan uji Mann Whitney untuk 

menunjukkan perbandingan antar kelompok mencit. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ekstrak rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) 

mempunyai efek penyembuhan terhadap tukak lambung mencit jantan pada 

kelompok uji dengan dosis 300 mg. 

 

Kata kunci : Rimpang Lempuyang Gajah, Tukak Lambung, aspirin  
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Departement : Pharmacy 

Research Title : Test of Healing Effects of Ethanol Extract of 

Lempuyang Gajah Rhizome (Zingiber zerumbet 

(L.) Smith) Against Gastric Ulcer in Mice (Mus 

musculus) With Aspirin Induction 

 

Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) is one of the species of 

Zingiber that has long been used in various ethnic groups in Indonesia and other 

ethnic groups as traditional medicine and as herbal ingredients. Flavonoids 

contained in the rhizome of Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) can 

potentially have a stomach ulcer healing effect. This study aims to determine the 

healing effect of ethanol extract of rhizome Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

(L.) Smith) against peptic ulcer and knowing the effective dosage. This type of 

research is quantitative experimental with the method used is extraction by 

maceration method using 70% ethanol solvent, then tested the healing effect of 

gastric ulcers using mice (Mus musculus) and observed microscopically. Ulcer 

score data were then analyzed by Kruskal Wallis non-parametric statistical test 

followed by Mann Whitney test to show the comparison between groups of mice. 

The results showed that the extract of rhizome Lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet (L.) Smith) has a healing effect on gastric ulcers in male mice in the test 

group at a dose of 300 mg. 

 

Keywords : Lempuyang Gajah rhizome, gastric ulcer, aspirin 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fungsi utama lambung, organ sistem pencernaan berbentuk kantong, adalah 

menyimpan makanan dan mengatur berapa banyak makanan yang masuk ke 

duodenum sekaligus. Lapisan mukosa, submukosa, muskularis, subserosa, dan 

serosa merupakan lapisan yang menyusun lambung. Agar perut dapat menjalankan 

fungsi fisiologisnya untuk mencerna makanan, faktor agresif dan defensif secara 

konstan berusaha menyeimbangkan satu sama lain. Mukosa, submukosa, dan 

kadang-kadang bahkan lapisan otot saluran pencernaan dirugikan saat 

keseimbangan ini terganggu. Dikenal sebagai tukak lambung, kondisi ini. Makanan, 

tembakau, alkohol, dan zat lain semuanya bisa menjadi faktor penyebab (Nuari et 

al., 2019). 

Tukak lambung merupakan penyakit gastrointestinal umum yang 

mempengaruhi sejumlah orang diseluruh dunia. Ketidakseimbangan antara 

mekanisme pertahanan mukosa dan berbagai faktor ofensif endogen dan eksogen 

adalah etiologi penyakit. Pilihan utama untuk mengobati tukak adalah melalui 

penggunaan obat-obatan sintetis. Di sisi lain, penggunaan obat sintetik juga dapat 

menimbulkan efek samping dan berdampak buruk bagi tubuh, seperti resiko tinggi 

kerusakan saraf dan komplikasi lainnya. Akibatnya, banyak orang mencari pilihan 

lain, termasuk pengobatan herbal untuk pengobatan tukak lambung (Bunwijit et al., 

2017).  
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Berbagai macam jenis tumbuhan diidentifikasi dan dipelajari untuk kemudian 

di racik menjadi ramuan obat yang sesuai untuk suatu penyakit. Allah SWT. dengan 

kebesaran dan kekuasaanNya telah memberikan akal pikiran kepada umat manusia 

untuk terus berkembang dan mempelajari hal-hal baru di muka bumi ini. Allah 

SWT. juga memberikan kekayaan alam yang melimpah bagi umat manusia 

diantaranya yaitu berbagai tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan yang kiranya 

dapat diteliti dan dikembangkan kandungan yang terdapat pada tumbuhan tersebut 

guna dapat memberikan khasiat sebagai obat. 

Sebagian besar penduduk di Indonesia masih lebih memilih menggunakan 

tumbuhan secara empiris untuk mengobati berbagai penyakit (Nasution et al., n.d.). 

Disamping karena toksisitasnya yang rendah, banyak ekstrak tumbuhan dan 

senyawa yang berasal dari tumbuhan ditemukan memiliki efek gastroprotektif dan 

memiliki potensi penggunaan sebagai pengganti obat sintetik (Bunwijit et al., 

2017). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui karakteristik farmakologis 

ekstrak tanaman karena pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman sebagai obat 

tradisional merupakan pengetahuan yang bermanfaat yang masih bergantung pada 

bukti empiris. 

Spesies Zingiber yang sering dipakai dalam pengobatan salah satunya adalah 

Zingiber zerumbet (L.) Smith, juga dikenal sebagai lempuyang gajah. Banyak suku 

bangsa di Indonesia, begitu pula suku bangsa lainnya, telah lama memanfaatkan 

Zingiber zerumbet (L.) Smith sebagai obat tradisional dan sebagai bahan obat 

herbal. Dibandingkan dengan lempuyang lainnya, Lempuyang Gajah lebih sering 

dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. Zingiber zerumbet (L.) Smith 

digunakan sebagai obat karena memiliki sifat antipiretik, antiinflamasi, anti tukak 

lambung, analgesik, dan anti mikroba (Silalahi, 2018). 
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Menggunakan konteks tersebut sebagai titik awal, saya kemudian melakukan 

penelitian “Uji Efek Penyembuhan Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Smith) Terhadap Tukak Lambung Mencit (Mus musculus) 

Dengan Penginduksi Aspirin” terdiri dari berbagai dosis ekstrak etanol rimpang 

lempuyang gajah. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) 

Smith) mempunyai efek penyembuhan terhadap tukak lambung? 

2. Berapa dosis efektif ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet (L.) Smith) yang memiliki efek penyembuhan terhadap tukak 

lambung? 

 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Ekstrak merupakan bahan atau sediaan yang didapatkan dari hasil 

ekstraksi bagian tertentu tanaman obat. 

b. Mencit merupakan hewan percobaan yang digunakan dalam pengujian 

efek penyembuhan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet (L.) Smith) terhadap tukak lambung. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Menentukan pengaruh dari pemberian ekstrak rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Smith) terhadap kerusakan histologik lambung mencit 

(Mus musculus). 
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D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Doni Anshar Nuari dkk tahun 2019 

dengan judul “Aktivitas Antitukak Lambung Ekstrak Etanol Daun Gedi 

(Abelmuschus manihot (L) medik) Terhadap Tikus Jantan Galur Wistar” dengan 

melakukan penginduksian aspirin, kesimpulannya Dosis 500 mg ekstrak daun gedi 

etanol 96% (Abelmuschus manihot (L) medic) mempunyai rasio proteksi 81% dan 

efek anti tukak. Penelitian ini dilakukan dengan pengujian ekstrak pada 6 kelompok 

hewan coba dengan membandingkan beberapa varian dosis ekstrak tanaman daun 

gedi yang mampu mengobati tukak lambung pada tikus jantan. 

Pada tahun 2015, Nur Syafaatur Rahmaniyah dari Universitas Negeri Jember 

melakukan penelitian “Uji Efek Penyembuhan Ulkus dari Perasan Daging Buah 

Mangga Podang Urang (Mangifera indica L.) Pada Lambung Tikus yang Diinduksi 

Aspirin”. Menurut penelitian ini, tukak pada lambung setelah diinduksi aspirin pada 

tikus (Rattus novergicus) dapat diobati dengan sari buah mangga podang 

(Mangifera indica L.). 

Pada tahun 2016, Syamsu Rijal, dkk, melakukan penelitian “Evaluation of 

Anti-ulcerogenic Activity in Oil Extract of Jintan Hitam (Nigella sativa) Against 

Ethanol Induced Gastric Ulcer in Mice (Mus musculus)” dengan menginduksikan 

etanol selama waktu yang ditentukan. Etanol yang menyebabkan kerusakan 

lambung. Kerusakan yang terjadi, sebagai akibat terputusnya integritas mukosa 

lambung. Mencit kemudian diberikak ekstrak dari minyak jintan hitam (Nigella 

sativa) sebagai obat. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak minyak jintan hitam menunjukkan efek penyembuhan dan penurunan 

indeks tukak lambung. 

 Pada tahun 2017, Jurawat Bunwijit, dkk, melakukan penelitian 

“Gastroprotective Effect of Hydroalcoholic Extract of Ocimum africanum leaves”. 
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Pada penelitian ini, tikus diinduksikan larutan asam/alkohol yang mengandung 

asam klorida (1,7%), etanol (60%) dalam air yang digunakan untuk menginduksi 

kerusakan lambung tikus yang ditandai dengan gangguan pada mukosa lambung, 

menyebabkan pendarahan dan pengelupasan kulit sel epitel. Berdasarkan hasil 

penelitian, ekstrak daun Ocimum africanum mampu mencegah tukak lambung serta 

menurunkan peradangan. 

Pada tahun 2020, Elsa Trinovita dan Fatmaria, melakukan penelitian 

“Evaluation of Gastroprotective Activity of Cemot Leaves (Passiflora foetida L.) 

Extracted by Ultrasonic Assisted Extraction (UAE) Against Etanol-Induced Gastric 

Lesions in Rats”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak 

daun cemot (Passiflora foetida) yang mengandung senyawa antioksidan mampu 

bekerja sebagai gastroprotektif dengan melindungi lambung tikus yang telah 

diinduksi etanol ditandai dengan penurunan pembentukan lesi lambung. 

Pada tahun 2020, Maulida shofiatun dan Ririn Lispita Wulandari, melakukan 

penelitin mengenai,”Efek Gastroprotektif Ekstrak Etanol Buah Labu Kuning 

(Cucurbita moschata (Duch.) Poir) Pada Tikus Jantan Galur Wistar yang Diinduksi 

Aspirin”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan 

flavonoid pada tanaman mampu mengikat radikal bebas sekaligus antioksidan 

sehingga memberikan efek gastroprotektif pada hewan coba tikus yang diinduksi 

aspirin dan mengalami tukak lambung. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui efek penyembuhan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Smith) terhadap tukak lambung. 
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b. Untuk mengetahui dosis efektif ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Smith) yang memiliki efek penyembuhan terhadap 

tukak lambung. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu dapat memberi informasi baru 

tentang pemanfaatan bahan alam untuk alternatif pengobatan tukak lambung 

khususnya yang berasal dari rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) 

Smith). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Anatomi Fisiologi Lambung 

Lambung bagian dari sistem pencernaan adalah tempat segala sesuatunya 

benar-benar di cerna. Bukaan kardial menghubungkan lambung ke kerongkongan, 

sedangkan lubang pilorus menghubungkannya ke duodenum. (Pearce, 2016). 

 

 

Gambar 2.1. Bagian dalam lambung (Tamam, 2016) 

Menurut (Pearce, 2016) terdapat empat lapisan lambung, diantaranya: 

1. Lapisan serosa merupakan lapisan peritoneal bagian luar. 

2. Lapisan yang memiliki otot terdiri dari tiga lapis, (a) serabut longitudinal, (b) 

serabut sirkuler, dan (c) serabut oblik. 

3. Saluran limfe dan jaringan areolar yang terdiri dari pembuluh darah 

merupakan bagian dari lapisan submucosa.
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4. Lapisan yang tebal, terletak dibagian dalam, yang memiliki banyak kerutan 

yang akan tidak terlihat ketika lambung mengembang akibat dari banyaknya 

makanan yang masuk, merupakan lapisan mukosa. 

Organ lambung cukuplah besar dan dapat dikelompokkan dalam beberapa 

bagian, dimulai dari bagian yang berbatasan dengan otot sphincter LES bagian 

ujung atas lambung, diantaranya: 

a. Fundus merupakan puncak dari lambung yang terletak di sisi bagian paling 

atas. 

b. Cardia terletak berdekatan dengan pintu sphincter LES lambung pada sisi 

kanan. 

c. Korpus (Body) merupakan tempat penyimpanan makanan sementara dan 

bagian paling besar dari lambung, terletak pada bagian tengah badan 

lambung. 

d. Pylorus terletak berdekatan dengan pintu sphincter pyloric pada sisi bawah 

kanan lambung, memiliki bentuk yang mengecil menuju usus kecil 

duodenum. 

(Kuntoadi, 2019) 

Perut menerima makanan dari kerongkongan melewati orifisium kardiak serta 

bertindak sebagai reservoir sementara, sementara kontraksi otot mencampurkan 

makanan dengan cairan lambung. Gelombang peristaltik mulai tinggi di fundus, 

berjalan berulang kali, tiga kali dalam setiap menitnya dan merambat perlahan ke 

pylorus (Pearce, 2016). Lambung memecah makanan secara mekanis akibat 

kontraksi otot lambung dan secara kimiawi sebagai akibat produksi getah lambung, 

sejenis getah atau cairan.  

Getah lambung, cairan pencernaan yang penting, disekresikan oleh kelenjar 

di lapisan mukosa lambung. Cairan yang bersifat asam, bening atau tidak memiliki 
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warna, serta mengandung asam klorida (HCl) 0,4 persen merupakan karakteristik 

dari getah tersebut. HCl berfungsi sebagai antibakteri dan disinfektan, 

mengasamkan semua makanan dan menciptakan lingkungan yang sesuai untuk 

pemecahan makanan kaya protein. (Pearce, 2016). 

Kandungan dari getah lambung diantaranya: 

a. Sebanyak 99,4 persen terdiri dari air (H2O). 

b. Asam lambung yang banyak dikenal oleh orang merupakan asam 

hidroklorida (HCl). Memiliki banyak fungsi yaitu sebagai zat anti mikroba 

sehingga mampu membunuh bakteri atau bahkan kuman yang ikut masuk 

kedalam pencernaan saat makan dan minum, 

c. Enzim pepsin yang memiliki fungsi sebagai pemecah protein, 

d. Enzim musin yang memiliki fungsi sebagai pelicin makanan, dan 

e. Enzim renin yang memiliki fungsi sebagai mengubah kaseinogen susu hingga 

menjadi kasein. 

(Kuntoadi, 2019) 

 

B. Tukak Lambung 

Tukak lambung merupakan kondisi dimana kontinuitas pada mukosa 

lambung yang luasnya hingga didaerah bawah bagian epitel terputus. Tukak 

lambung merupakan kerusakan yang terjadi dari lapisan mukus sampai mucus 

berotot, berbentuk bulat atau bulat telur dengan diameter > 5 mm, sebagai akibat 

terputusnya integritas mukosa lambung (Rijal, 2016).  

Ketidakseimbangan antara iritan epitel lambung dan mekanisme pertahanan 

mukosa lambung inilah yang menyebabkan tukak lambung. Karena efek berbahaya 

endogen dan eksogen, epitel lambung terus-menerus teriritasi. Asam lambung, 

enzim pepsin, dan garam-garam empedu adalah contoh agen perusak endogen, 
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sedangkan bakteri, obat-obatan, dan asupan alkohol adalah contoh perusak 

eksogen. (Rahmaniyah, 2015). 

Ulkus peptikum merupakan kondisi umum yang terdiri dari kerusakan yang 

jelas pada mukosa gastrointestinal, biasanya lambung atau duodenum. Ulkus 

duodenum jarang ganas tetapi ulkus lambung lebih sering dikaitkan dengan 

keganasan. Etiologi penyakit ulkus peptikum mungkin multifaktorial tetapi bakteri 

Helicobacter pylori memainkan peran penting. Kelainan mekanisme pertahanan 

mukosa yang normal, dan, dalam kasus tukak lambung, refluks isi duodenum ke 

dalam lambung atau pengosongan lambung yang tertunda mungkin juga terlibat. 

Faktor lain termasuk stres emosional, merokok, alkohol, dan obat seperti Non-

Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID) ataupun kortikosteroid (Sweetman, 

2009). 

Istilah ulkus peptikum mengacu pada semua ulkus yang ada pada daerah yang 

mukosanya terendam dalam asam hidroklorat dan pepsin cairan lambung (yaitu 

lambung dan duodenum bagian atas). Obat-obatan yang efektif pada terapi ulkus 

peptikum adalah yang menurunkan sekresi asam lambung (tengah kiri dan kanan) 

atau yang meningkatkan resistensi mukosa terhadap serangan asam pepsin (kiri 

bawah) (Neal, 2006). 

Sekresi asam dari sel parietal diturunkan oleh antagonis histamine H2 (kanan) 

atau oleh inhibitor pompa proton (kanan) yang dapat menghasilkan kondisi tidak 

asam melalui penghambatan pompa yang mentranspor ion H+ keluar dari sel 

parietal. Inhibitor pompa proton sangat efektif dalam menunjang penyembuhan 

ulkus. Ranitidin cepat diabsorpsi secara oral. Obat tersebut memblok kerja 

histamine pada sel parietal dan mengurangi sekresi asam. Ranitidin mengurangi 

nyeri akibat ulkus peptikum dan meningkatkan kecepatan penyembuhan ulkus 

(Neal, 2006).  
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Penyakit ulkus peptikum biasanya muncul sebagai nyeri dispepsia, kadang-

kadang berhubungan dengan mual, muntah, anoreksia, mulas, atau kembung. 

Infeksi H. pylori dan penggunaan NSAID adalah faktor risiko paling umum untuk 

PUD (Peptic Ulcer Disease). Faktor yang kurang umum termasuk ZES dengan 

hipersekresi asam juga dapat terlibat. Gangguan pada pertahanan mukosa normal 

dan mekanisme penyembuhan memungkinkan asam dan pepsin mencapai epitel 

lambung. Ulkus lambung jinak, erosi, dan gastritis dapat terjadi di mana saja di 

dalam perut, meskipun antrum serta kurvatura minor mewakili lokasi yang paling 

umum. Ulkus duodenum biasanya terjadi pada bagian pertama duodenum 

(duodenal bulb) (Dipiro, 2020).  

Infeksi H. pylori dapat menyebabkan gastritis akut dan kronis pada individu 

yang terinfeksi dan berhubungan dengan beberapa komplikasi GI. PUD, limfoma 

jaringan limfoid terkait mukosa (MALT), dan kanker lambung semuanya telah 

dikaitkan dengan infeksi H. pylori. NSAID resep dan nonresep, banyak digunakan 

di Amerika Serikat, dan telah dikaitkan dengan PUD. Ada banyak bukti yang 

menghubungkan penggunaan NSAID kronis (termasuk aspirin dosis rendah) 

dengan cedera saluran cerna bagian atas, PUD, gastritis, dan erosi superfisial. Pada 

individu yang rentan, NSAID menyebabkan kerusakan mukosa superfisial yang 

terdiri dari petechiae (perdarahan intramukosa) dalam beberapa menit setelah 

konsumsi, dan berkembang menjadi erosi dengan penggunaan terus menerus 

(Dipiro, 2020). 

Obat-obat antagonis reseptor H2, Antasida, obat-obat analog prostaglandin, 

obat kelas inhibitor pompa proton, obat pelindung mukosa lambung, dan obat 

antimuskarik  adalah pilihan pengobatan yang dapat diberikan untuk tukak 

lambung. Ada berbagai sumber hayati yang biasa dipakai untuk mengobati masalah 

tukak lambung selain alternatif terapi farmakologis ini, untuk membantu 
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mengurangi bahkan menyembuhkan keparahan tukak yang berkembang pada 

pasien penderita tukak lambung. Bawang putih, daun kemangi, daun jambu biji, 

bunga tanaman mangga, dan pare di antara sumber hayati lainnya, adalah beberapa 

contoh sumber yang memiliki kemampuan untuk mengobati sakit maag 

(Rahmaniyah, 2015). Aktivitas antioksidan yang terkandung dalam tanaman 

merupakan salah satu faktor pertahanan paling penting yang terlibat dalam efek anti 

tukak lambung (Trinovita & Fatmaria, 2020). 

Untuk non-farmakologi, modifikasi gaya hidup, termasuk pengurangan stres 

dan berhenti merokok, harus diterapkan pada pasien dengan PUD. Tidak ada diet 

khusus yang direkomendasikan untuk pasien dengan PUD saat ini atau riwayat; 

namun, pasien diharuskan untuk menghindari berbagai makanan dan minuman 

(misalnya, alkohol, kafein, dan makanan pedas) yang dapat menyebabkan dispepsia 

atau segala yang dapat memperparah gejala maag (Dipiro, 2020). 

 

C. Tanaman Lempuyang Gajah 

1. Karakteristik Tanaman Lempuyang Gajah 

Lempuyang memiliki batang tegak dengan tinggi antara satu hingga dua 

meter. Rimpang tebal atau batang bawah yang tumbuh tepat di bawah permukaan 

tanah memunculkan daun dan perbungaan berbentuk biji pinus. Sel epidermis pada 

daun abaksial Zingiber zerumbet (L.) Smith memiliki kepadatan lebih dari 175 buah 

per satuan lapang pandang, 10 ikatan pembuluh pada urat daun primer, dan banyak 

kristal silika pada jaringan bunga karang (Silalahi, 2018). 

Ligule cukup pendek, lengkap, dan lebar, berukuran panjang hanya 1,5–2,5 

cm dibandingkan dengan panjang tangkai daun yang 6 cm. Lempuyang gajah 

memiliki rimpang yang lebih besar dari pada Zingiber yang lainnya. Zingiber 
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zerumbet (L.) Smith memiliki variasi morfologi rimpang yang sangat besar 

(Silalahi, 2018). 

2. Klasifikasi Tanaman Lempuyang Gajah 

Taksonomi tanaman lempuyang gajah menurut Lianah (2019) dapat 

diklasifikasikan yaitu: 

Divisio : Spermatophyta 

Sub division : Angiospermae 

Class : Monocotyledonae 

Ordo : Zingiberales 

Famili : Zingiberaceae 

Genus : Zingiber 

Spesies : Zingiber zerumbet (L.) Smith 

3. Kandungan dan Khasiat Tanaman Lempuyang Gajah 

Bagian yang bermanfaat dari lempuyang gajah adalah daun, bunga, batang, 

dan rimpang. Khusus bagian rimpang lempuyang gajah memiliki zat kimia yang 

bermanfaat bagi kesehatan (Savitri, 2016). Sebagian besar keluarga zingiberaceae 

menyimpan metabolit sekundernya pada bagian rhizomanya, khususnya minyat 

atsiri. Bagian utama dari Zingiber zerumbet (L.) Smith yang biasanya dimanfaatkan 

sebagai obat adalah daun dan rhizomanya (Silalahi, 2018).  

 

 

Gambar 2.2. Rimpang Lempuyang Gajah (Lianah, 2019) 
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Di Indonesia penggunaan rhizoma Zingiber zerumbet (L.) Smith sebagai 

alternatif untuk mengobati diare, gangguan lambung, disentri, dan mengurangi rasa 

sakit, sedangkan di Brunei, rhizoma digunakan untuk mandian pasca melahirkan 

serta untuk daunnya dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan rematik, dan sakit 

persendian (Silalahi, 2018). 

Temuan bioessay pada rimpang Zingiber zerumbet (L.) Smith menunjukkan 

bahwa ia memiliki sifat anti-inflamasi. Banyak mediator, termasuk prostaglandin, 

leukotrien, histamin, oksida nitrat, sitokin, bradikinin, dan serotonin, dapat 

menyebabkan peradangan. Tindakan mediator termasuk prostaglandin, leukotrien, 

histamin, oksida nitrat, sitokin, bradikinin, dan serotonin merupakan senyawa atau 

agen yang memiliki sifat anti-inflamasi (Silalahi, 2018). 

Dengan mencegah pembentukan neutrofil dan sitokin dalam sistem 

pencernaan dan ekspresi protein, antioksidan mendorong terjadinya perbaikan pada 

jaringan dengan memicu pelepasan berbagai macam faktor-faktor pertumbuhan, 

flavonoid diketahui beroperasi sebagai zat gastroprotektif melalui mekanisme aksi 

anti-inflamasi (Pertiwi & Saputra, 2019). Mukosa gastrointestinal dapat dilindungi 

dari terjadinya lesi yang disebabkan beberapa model ulserogenik berkat flavonoid. 

Selain itu, flavonoid dapat sebagai antihistamin, yang memungkinkannya bekerja 

dalm penurunan kadar histamin, menurunkan sekresi asam lambung, serta dapat 

menghentikan pelepasan histamin dari sel mast lambung. Senyawa aktif memiliki 

fungsi sitoprotektif untuk mukosa lambung melalui beberapa cara, termasuk dengan 

meningkatkan produksi mukus, mengikat radikal bebas dan antioksidan, dan 

bertindak sebagai antisekretori (Shofiatun & Wulandari, 2021).  
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D. Uraian Hewan Coba 

1. Klasifikasi Mencit 

Menurut Nugroho (2018), mencit diklasifikasikan yaitu: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 

Sub filum : Vertebrata 

Class : Mamalia 

Sub class : Theria 

Ordo : Rodentia 

Sub ordo : Myomorpha 

Family : Muridae 

Sub family : Murinae 

Genus : Mus 

Spesies : Mus musculus 

2. Karakteristik Mencit (Mus musculus) 

Mencit adalah hewan yang aktif ketika senja hingga malam hari, sehingga 

dikategorikan dalam hewan crepuscular (Nugroho, 2018). Fisiologis dari mencit 

diantaranya: 

Tabel 2.1. Fisiologis mencit (Rejeki et al., 2018) 

Kriteria Nilai 

Berat Dewasa 20-40 g (Jantan) 

25-45 g (Betina) 

Berat Lahir 2-4 g 

Masa Hidup 1-3 Tahun 

Mulai Dikawinkan Umur 8 Minggu 

Suhu Tubuh 95-102,50F 

Denyut Jantung 320-840 bpm 

Respirasi 84-280 

Maturitas Seksual 28-49 hari 

Target Suhu Lingkungan 88-790F (17,78-26,110C) 
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Target Kelembapan Lingkungan 30-70% 

Gestasi 19-21 hari 

Minum 6-7 ml/hari 

Untuk satu kandang mencit berisi lima sampai tujuh ekor mencit, kandang  

yang mempunyai ukuran 40 x 30 x 18 (cm) dapat digunakan di laboratorium. 1 

jantan dan 4 betina membentuk pembagian jenis kelamin. Kandang dapat dibuat 

dari kaca seperti akuarium atau dari plastik, aluminium, atau baja tahan karat. 

Aturan dasarnya adalah kandang harus kuat, mudah dibersihkan, steril, dan sulit 

dikerat oleh mencit (Nugroho, 2018). 

Seekor mencit perlu makan sekitar 10% (pakan kering) dari berat tubuhnya 

setiap hari dalam bentuk makanan. Satu ekor mencit yang telah dewasa dapat 

mengkonsumsi 3-5 gram setiap hari. Mencit yang menyusui atau hamil 

membutuhkan makanan tambahan. Seekor mencit harus mengonsumsi sekitar 15 

hingga 30 ml cairan per hari (Nugroho, 2018). 

 

E. Ekstraksi 

Bahan aktif dalam simplisia diekstraksi menggunakan pelarut yang sesuai 

untuk menghasilkan ekstrak. Pelarut kemudian sepenuhnya atau hampir seluruhnya 

diuapkan, meninggalkan sebagian massa atau serbuk yang kemudian diproses untuk 

memenuhi kriteria tertentu. Sebagian besar ekstrak dibuat dengan cara dipekatkan 

bahan obat untuk mengekstrak bagian penyusunnya. Semua perkolat biasanya 

dipekatkan dengan distilasi di bawah tekanan rendah, agar sesedikit mungkin bahan 

utama obat terkena panas. Istilah "ekstrak cair" mengacu pada sediaan berberntuk 

cair pada simplisia yang mengandung etanol baik memiliki fungsi pengawet, 

pelarut, bahkan keduanya. Setiap ml ekstrak mengandung 1 g komponen aktif, 

kecuali ditentukan lain dalam monografi spesifik (Kemenkes, 2014). 
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Ekstraksi merupakan suatu proses dalam memisahkan komponen tumbuhan 

obat dengan menggunakan suatu pelarut yang sesuai dan tata cara yang berlaku. 

Ekstraksi bertujuan sebagai pemisahan metabolit tanaman yang larut dari residu, 

yang merupakan sisa-sisa seluler yang tidak larut. Dengan menggunakan prosedur 

ini, campuran berbagai metabolit tumbuhan, termasuk glikosida, alkaloid, 

terpenoid, fenolik dan flavonoid. Dimasukkan dalam ekstrak kasar awal. Sementara 

beberapa zat yang diekstraksi dapat langsung digunakan sebagai tincture dan 

ekstrak cair, tapi beberapa memerlukan pemrosesan tambahan (Azwanida, 2015). 

Prosedur ekstraksi bahan-bahan yang berasal dari bagian tanaman 

diantaranya: 

1. Dikelompokkan bagian-bagian tanaman (daun, batang, dll), dikeringkan serta 

diserbukkan bagian-bagian tanaman. 

2. Memilih jenis pelarut 

3. Pelarut yang bersifat polar diantaranya air, methanol, etanol, dan lain-lain. 

4. Pelarut yang bersifat semipolar diantaranya diklorometan, etil asetat, dan 

lain-lain. 

5. Pelarut yang bersifat nonpolar diantaranya n-heksan, kloroform, petroleum 

eter, dan lain-lain. 

(Mukhriani, 2014) 

Zat yang mudah menguap, etanol berwarna bening (tidak memiliki warna), 

memiliki aroma khas, dan meninggalkan rasa panas di lidah. Etanol larut dalam air 

dan semua pelarut organik serta mudah terbakar (Kemenkes, 2014). 

Beberapa macam metode ekstraksi diantaranya: 

1. Maserasi 

Maserasi telah diadopsi dan telah banyak digunakan dalam meneliti tanaman 

obat (Azwanida, 2015). Teknik yang paling banyak digunakan adalah maserasi. 
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Untuk prosedur ini, serbuk tanaman dan pelarut yang cocok digabungkan dan 

dibiarkan pada suhu kamar dalam wadah tertutup rapat. Saat konsentrasi dalam sel 

dan konsentrasi senyawa dalam pelarut tumbuhan setimbang, maka proses ekstraksi 

kemudian dihentikan. Setelah ekstraksi, filtrasi digunakan untuk pemisahan pelarut 

dari sampel. Kelemahan utama metode ini karena memerlukan waktu yang lama, 

banyak pelarut yang digunakan, dan kemungkinan kehilangan sebagian bahan 

kimia. Namun demikian, teknik maserasi dapat mencegah rusaknya senyawa yang 

bersifat termolabil (Mukhriani, 2014). 

2. Perkolasi 

Metode ini melibatkan membasahi sampel berbentuk serbuk sedikit demi 

sedikit didalam perkolator, yang merupakan wadah dengan bentuk silinder dengan 

keran dibagian bawahnya. Serbuk sampel ditambahkan pelarut dibagian atas, yang 

kemudian biarkan menetes secara bertahap ke bagian bawah. Manfaat dari prosedur 

ini adalah pelarut baru selalu diterapkan pada sampel. Kelemahannya adalah akan 

sulit bagi pelarut untuk menjangkau setiap bagian sampel dalam perkolator jika 

tidak homogen. Selain itu, prosedur ini memakan waktu lama dan menggunakan 

banyak pelarut (Mukhriani, 2014). 

3. Soxhlet 

Untuk menerapkan metode ini, klonsong yang berada di atas labu dan 

dibawah kondensor harus mengandung sampel berbentuk serbuk dalam selubung 

selulosa (kertas saring dapat digunakan). Labu diisi dengan pelarut yang sesuai, dan 

suhu dalam penangas dinaikkan diatas suhu refluks. Kelebihan metode ini proses 

ekstraksinya kontinyu, tiap sampel diekstraksi hanya digunakan pelarut baru yang 

dihasilkan dari kondensasi, menggunakan sedikit pelarut dan sedikit waktu. Karena 

bahan yang diekstraksi terus-menerus mendidih, hal itu dapat menyebabkan 

degradasi senyawa yang bersifat termolabil (Mukhriani, 2014).  
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4. Reflux dan Destilasi Uap 

Pelarut dan sampel ditempatkan dalam labu yang terpasang pada kondensor 

pada prosedur refluks. Sampai titik didih, pelarut dipanaskan. Uap kembali ke labu 

setelah mengembun (Mukhriani, 2014). 

Teknik serupa, seperti distilasi uap, sering digunakan untuk mengekstraksi 

minyak atsiri, yang merupakan kombinasi dari beberapa bahan kimia yang mudah 

menguap. Uap yang terkondensasi dan distilat ditampung dalam wadah yang 

menempel pada kondensor selama pemanasan (dipisahkan menjadi 2 bagian yang 

tidak bercampur satu sama lain). Kedua prosedur ini memiliki kelemahan yaitu 

dapat menghancurkan zat yang termolabil (Mukhriani, 2014). 

 

F. Aspirin 

Obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) adalah kelas asam organik dengan 

tindakan analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik yang secara kimiawi tidak 

berhubungan satu sama lain. Karena NSAID adalah penghambat enzim 

siklooksigenase, mereka mencegah asam arakidonat digunakan untuk membuat 

prostaglandin dan tromboksan. Cyclooxygenase (COX) ada dalam dua bentuk: 

COX-1, merupakan bentuk konstitutif dari enzim, sedangkan COX-2, merupakan 

bentuk yang dihasilkan sebagai respons terhadap peradangan. Oleh karena itu, 

manfaat analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik NSAID diasumsikan setidaknya 

sebagian disebabkan oleh penghambatan COX-2, tetapi beberapa efek toksiknya, 

terutama pada sistem pencernaan, kemungkinan besar disebabkan oleh 

penghambatan COX-1 (Sweetman, 2009). 

Efek samping yang paling umum dari NSAID umumnya gangguan 

gastrointestinal, seperti ketidaknyamanan gastrointestinal, mual, dan diare; ini 

biasanya ringan dan reversibel tetapi pada beberapa pasien ulserasi peptikum dan 
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perdarahan gastrointestinal yang parah dapat terjadi. Secara umum disepakati 

bahwa penghambatan siklooksigenase-1 (COX-1) memainkan peran penting dalam 

efek gastrointestinal dari NSAID; penghambatan selektif COX-2 meningkatkan 

toleransi gastrointestinal (Sweetman, 2009). 

NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs), termasuk aspirin, 

menyebabkan terjadinya kerusakan mukosa pada lambung dengan mekanisme lokal 

dan sistemik, tetapi penghambatan sistemik sintesis PG (Prostaglandin) mukosa 

endogen diyakini sebagai mekanisme utama. Onset cedera diprakarsai dari sifat 

asam dari banyak NSAID sementara penghambatan sistemik PG pelindung 

membatasi kemampuan mukosa untuk bertahan melawan cedera dan dengan 

demikian memainkan peran utama dalam pengembangan tukak lambung. NSAID 

asam (misalnya, aspirin) memiliki sifat iritasi topikal dan mereka menurunkan 

hidrofobisitas lapisan gel mukosa di mukosa lambung. Kebanyakan NSAID 

nonaspirin memiliki efek iritasi topikal, tetapi aspirin adalah yang paling merusak. 

Salisilat, pil aspirin berlapis enterik, sediaan parenteral atau rektal, dan prodrug 

NSAID semuanya terkait dengan cedera mukosa lambung yang tidak terlalu parah, 

tetapi karena mereka menekan PG endogen secara sistemik, mereka juga dapat 

menyebabkan tukak dan masalah GI lainnya (Dipiro, 2020). 

NSAID menghambat COX, enzim pembatas laju dalam transformasi asam 

arakidonat menjadi PG. Sebagian besar jaringan tubuh, seperti lambung, ginjal, 

usus, dan trombosit, mengandung COX-1; COX-2 biasanya tidak dapat dideteksi 

pada sebagian besar jaringan jika keadaan normal secara fisiologis, tetapi dapat 

muncul dengan sendirinya selama peradangan akut dan radang sendi. PG pelindung 

yang dibuat oleh COX-1 mengontrol sistem fisiologis seperti fungsi ginjal, 

homeostasis trombosit, dan integritas mukosa GI. PG yang berhubungan dengan 

peradangan, demam, dan nyeri diproduksi oleh COX-2, yang diaktifkan (tidak 
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diatur) oleh rangsangan peradangan seperti sitokin. Sementara efek anti-inflamasi 

NSAID sebagian besar merupakan konsekuensi dari penghambatan COX-2, efek 

samping negatifnya (seperti kerusakan GI atau ginjal) terutama disebabkan oleh 

penghambatan COX-1 (Dipiro,2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Metabolisme asam arakidonat setelah pelepasannya dari 

fosfolipid membran. Panah patah menunjukkan efek penghambatan. (ASA, 

aspirin; HPETE, asam hidroperoksieikosatetraenoat; NSAID, obat antiinflamasi 

nonsteroid; PG, prostaglandin.) (Dipiro, 2020). 

 

Rasio penghambatan COX-1-ke-COX-2 menentukan toksisitas GI relatif dari 

NSAID tertentu. NSAID nonselektif, termasuk aspirin, menghambat baik COX-1 

dan COX-2 pada tingkat yang bervariasi dan berhubungan dengan peningkatan 

kecenderungan untuk menyebabkan tukak lambung. Sebaliknya, inhibitor COX-2 
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selektif lebih suka menghambat COX-2 in vitro yang menghasilkan penurunan 

risiko ulkus dan komplikasi GI terkait (Dipiro, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Distribusi jaringan dan aksi isoenzim siklooksigenase (COX). 

Obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) nonselektif termasuk aspirin (ASA) 

menghambat COX-1 dan COX-2 dalam berbagai tingkat; Inhibitor COX-2 hanya 

menghambat COX-2. Panah patah menunjukkan efek penghambatan  

(Dipiro, 2020). 

 

Karena aspirin adalah NSAID salisilat, ia memiliki banyak karakteristik yang 

sama dengan NSAID tanpa aspirin. Aspirin dan salisilat lainnya berfungsi sebagai 

penghambat enzim siklooksigenase, akibatnya langsung terjadi penghambatan pada 

pembuatan prostaglandin dan tromboksan dari asam arakidonat. Mereka juga 

memiliki sifat analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Salisilat non-asetat tidak 

mencegah agregasi trombosit; aspirin tidak. Gejala gastrointestinal dapat 

diminimalkan dengan memberikan aspirin dengan makanan (Sweetman, 2009). 
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Penambahan aspirin pada inhibitor COX-2 selektif mengurangi manfaat 

penyembuhan ulkus dan meningkatkan risiko ulkus. Aspirin dan NSAID non-

aspirin menghambat COX-1 trombosit secara ireversibel, mengakibatkan 

penurunan agregasi trombosit dan waktu perdarahan yang berkepanjangan, 

sehingga meningkatkan potensi untuk perdarahan saluran cerna atas dan bawah 

(Dipiro, 2020).  

Asam salisilat merupakan turunan yang memiliki sifat analgesik, 

antiinflamasi, dan antipiretik. Aspirin adalah salah satu NSAID yang paling 

ulcerogenic, atau yang dapat merusak mukosa lambung atau mengakibatkan tukak 

lambung. Dibandingkan dengan obat antiradang lainnya, aspirin memiliki efek 

paling ampuh untuk mengatasi iritasi lambung (Shofiatun & Wulandari, 2021). 

Selain bersifat asam, efek samping aspirin juga menghambat pembentukan 

prostaglandin. Dengan meningkatkan sekresi mukus dan bikarbonat untuk 

melindungi mukosa saluran cerna, prostaglandin (PGE2 dan PGI2) yang diproduksi 

oleh mukosa lambung bekerja secara sitoprotektif. Oleh karena itu, penekanan 

prostaglandin akan mengurangi kemampuan protektif mukosa lambung, terutama 

terhadap asam (Iskendiarso Sigit & Andaja Soemardji, 2012). 

Aspirin (asam asetilsalisilat) adalah NSAID yang paling bertahan lama dan 

merupakan analgesic efektif, dengan durasi kerja sekitar 4 jam. Aspirin diabsorpsi 

dengan baik secara oral. pH asam dalam lambung menjaga fraksi besar aspirin tidak 

terionisasi sehingga menunjang absorpsi dalam lambung, karena aspirin merupakan 

asam lemah (pKa = 3,5), meskipun banyak aspirin diabsorpsi melalui area 

permukaan yang luas dari usus kecil bagian atas. Efek samping sering terjadi, 

sebagian karena pemberian obat dosis tinggi dalam waktu yang panjang dan 

sebagian karena penggunaan pada pasien lanjut usia yang lebih rentan terhadap efek 

samping (Neal, 2006). 
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Dalam lambung, COX-1 menghasilkan prostaglandin (PGE2 dan PGI2) yang 

menstimulasi mucus dan sekresi bikarbonat dan menyebabkan vasodilatasi, suatu 

aksi yang menjaga mukosa lambung. Aspirin menghambat COX-1 dan karena ini 

mengurangi efek sitoprotektif prostaglandin, obat ini sering menyebabkan efek 

samping yang serius pada gastrointestinal atas, termasuk pendarahan dan ulserasi 

(Neal, 2006). 

 

G. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan 

Berbagai jenis makhluk, termasuk tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sekitar 

manusia, diciptakan oleh Allah SWT. Tumbuhan merupakan anugerah dari Allah 

SWT yang memiliki berbagai manfaat.  

Allah SWT berfirman dalam QS. Thaha/20: 53 

ٖٓ الَّذِيْ جَعَلَ  انَْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءًًۗ فَاخَْرَجْنَا بهِ  سَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبلًًُ وَّ لكَُمُ الْْرَْضَ مَهْداً وَّ

نْ نَّبَاتٍ شَتّٰى   ٣٥ازَْوَاجًا م ِ

Terjemahnya: 

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah 

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

hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-

tumbuhan yang bermacam-macam (Kementerian Agama, 2021). 

Ayat di atas berbunyi, “Dia, yaitu Allah SWT, Yang telah menjadikan 

untukmu, hai Fir'aun dan seluruh manusia, bumi sebagai bentangan dan menjadikan 

untukmu di bumi jalan yang mudah untuk kamu ikuti, dan Dia, Tuhan. Juga, telah 

menurunkan air dari langit, yaitu hujan, agar tercipta sungai dan danau, lalu melalui 

hujan itu tumbuh-tumbuhan yang berbagai jenisnya Kami tumbuhkan.” Allah 

hanya membuat itu untuk kamu dan hewan peliharaan kamu. (Shihab, 2002).  

Dalam Q.S. An-Naba’/78:14-16 disebutkan juga bahwa: 

 

اجًاۙ  انَْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاۤءً ثجََّ نبََاتاًۙ  ل ِنخُْرِجَ بِه  حَبًّا ٤١وَّ جَنّٰتٍ الَْفَافاًًۗ  ٤٣وَّ  ٤١وَّ
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Terjemahnya: 

(14) Kami menurunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan deras (15) 

agar Kami menumbuhkan dengannya biji-bijian, tanam-tanaman, (16) dan 

kebun-kebun yang rindang (Kementerian Agama, 2021). 

Menurut ayat tersebut, Allah berfirman: Kami telah menurunkan dari 

kumpulan awan di dalamnya uap dari lautan air yang mengalir turun, agar Kami 

keluarkan apa yang tumbuh dengannya, khususnya dengan butiran air itu dan 

tumbuhan serta kebun yang rindang menjadikannya makanan bagi manusia dan 

hewan (Shihab, 2002). 

Tumbuhan yang subur memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan 

salah satunya yaitu jenis tanah tempat tumbuh. Apabila tanah tempat tumbuh 

memiliki kondisi yang baik, memiliki sumber air yang cukup akan menghasilkan 

tumbuhan yang subur yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan 

makanan bahkan untuk ilmu pengetahuan. 

Selain itu, pemanfaatan tanaman juga dapat menjadi salah satu alernatif 

pengobatan yang dapat digunakan oleh kalangan masyarakat, berbagai kandungan 

dari tanaman telah banyak dibuktikan sebagai pengobatan yang telah memberikan 

berbagai macam indikasi sesuai dengan penyakit yang ada. Nikmat ilmu yang 

diberikan oleh Allah SWT. menjadikan semakin berkembangnya obat yang 

digunakan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit. 

Dari dua ayat sebelumnya telah jelas bahwa Allah SWT menciptakan 

berbagai jenis tumbuhan untuk digunakan manusia sebagai pangan, ilmu 

pengetahuan, serta obat-obatan. 

Dalam Islam sejak masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sudah ada 

berbagai penyakit. Salah satu ujian Allah SWT terhadap ciptaan-Nya adalah sakit, 

dan Dia telah membuat obat untuk yang berfungsi sebagai pengobatan jenis-jenis 

penyakit. Diriwayatkan dalam Hadits Bukhari: 
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 ، بَيْرِيُّ دُ بْنُ الْمُثنََّى، حَدَّثنََا أبَوُ أحَْمَدَ الزُّ حَدَّثنََا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أبَيِ حَدَّثنََا مُحَمَّ

بِيِّ  حُسَيْنٍ، قَالَ حَدَّثنَِي عَطَاءُ بْنُ أبَيِ رَبَاحٍ، عَنْ أبَِي
َّ
نِ الن

َ
 ـ رضى الله عنه ـ ع

َ
رَيْرَة

ُ
ه

الَ 
َ
اءً  " صلى الله عليه وسلم ق

َ
 شِف

ُ
ه

َ
زَلَ ل

ْ
ن
َ
 أ

َّ
اءً إِلا

َ
 د

ُ
ه

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
   مَا أ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah 

menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan 

kepada kami ‘Umar bin Sa’id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan 

kepadaku ‘Atha bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu dari Nabi 

shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Allah tidak akan menurunkan 

penyakit melainkan menurunkan obatnya juga.” (HR. Bukhari) 

Imam Bukhari meriwayatkan hadist ini dari Muhammad bin Al Mutsanna, 

dari Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Umar bin Sa’id bin Abi Husain, dari Atha’ bin 

Abi Rabah, dari Abu Hurairah. Hadist ini mengajarkan akan penting untuk ikhtiar 

dalam mencari kesembuhan. Hadist ini bersifat umum mencakup setiap penyakit 

dan obatnya. Hadits ini mengilustrasikan sebab dan akibat dan menunjukkan bahwa 

menerima perawatan medis tidak mengurangi keimanan orang-orang yang berpikir 

bahwa hanya kehendak dan takdir Allah yang dapat membawa kesembuhan (Al 

Asqalani & Al Hafizh, 2016). 

Proses penyembuhan penyakit tentu tidak hanya sekedar mengonsumsi 

obat, pada hadis di atas dijelaskan bahwa dengan izin Allah SWT, penyakitnya akan 

sembuh. Oleh karena itu, ketika menderita suatu penyakit tetaplah berprasangka 

baik kepada Allah dengan terus mengingat-Nya dan berdoa kepada-Nya agar 

diberikan kesembuhan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fitokimia, Laboratorium 

Farmakologi dan Toksikologi, serta Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Farmasi 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian menggunakan metode ekperimental laboratorik. 

 

C. Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung dari bulan April 2022 hingga bulan januari 2023. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

(L.) Smith). 

2. Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Smith). 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan 

informasi yang dibutuhkan. Observasi eksperimental digunakan sebagai metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini. 

 

F. Instrumen Penelitian 

1. Alat yang digunakan 

Alat yang digunakan diantaranya bejana maserasi, blender, cawan porselin, 

deck glass, erlenmeyer (IwakiPyrex®), gelas kimia (IwakiPyrex®), gunting anatomis, 

jarum, kandang mencit, kanula, meja lilin, mikroskop, objek glass, pinset, pisau 

bedah, rotary vacuum evaporator (Heidolph®), scalpel, timbangan analitik (KERN®). 

2. Bahan yang digunakan 

Bahan yang digunakan diantaranya aspirin, aquadest, etanol 70%, kapas, 

kloroform, makanan hewan uji, mencit (Mus musculus), Na CMC, ranitidin, 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith). 

 

G. Prosedur Kerja 

1. Penyiapan Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah 

a. Pengambilan sampel 

Sampel yang diambil adalah rimpang siap panen pada musim kering dan 

keadaan rimpang yang berukuran besar dan tua. 

b. Pengolahan sampel 

Rimpang lempuyang gajah yang digunakan dalam penelitian bersumber dari 

Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) yang telah didapatkan, 

disortir basah, dibersihkan, diiris, lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. 
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Selain itu, rimpang yang telah kering disortir sebelum dijadikan serbuk dan 

disiapkan untuk ekstraksi. 

c. Ekstraksi sampel  

Wadah maserasi diisi hingga 500 gram serbuk rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Smith), kemudian dituang ekstrak etanol 70% hingga 

seluruh sampel tertutup. Aduk sesekali, biarkan selama 24 jam dalam wadah 

tertutup terhindar dari cahaya. Lalu disaring ke dalam wadah setelah 24 jam, dan 

filtratnya kemudian dimaserasi sekali lagi dengan pelarut etanol 70% baru. Proses 

ini dilakukan 3 x 24 jam. Hasil ekstraksi yang diperoleh kemudian dipekatkan 

menggunakan rotary evaporator, diikuti dengan pembebasan etanol (Nuari et al., 

2019). 

 

2. Pengujian Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah 

Pengujian efek penyembuhan tukak peptik ekstrak etanol Rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) dengan masing-masing dosis, 

menggunakan hewan percobaan mencit (Mus musculus). Jumlah hewan uji 

sebanyak 15 ekor yang dibagi menjadi 5 kelompok masing-masing 3 ekor. Setelah 

itu, setiap kelompok menerima perlakuan yaitu: 

a. Kelompok I : Kontrol negatif, mencit diberi Na CMC 1% 

b. Kelompok II : Kontrol positif, mencit diberi ranitidin 150 mg 

c. Kelompok III : Uji dosis 150 mg  

d. Kelompok IV : Uji dosis 300 mg  

e. Kelompok V : Uji dosis 600 mg  

Bahan uji diantaranya ekstrak rimpang lempuyang gajah, ranitidin, dan 

aspirin disuspensikan kedalam 0,5 ml larutan Na CMC 0,5%. Mencit dipuasakan 

selama 36 jam. Seluruh kelompok diberikan penginduksi berupa aspirin dengan 
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dosis 500 mg 1 jam sebelum diberikan sediaan uji. Kanula digunakan memberikan 

obat secara oral (p.o). Setelah empat jam, mencit dikorbankan, perutnya dibedah, 

dan jumlah tukak kemudian dihitung menggunakan metode skoring untuk 

menentukan adanya tukak (Dk & Jayanthi, 2018). 

 

3. Pengamatan Mikroskopik 

Lesi yang berkembang di mukosa lambung dan diidentifikasi dengan teknik 

skoring memerlukan pemeriksaan mikroskopis, sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Metode skor tukak lambung pada mencit (Mus musculus) (Iskendiarso 

Sigit & Andaja Soemardji, 2012) 

Keadaan Lambung Skor 

Normal (tidak ada tukak) 1 

Timbul kemerahan 1,5 

Timbul bintik pendarahan 2 

Ada tukak terhitung sejumlah 1-3 3 

Ada tukak terhitung sejumlah 4-6 4 

Ada tukak terhitung sejumlah 7-9 5 

Ada tukak terhitung sejumlah >9 atau perforasi 6 

4. Analisis Data 

Hasil uji tukak lambung secara mikroskopik ditentukan dengan metode skor. 

Data skor tukak lambung lalu dianalisis menggunakan uji statistic non-parametrik 

Kruskal Wallis untuk melihat perbandingan skor tukak lambung. Dasar keputusan 

uji Kruskal Wallis jika nilai sig. (significance) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Jika nilai sig. > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hipotesis penelitian 

H0 berarti tidak ada perbedaan skor yang bermakna antara kelompok dan H1 berarti 
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ada perbedaan skor yang bermakna antara kelompok. Jika H0 ditolak dan H1 

diterima, maka analisis data dilanjutkan dengan uji Mann Whitney untuk melihat 

perbedaan antar kelompok perlakuan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Jumlah Tukak Lambung dan Skor Tukak Lambung 

Tabel 4.1. Data hasil jumlah tukak lambung dan skor tukak lambung pada mencit 

(Mus musculus) 

Kelompok 

Perlakuan 
Mencit 

Jumlah 

Tukak 

Lambung 

Skor Tukak 

Lambung 

K1 I 10 6 

 II 12 6 

 III 7 5 

K2 I - 1 

 II - 1 

 III 1 3 

K3 I 7 5 

 II 7 5 

 III 4 4 

K4 I 3 3 

 II 2 3 

 III 3 3 

K5 I 2 3 

 II - 1 

 III 2 3 

Keterangan : 

 K1 : Kontrol negatif (-) 

 K2 : Kontrol positif (+) 

 K3 : Uji dosis 150 mg  

 K4 : Uji dosis 300 mg  

 K5 : Uji dosis 600 mg  
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2. Rerata Skor Tukak Lambung 

Tabel 4.2. Data hasil rerata skor ulkus pada mencit (Mus musculus) 

Kelompok 

Perlakuan 

Modus Skor tukak lambung 

Pada Mencit Rata-rata 

I II III 

K1 6 6 5 5,67 

K2 1 1 3 1,67 

K3 5 5 4 4,67 

K4 3 3 3 3 

K5 3 1 3 2,34 

3. Uji Mann Whitney  

Tabel 4.3. Hasil uji mann whitney efek penyembuhan ekstrak daun lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) terhadap skor tukak lambung pada mencit  

jantan (Mus musculus) 

Kelompok Perlakuan Signifikan Keterangan 

K1 vs K2 0,043 Berbeda bermakna 

K1 vs K3 0,099 Berbeda tidak bermakna 

K1 vs K4 0,034 Berbeda bermakna 

K1 vs K5 0,043 Berbeda bermakna 

K2 vs K3 0,043 Berbeda bermakna 

K2 vs K4 0,114 Berbeda tidak bermakna 

K2 vs K5 0,456 Berbeda tidak bermakna 

K3 vs K4 0,034 Berbeda bermakna 

K3 vs K5 0,043 Berbeda bermakna 

K4 vs K5   0,317 Berbeda tidak bermakna 

Keterangan : 

 K1 : Kontrol negatif (-) 

 K2 : Kontrol positif (+) 

 K3 : Uji dosis 150 mg  

 K4 : Uji dosis 300 mg  

 K5 : Uji dosis 600 mg  
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B. Pembahasan 

Di Indonesia penggunaan rhizoma Zingiber zerumbet (L.) Smith sebagai 

alternatif untuk mengobati diare, gangguan lambung, disentri, dan mengurangi rasa 

sakit, sedangkan di Brunei, rhizoma digunakan untuk mandian pasca melahirkan 

serta untuk daunnya dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan rematik, dan sakit 

persendian (Silalahi, 2018). 

Tukak lambung merupakan kondisi dimana kontinuitas pada mukosa 

lambung yang luasnya hingga didaerah bawah bagian epitel terputus (Rijal, 2016). 

Etiologi penyakit ulkus peptikum mungkin multifaktorial tetapi bakteri 

Helicobacter pylori memainkan peran penting. Kelainan mekanisme pertahanan 

mukosa yang normal, dan, dalam kasus tukak lambung, refluks isi duodenum ke 

dalam lambung atau pengosongan lambung yang tertunda mungkin juga terlibat. 

Faktor lain termasuk stres emosional, merokok, alkohol, dan obat seperti Non-

Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID) ataupun kortikosteroid (Sweetman, 

2009). 

Pembuatan ekstrak rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) 

adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Ekstrak tersebut kemudian 

diujikan pada hewan uji. 

Penelitian ini menggunakan 15 ekor mencit jantan yang terbagi dalam 5 

kelompok. Kelompok 1 sebagai kontrol negatif, kelompok 2 sebagai kontrol positif, 

kelompok 3 untuk uji dosis 150 mg, kelompok 4 untuk uji dosis 300 mg, dan 

kelompok 5 untuk uji dosis 600 mg. Tiap kelompok masing-masing terdiri dari 3 

ekor mencit jantan. 

Proses adaptasi terhadap hewan uji harus dilakukan selama seminggu 

sebelum mengukur efek dari penyembuhan tukak lambung. Tujuan dari proses 

adaptasi pada hewan uji adalah agar mereka terbiasa berada di lingkungan 
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percobaan dan agar mereka tidak mengalami stres yang dapat merusak hasil dari 

pengamatan. 

Setelah satu minggu diadaptasikan, untuk melakukan pengujian, mencit 

dipuasakan selama 36 jam sebelum diinduksikan aspirin. Aspirin adalah NSAID 

salisilat. Efek samping yang paling umum dari NSAID umumnya gangguan 

gastrointestinal, seperti ketidaknyamanan gastrointestinal, mual, dan diare; ini 

biasanya ringan dan reversibel tetapi pada beberapa pasien ulserasi peptikum dan 

perdarahan gastrointestinal yang parah dapat terjadi. Secara umum disepakati 

bahwa penghambatan siklooksigenase-1 (COX-1) memainkan peran penting dalam 

efek gastrointestinal dari NSAID; penghambatan selektif COX-2 meningkatkan 

toleransi gastrointestinal (Sweetman, 2009). 

Setelah hewan uji dipuasakan, lalu diinduksikan aspirin untuk memberikan 

efek luka pada lambung. Setelah satu jam tiap kelompok mencit diberikan 

perlakuan berbeda. Kelompok 1 hanya diberikan NaCMC 0,5%, kelompok 2 

diberikan ranitidin 150 mg, kelompok 3 diberikan ekstrak rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) dengan dosis 150 mg, kelompok 4 diberikan 

ekstrak rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) dengan dosis 300 

mg, dan kelompok 5 diberikan ekstrak rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet (L.) Smith) dengan dosis 600 mg. Setelah 4 jam, mencit lalu dikorbankan 

dengan melakukan pembedahan lambung. Kemudian dilanjutkan dengan skoring 

adanya tukak lambung dan pendarahan menurut penilaian (Dk & Jayanthi, 2018), 

sehingga diperoleh data skor tukak lambung. 

Berdasarkan skor rata-rata tukak lambung, kelompok 1 sebagai kontrol 

negatif dan kelompok 3 untuk uji dosis 150 mg menunjukkan skor tinggi yaitu 5,67 

dan 4,67. Untuk kelompok 2 sebagai kontrol positif dan kelompok 4 untuk uji dosis 
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300 mg, serta kelompok 5 untuk uji dosis 600 mg menunjukkan skor rendah yaitu 

1,67; 3; dan 2,34. 

Data skor tukak lambung kemudian dianalisis dengan uji statistic non-

parametrik Kruskal Wallis. Hipotesis penelitian H0 berarti tidak ada perbedaan skor 

yang bermakna antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan 

kelompok 5. H1 berarti ada perbedaan skor yang bermakna antara kelompok 1, 

kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dasar keputusan uji 

Kruskal Wallis jika nilai sig. (significance) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Jika nilai sig. > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Setelah data skor tukak 

lambung diuji, diperoleh hasil nilai sig. (p) 0,016. Artinya H0 ditolak dan H1 

diterima. 

Selanjutnya dilakukan uji Mann Whitney menunjukkan bahwa perbandingan 

antara kontrol negatif (K1) dibandingkan dengan kontrol positif (K2), K1 

dibandingkan dengan K4 (Uji dosis 300 mg), K1 dibandingkan dengan K5 (Uji 

dosis 600 mg), K2 dibandingkan dengan K3 (Uji dosis 150 mg), K3 dibandingkan 

dengan K4, dan K3 dibandingkan dengan K5, terdapat perbedaan bermakna. Hal 

ini ditandai dengan nilai p < 0,05. Perbedaan yang bermakna dalam hal ini 

menunjukkan bahwa kelompok 1 sebagai kontrol negatif tidak memiliki 

kemampuan untuk menyembuhkan tukak lambung. K1 dibandingkan K3, tidak 

terdapat perbedaan bermakna dengan nilai p > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

kelompok ini memiliki efek yang sebanding, artinya K3 kurang memiliki 

kemampuan untuk menyembuhkan tukak lambung dibandingkan K2, K4, dan K5. 

Hasil uji Mann Whitney menunjukkan bahwa perbandingan antara K2 sebagai 

kontrol positif dibandingkan dengan K4, K2 dibandingkan dengan K5, dan K4 

dibandingkan dengan K5, tidak terdapat perbedaan bermakna dengan nilai p > 0,05. 
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Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki efek yang dapat sebanding 

dengan efek ranitidin dalam mengobati tukak lambung. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsentrasi 

dosis 300 mg dan dosis 600 mg mencit pada ekstrak rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Smith) dapat berperan sebagai penyembuhan tukak 

lambung. 

Rimpang lempuyang gajah diduga mengandung flavonoid dan saponin yang 

dapat bekerja sebagai gastroprotektif. Flavonoid bekerja sebagai zat gastroprotektif 

terdiri dari kemampuannya dalam peningkatan kandungan prostaglandin pada 

mukosa lambung, kemampuan dalam pengurangan sekresi histamin sel mast 

dengan penghambatan aktivitas enzim histidin dekarboksilase, dan kemampuan 

untuk menangkal radikal bebas, yang memainkan peran penting dalam 

perkembangan tukak lambung dan erosi saluran cerna. Cara kerja saponin sebagai 

gastroprotektan adalah dengan memicu komponen pelindung pada membran 

mukosa lambung (Rahmaniyah, 2015). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) 

mempunyai efek penyembuhan terhadap tukak lambung. 

2. Dosis efektif ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

(L.) Smith) yang memiliki efek penyembuhan terhadap tukak lambung adalah 

dosis 300 mg. 

 

B. Saran 

1. Perlu dilakukannya penelitian lanjutan pada simplisia rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet (L.) Smith) menggunakan jenis-jenit pelarut yang 

berbeda. 

2. Perlu dilakukannya penelitian lanjutan untuk variasi dosis atau dengan 

kontrol pembanding berbeda dengan penelitian ini. 

3. Perlu dilakukannya penelitian terbaru pada jenis tanaman yang mempunyai 

potensi untuk dipergunakan sebagai alternatif penyembuhan tukak lambung. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah 

Disiapkan alat dan bahan 

 

Serbuk kering rimpang lempuyang gajah  

dimasukkan ke dalam wadah maserasi 

 

Ditambahkan cairan penyari etanol 70%  

hingga seluruh sampel terendam 

 

Dibiarkan selama 24 jam 

 

Disaring kedalam wadah penampung 

 

Filtratnya dimaserasi kembali dengan  

cairan penyari etanol 70% yang baru 

 

Dilakukan sebanyak 3 x 24 jam 

 

Hasil penyarian dipekatkan dengan rotavapor 

 

Dibebas etanolkan 
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Lampiran 2. Pengujian Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah 

Disiapkan alat dan bahan 

 

Ekstrak rimpang lempuyang gajah, ranitidin, dan aspirin  

disuspensikan kedalam 0,5 ml larutan Na CMC 1% 

 

Mencit dipuasakan selama 36 jam 

 

15 ekor mencit diinduksikan aspirin  

secara peroral menggunakan kanula 

 

Mencit diberi perlakuan berdasarkan 

 

 

Klp 1 

Na CMC (-) 

Klp 2 

Ranitidin (+) 

Klp 3 

Ekstrak I 

Klp 4 

Ekstrak II 

Klp 5 

Ekstrak III 

 

 

 

Setelah 4 jam, mencit dibedah 

 

Diamati secara mikroskopik 

 

Dihitung jumlah lesi lambung 
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Lampiran 3. Perhitungan Dosis Aspirin  

1. Dosis aspirin yang digunakan = 500 mg/KgBB Tikus 

2. Bobot mencit  = 20 gram 

3. Dosis untuk tikus bobot 200 g = 
500 𝑚𝑔

1000 𝑔
 x 200 g 

 = 100 mg 

4. Faktor konversi mencit 20 g = 0,14 

5. Dosis untuk mencit bobot 20 g = Dosis tikus (200 g) x faktor konversi  

 = 100 mg x 0,14 

 = 14 mg  

6. Menurut Farmakope Edisi III, penetapan kadar tablet memerlukan 20 

tablet, maka diambil 20 tablet aspirin kemudian digerus dan ditimbang 

berat totalnya. 

Total berat 20 tablet aspirin  

= 
(0,135 + 0,136 + 0,115 + 0,132 + 0,126 + 0,131 + 0,117 + 0,128 + 0,130 + 0,141 +
0,132 + 0,119 + 0,135 + 0,140 + 0,127 + 0,130 + 0,142 + 0,136 + 0,137 + 0,134)𝑔

 

= 2,623 g 

= 2623 mg 
7. Berat bahan aktif aspirin dalam 20 tablet aspirin adalah  

= 100 mg/tab x 20 tab  

= 2000 mg 

8. Maka serbuk aspirin yang digunakan = 
14 𝑚𝑔

2000 𝑚𝑔
 x 2623 mg = 18,36 mg  

9. Pembuatan larutan stok aspirin 

a. Untuk 1 mencit 20 g 

Ditimbang serbuk tablet aspirin sebanyak 18,36 mg kemudian 

disuspensikan dengan 0,5 ml NaCMC 0,5%. 

b. Untuk larutan stok 20 mencit 20 g 

Serbuk tablet aspirin = 18,36 mg x 20 = 367,2 mg. 

NaCMC 0,5% = 0,5 ml x 20 = 10 ml. 

Ditimbang serbuk tablet aspirin sebanyak 367,2 mg kemudian 

disuspensikan dengan 10 ml NaCMC 0,5%. 

10. Volume pemberian larutan aspirin pada mencit  

a. Mencit (24 g) = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 
24 𝑔 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 0,6 ml 

Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 24 g yaitu  

0,6 ml. 
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b. Mencit (25 g) = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 
25 𝑔 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 0,625 ml 

Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 25 g yaitu  

0,625 ml. 

 

c. Mencit (26 g) = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 
26 𝑔 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 0,65 ml 

Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 26 g yaitu  

0,625 ml. 

 

d. Mencit (27 g) = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 
27 𝑔 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 0,675 ml 

Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 27 g yaitu  

0,625 ml. 

 

e. Mencit (28 g) = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 
28 𝑔 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 0,7 ml 

Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 28 g yaitu  

0,7 ml. 

f. Mencit (29 g) = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 
29 𝑔 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 0,725 ml 

Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 29 g yaitu  

0,725 ml. 

g. Mencit (30 g) = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 
30 𝑔 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 0,75 ml 

Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 32 g yaitu  

0,8 ml. 
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Lampiran 4. Perhitungan Dosis Ranitidin 

1. Dosis lazim untuk manusia    = 150 mg 

2. Faktor konversi untuk mencit 20 g   = 0,0026 

3. Konversi dosis   = dosis lazim x faktor konversi 

   = 150 mg x 0,0026 

    = 0,39 mg 

4. Menurut Farmakope Edisi III, penetapan kadar tablet memerlukan 20 

tablet, maka diambil 20 tablet ranitidin kemudian digerus dan ditimbang 

berat totalnya. 

Total berat 20 tablet ranitidin 

= 
(0,298 + 0,302 + 0,295 + 0,295 + 0,302 + 0,295 + 0,296 + 0,297 + 0,300 + 0,296 +
0,296 + 0,297 + 0,292 + 0,293 + 0,291 + 0,301 + 0,300 + 0,302 + 0,301 + 0,297)𝑔

 

= 5,946 g 

= 5946 mg 
 

5. Berat bahan aktif ranitidin dalam 20 tablet ranitidine adalah  

= 150 mg/tab x 20 tab  

= 3000 mg 

6. Maka serbuk ranitidin yang digunakan = 
0,39 𝑚𝑔

3000 𝑚𝑔
 x 5946 mg = 0,77 mg  

7. Pembuatan larutan stok ranitidin 

a. Untuk 1 mencit 20 g 

Ditimbang serbuk tablet ranitidin sebanyak 0,77 mg kemudian 

disuspensikan dengan 0,5 ml NaCMC 0,5%. 

b. Untuk larutan stok 10 mencit 20 g 

Serbuk tablet ranitidin  = 0,77 mg x 10 = 7,7 mg. 

NaCMC 0,5% = 0,5 ml x 10 = 5 ml. 

Ditimbang serbuk tablet ranitidin sebanyak 7,7 mg kemudian 

disuspensikan dengan 5 ml NaCMC 0,5%. 

8. Volume pemberian larutan ranitidin pada mencit  

a. Mencit (25 g) = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 
25 𝑔 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 0,625 ml 

Jadi jumlah pemberian larutan ranitidin pada mencit bobot 25 g yaitu  

0,625 ml. 

b. Mencit (26 g) = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 
26 𝑔 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 0,65 ml 
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Jadi jumlah pemberian larutan ranitidin pada mencit bobot 26 g yaitu  

0,625 ml. 

 

c. Mencit (29 g) = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 
29 𝑔 𝑥 0,5 𝑚𝑙

20 𝑔
 

  = 0,725 ml 

Jadi jumlah pemberian larutan ranitidin pada mencit bobot 29 g yaitu  

0,725 ml. 
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Lampiran 5. Perhitungan Dosis Konversi Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Smith) 

1. Dosis 150 mg 

a. Dosis ekstrak yang digunakan  = 150 mg 

b. Bobot mencit   = 20 gram  

c. Dosis untuk mencit bobot 20 g  = 
150 𝑚𝑔
1000 𝑔  x 20 g 

   = 3 mg 

2. Dosis 300 mg 

a. Dosis ekstrak yang digunakan  = 300 mg 

b. Bobot mencit   = 20 gram  

c. Dosis untuk mencit bobot 20 g  = 
300 𝑚𝑔
1000 𝑔  x 20 g 

   = 6 mg 

3. Dosis 600 mg 

a. Dosis ekstrak yang digunakan  = 600 mg 

b. Bobot mencit   = 20 gram  

c. Dosis untuk mencit bobot 20 g  = 
600 𝑚𝑔
1000 𝑔  x 20 g 

   = 12 mg 
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Lampiran 6. Uji Tukak Lambung 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

 (d) (e) (f) 

 

 

 

 

 

 (g) (h)    

Gambar 1. Hasil uji tukak lambung kelompok 1 (kontrol negatif) pada mencit 

pertama. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam 

lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi 

A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit 

sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi B dan C perbesaran 4x10; (f) Hasil mikroskop bagian dalam 
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lambung mencit sisi B dan C perbesaran 10x10; (g) Hasil mikroskop 

bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (h) Hasil 

mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10. 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

 (d) (e) (f) 

 

 

 

 

 

 (g) (h) (i) 
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 (j) (k) (l) 

 

 

 

 

 

 (m)    

Gambar 2. Hasil uji tukak lambung kelompok 1 (kontrol negatif) pada mencit 

kedua. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam 

lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi 

A perbesaran 4x10; (d) (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi A perbesaran 10x10; (f) Hasil mikroskop bagian dalam 

lambung mencit sisi B dan  perbesaran 4x10; (g) (h) Hasil mikroskop 

bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (i) Hasil 

mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (j) 

Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 

10x10; (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D 

perbesaran 4x10; (l) (m) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi C perbesaran 10x10. 
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 (a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 (d) (e) (f) 

 

 

 

 

 

 (g) (h) (i) 

 

 

 

 

 

 

 (j) (k) (l) 
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 (m) (n) (o)  

Gambar 3. Hasil uji tukak lambung kelompok 1 (kontrol negatif) pada mencit 

ketiga. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam 

lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi 

A perbesaran 4x10; (d) (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi A perbesaran 10x10; (f) Hasil mikroskop bagian dalam 

lambung mencit sisi B dan  perbesaran 4x10; (g) Hasil mikroskop 

bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (h) Hasil 

mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (i) (j) 

(k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 

10x10; (l) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D 

perbesaran 4x10; (m) (n) (o) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi C perbesaran 10x10. 

 

 

 

 

 

 

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

Gambar 4. Hasil uji tukak lambung kelompok 2 (kontrol positif) pada mencit 

pertama. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam 

lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit 

perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit 

perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit 

perbesaran 10x10 pada sisi lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gambar 5. Hasil uji tukak lambung kelompok 2 (kontrol positif) pada mencit kedua. 

(a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung 

mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 

4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 

10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 

10x10 pada sisi lainnya. 

 

    

  

 

 

 

 

 (a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

 (d) (e) 
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Gambar 6. Hasil uji tukak lambung kelompok 2 (kontrol positif) pada mencit ketiga. 

(a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung 

mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 

4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 

10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 

10x10 pada sisi lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 (d) (e) (f) 
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 (g) (h) (i) 

 

 

 

 

 

 

 (j) (k) (l) 

 

 

 

 

 

 (m) (n) (o)  

Gambar 7. Hasil uji tukak lambung kelompok 3 (dosis ekstrak 150 mg) pada mencit 

pertama. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam 

lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi 

A perbesaran 4x10; (d) (e) (f) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi A perbesaran 10x10; (g) Hasil mikroskop bagian dalam 

lambung mencit sisi B dan  perbesaran 4x10; (h) Hasil mikroskop 

bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (i) Hasil 
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mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (j) (k) 

(l) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 

10x10; (m) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D 

perbesaran 4x10; (n) (o) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit 

sisi C perbesaran 10x10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 (d) (e) (f) 

 

 

 

 

 

 (g) (h) (i) 
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 (j) (k) (l) 

 

 

 

 

 

 (m) (n)   

Gambar 8. Hasil uji tukak lambung kelompok 3 (dosis ekstrak 150 mg) pada mencit 

kedua. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam 

lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi 

A perbesaran 4x10; (d) (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi A perbesaran 10x10; (f) Hasil mikroskop bagian dalam 

lambung mencit sisi B dan  perbesaran 4x10; (g) Hasil mikroskop 

bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (h) Hasil 

mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (i) (j) 

Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 

10x10; (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D 

perbesaran 4x10; (l) (m) (n) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi C perbesaran 10x10. 
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 (a) (b) (c) 

  

 

 

 

 

 

 

 (d) (e) (f) 

     

 

 

 

 

 (g) (h) (i) 

 

 

 

 

 

 

 (j) (k) (l) 
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 (m) (n) (o)  

 

 

 

 

 

 (p) (q)  

 

Gambar 9. Hasil uji tukak lambung kelompok 3 (dosis ekstrak 150 mg) pada mencit 

ketiga. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam 

lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi 

A perbesaran 4x10; (d) (e) (f) (g) Hasil mikroskop bagian dalam 

lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (h) Hasil mikroskop bagian 

dalam lambung mencit sisi B dan  perbesaran 4x10; (i) Hasil mikroskop 

bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (j) Hasil 

mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (k) 

(l) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 

10x10; (m) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D 

perbesaran 4x10; (n) (o) (p) (q) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi C perbesaran 10x10. 
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 (a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

 (d) (e) (f) 

 

 

 

 

 

 (g) (h) (i) 

 

 

 

 

 

 (j) (k) (l) 



62 
 

 
 

 

 

 

 

 

 (m)  

Gambar 10. Hasil uji tukak lambung kelompok 4 (dosis ekstrak 300 mg) pada 

mencit pertama. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian 

dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam 

lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian 

dalam lambung mencit sisi B perbesaran 4x10; (f) (g) (h) Hasil 

mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (i) 

Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 

4x10; (j) (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C 

perbesaran 10x10; (l) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit 

sisi D perbesaran 4x10; (m) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi C perbesaran 10x10. 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) 
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 (d) (e) (f) 

 

 

 

 

 

 (g) (h) (i) 

 

 

 

 

 

 (j) (k) (l)  

Gambar 11. Hasil uji tukak lambung kelompok 4 (dosis ekstrak 300 mg) pada 

mencit kedua. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam 

lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit 

sisi A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam 

lambung mencit sisi B perbesaran 4x10; (f) (g) Hasil mikroskop 

bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (h) Hasil 
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mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (i) 

(j) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 

10x10; (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D 

perbesaran 4x10; (l) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit 

sisi C perbesaran 10x10. 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

 (d) (e) (f) 

 

 

 

 

 

 (g) (h) (i) 
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 (j) (k) (l) 

 

 

 

 

 

 (m) (n)   

Gambar 12. Hasil uji tukak lambung kelompok 4 (dosis ekstrak 300 mg) pada 

mencit ketiga. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam 

lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit 

sisi A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam 

lambung mencit sisi B perbesaran 4x10; (f) Hasil mikroskop bagian 

dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (g) Hasil mikroskop 

bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (h) Hasil 

mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (i) 

Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 

4x10; (j) (k) (l) (m) (n) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit 

sisi C perbesaran 10x10. 
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 (a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

 (d) (e) (f) 

 

 

 

 

 

 (g) (h) (i) 

 

 

 

 

 

 

 (j) (k) (l) 
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 (m) (n)   

Gambar 13. Hasil uji tukak lambung kelompok 5 (dosis ekstrak 600 mg) pada 

mencit pertama. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian 

dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) (e) Hasil mikroskop bagian dalam 

lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (f) Hasil mikroskop bagian 

dalam lambung mencit sisi B perbesaran 4x10; (g) Hasil mikroskop 

bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (h) Hasil 

mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (i) 

(j) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 

10x10; (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D 

perbesaran 4x10; (l) (m) (n) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi C perbesaran 10x10. 

 

     

 

 

            

 

 

 (a) (b) (c) 
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 (d) (e) (f) 

        

 

 

       

 

 (g) (h) (i) 

 

 

 

 

 

 

 (j)  

Gambar 14. Hasil uji tukak lambung kelompok 5 (dosis ekstrak 600 mg) pada 

mencit kedua. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam 

lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit 

sisi A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam 

lambung mencit sisi B perbesaran 4x10; (f) Hasil mikroskop bagian 

dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (g) Hasil mikroskop      
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bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (h) Hasil 

mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (i) 

Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 

4x10; (j) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C 

perbesaran 10x10. 

 

 

 

             

 

 

 

 (a) (b) (c) 

   

    

          

           

 

 

 (d) (e) (f) 

 

                           

 

 

 

 (g) (h) (i) 
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 (j) (k) (l)  

Gambar 15. Hasil uji tukak lambung kelompok 4 (dosis ekstrak 600 mg) pada 

mencit ketiga. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam 

lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit 

sisi A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung 

mencit sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam 

lambung mencit sisi B perbesaran 4x10; (f) (g) (h) Hasil mikroskop 

bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (i) Hasil 

mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (j) 

Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 

10x10; (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D 

perbesaran 4x10; (l) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit 

sisi C perbesaran 10x10. 
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Lampiran 7. Analisis Data Kruskal-Wallis 

Tests of Normality 
 

Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skor Kelompok 1 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Kelompok 2 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Kelompok 3 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Kelompok 4 . 3 . . 3 . 

Kelompok 5 ,385 3 . ,750 3 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 
Kelompok N Mean Rank 

Skor Kelompok 1 3 13,67 

Kelompok 2 3 3,50 

Kelompok 3 3 11,33 

Kelompok 4 3 6,50 

Kelompok 5 3 5,00 

Total 15  

 

Test Statisticsa,b 

 Skor 

Kruskal-Wallis H 12,164 

df 4 

Asymp. Sig. ,016 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Kelompok 
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Lampiran 8. Analisis Data Mann Whitney 

1. Kelompok 1 dengan Kelompok 2 

Mann-Whitney Test 

Ranks 
 

Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Skor Kelompok 1 3 5,00 15,00 

Kelompok 2 3 2,00 6,00 

Total 6   

 

Test Statisticsa 

 Skor 

Mann-Whitney U ,000 

Wilcoxon W 6,000 

Z -2,023 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,043 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,100b 

a. Grouping Variable: Kelompok 

b. Not corrected for ties. 

 

2. Kelompok 1 dengan Kelompok 3 

Mann-Whitney Test 

Ranks 
 

Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Skor Kelompok 1 3 4,67 14,00 

Kelompok 3 3 2,33 7,00 

Total 6   

 

Test Statisticsa 

 Skor 

Mann-Whitney U 1,000 

Wilcoxon W 7,000 

Z -1,650 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,099 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,200b 
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a. Grouping Variable: Kelompok 

b. Not corrected for ties. 

 

3. Kelompok 1 dengan Kelompok 4 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Skor Kelompok 1 3 5,00 15,00 

Kelompok 4 3 2,00 6,00 

Total 6   

 

Test Statisticsa 

 Skor 

Mann-Whitney U ,000 

Wilcoxon W 6,000 

Z -2,121 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,034 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,100b 

a. Grouping Variable: Kelompok 

b. Not corrected for ties. 

 

4. Kelompok 1 dengan Kelompok 5 

Mann-Whitney Test 

Ranks 
 

Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Skor Kelompok 1 3 5,00 15,00 

Kelompok 5 3 2,00 6,00 

Total 6   
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Test Statisticsa 

 Skor 

Mann-Whitney U ,000 

Wilcoxon W 6,000 

Z -2,023 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,043 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,100b 

a. Grouping Variable: Kelompok 

b. Not corrected for ties. 

 

5. Kelompok 2 dengan Kelompok 3 

Mann-Whitney Test 

Ranks 
 

Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Skor Kelompok 2 3 2,00 6,00 

Kelompok 3 3 5,00 15,00 

Total 6   

 

Test Statisticsa 

 Skor 

Mann-Whitney U ,000 

Wilcoxon W 6,000 

Z -2,023 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,043 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,100b 

a. Grouping Variable: Kelompok 

b. Not corrected for ties. 

 

6. Kelompok 2 dengan Kelompok 4 

Mann-Whitney Test 

Ranks 
 

Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Skor Kelompok 2 3 2,50 7,50 
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Kelompok 4 3 4,50 13,50 

Total 6   

 

Test Statisticsa 

 Skor 

Mann-Whitney U 1,500 

Wilcoxon W 7,500 

Z -1,581 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,114 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,200b 

a. Grouping Variable: Kelompok 

b. Not corrected for ties. 

 

7. Kelompok 2 dengan Kelompok 5 

Mann-Whitney Test 

Ranks 
 

Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Skor Kelompok 2 3 3,00 9,00 

Kelompok 5 3 4,00 12,00 

Total 6   

 

Test Statisticsa 

 Skor 

Mann-Whitney U 3,000 

Wilcoxon W 9,000 

Z -,745 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,456 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,700b 

a. Grouping Variable: Kelompok 

b. Not corrected for ties. 
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8. Kelompok 3 dengan Kelompok 4 

Mann-Whitney Test 

Ranks 
 

Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Skor Kelompok 3 3 5,00 15,00 

Kelompok 4 3 2,00 6,00 

Total 6   

 

Test Statisticsa 

 Skor 

Mann-Whitney U ,000 

Wilcoxon W 6,000 

Z -2,121 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,034 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,100b 

a. Grouping Variable: Kelompok 

b. Not corrected for ties. 

 

9. Kelompok 3 dengan Kelompok 5 

Mann-Whitney Test 

Ranks 
 

Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Skor Kelompok 3 3 5,00 15,00 

Kelompok 5 3 2,00 6,00 

Total 6   

 

Test Statisticsa 

 Skor 

Mann-Whitney U ,000 

Wilcoxon W 6,000 

Z -2,023 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,043 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,100b 
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a. Grouping Variable: Kelompok 

b. Not corrected for ties. 

 

10. Kelompok 4 dengan Kelompok 5 

Mann-Whitney Test 

Ranks 
 

Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

Skor Kelompok 4 3 4,00 12,00 

Kelompok 5 3 3,00 9,00 

Total 6   

 

Test Statisticsa 

 Skor 

Mann-Whitney U 3,000 

Wilcoxon W 9,000 

Z -1,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,700b 

a. Grouping Variable: Kelompok 

b. Not corrected for ties. 
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Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penyiapan ekstrak lempuyang gajah untuk pengujian tukak lambung 

Keterangan : a. Penimbangan ekstrak lempuyang dosis 150 mg 

 b. Penimbangan ekstrak lempuyang dosis 300 mg 

 c. Penimbangan ekstrak lempuyang dosis 600 mg 

 d. Ekstrak lempuyang dosis 150 mg disuspensikan dalam NaCMC  

             0,5% 

 e. Ekstrak lempuyang dosis 300 mg disuspensikan dalam NaCMC  

             0,5% 

 f. Ekstrak lempuyang dosis 600 mg disuspensikan dalam NaCMC  

             0,5% 

 

 

 

 

A B C 

D F E 
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Gambar 2. Menginduksi secara peroral menggunakan kanula 

Keterangan : a. Mencit ditimbang sebelum diinduksi 

 b. Menginduksi mencit sesuai dengan volume pemberian obat/sediaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B 
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Gambar 3. Proses pembedahan mencit 

Keterangan : a. Setelah dibius mencit diletakkan dimeja bedah 

 b. Membuat sayatan dari perut bawah mencit 

 c. Membedah dengan memperlihatkan keseluruhan organ mencit 

 d. Lambung mencit dibelah untuk melakukan pengamatan.   
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