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ABSTRAK  

Nama Penyusun  : Sri Wahyuni 

Nim    : 70100119060 

Judul Skripsi  : Uji Aktivitas Antibakteri Dermal Patch Ekstrak Metanol 
Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) 
Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus  Secara In Vitro dan 

In Vivo 
 

Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) adalah salah satu genus zingiber 
yang telah lama dan banyak digunakan oleh masyarakat indonesia sebagai obat 

tradisional salah satunya sebagai antibakteri. Rimpang lempuyang gajah (Zingiber 
zerumbet L.) mengandung senyawa-senyawa terpenoid, flavonoid, tanin, dan 

fenolik. Senyawa-senyawa fenolik, flavonoid, tanin, dan terpenoid diketahui 
memiliki aktivitas antibakteri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas 

antibakteri formula dermal patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah 
(Zingiber zerumbet L.) terhadap bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro dan 

in vivo. Uji in vitro dilakukan dengan metode difusi agar dengan penanaman bakteri 
teknik metode cawan tebar dengan jumlah bakteri 1,5 x 108 CFU/ML, sedangkan 

uji in vivo dilakukan pada kelinci dengan melukai sepanjang 1,5 cm disertai 
penginfeksian bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian ini dilakukan pengujian 

dari 4 formula dengan polimer yaitu HPMC, NaCMC, kitosan, dan karbopol. Hasil 
uji in vitro menunjukkan bahwa formula dermal patch ekstrak metanol rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) memiliki aktivitas antibakteri terhadap 
bakteri Staphylococcus aureus dengan hasil diameter zona hambat pada formula 

HPMC sebesar 24,36 mm, NaCMC sebesar 16,56 mm, kitosan sebesar 14,62 mm, 
dan karbopol sebesar 22,20 mm. Untuk hasil uji in vivo menunjukkan penyembuhan 

luka infeksi sembuh pada hari ke 7 pada formula HPMC, sedangkan untuk formula 
NaCMC, kitosan, dan karbopol mengalami kesembuhan pada hari ke 10. Dari 

keempat formula tersebut formula HPMC memiliki daya hambat bakteri terkuat dan 
penyembuhan luka tercepat.  
 

Kata kunci: Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.), Patch, Staphylococcus 
aureus, Uji in vitro, Uji in vivo 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

ABSTRACT 

Nama Penyusun  : Sri Wahyuni 

Nim    : 70100119060 

Judul Skripsi   :Antibacterial Activity Test of Dermal Patch Methanol 
Extract of Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) 
Rhizome Extract Against Staphylococcus aureus Bacteria In 

Vitro and In Vivo  
  

Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) is a zingiber genus that has been 
used for a long time and is widely used by Indonesian people as traditional 

medicine, one of which is as an antibacterial. The rhizome of  lempuyang gajah 
(Zingiber zerumbet L.) contains terpenoids, flavonoids, tannins and phenolic 

compounds. Phenolic compounds, flavonoids, tannins and terpenoids are known to 
have antibacterial activity. This study was conducted to determine the antibacterial 

activity of dermal patch formula methanol extract of lempuyang rhizome (Zingiber 
zerumbet L.) against Staphylococcus aureus bacteria in vitro and in vivo. The in 

vitro test was carried out using the agar diffusion method by planting bacteria using 
the scattering dish technique with a bacterial count of 1.5 x 108 CFU/ML, while the 

in vivo test was carried out on rabbits with 1.5 cm long wounds accompanied by 
Staphylococcus aureus infection. This research tested 4 formulas with polymers, 

namely HPMC, NaCMC, chitosan, and carbopol. In vitro test results showed that 
the dermal patch formula of methanol extract of lempuyang rhizome (Zingiber 

zerumbet L.) had antibacterial activity against Staphylococcus aureus bacteria with 
the result that the diameter of the inhibition zone in the HPMC formula was 24.36 

mm, NaCMC was 16.56 mm, chitosan was 14.62 mm, and a carbopol of 22.20 mm. 
The results of the in vivo test showed that wound infection healed on day 7 for the 

HPMC formula, while the NaCMC, chitosan, and carbopol formulas recovered on 
day 10. Of the four formulas, the HPMC formula had the strongest bacterial 

inhibition and the fastest wound healing. 
 

Keywords: Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.), Patch, Staphylococcus 
aureus, In vitro test, In vivo test.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Salah satu organ tubuh yang dapat melindungi tubuh terhadap berbagai 

ancaman dari luar seperti kuman, virus dan bakteri yakni kulit (Fitri Handayani, 

dkk, 2015). Indonesia yang merupakan negara tropis, dimana penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri patogen  berada pada peringkat yang cukup tinggi dan 

banyak dialami dalam urutan penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat. Salah 

satu gangguan penyakit yang sering timbul pada bagian kulit yakni infeksi luka 

(Made Swastika, 2016). Bakteri, jamur, dan virus merupakan penyebab utama luka 

kulit yang terjadi di indonesia (Dini Agustina,dkk, 2016).  

Agen antibakteri merupakan senyawa yang dapat digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri. Mekanisme senyawa antibakteri dapat merusak 

dinding sel bakteri, mengubah permeabilitas membran, mengganggu pembentukan 

sintesis protein dan asam nukleat, serta menghambat aktivitas kerja enzim. Fenol, 

flavonoid, alkaloid, dan terpenoid merupakan beberapa senyawa yang dapat 

menyebabkan kerusakan dinding sel. Senyawa ini berpotensi sebagai antibakteri 

alami terhadap bakteri patogen berbahaya seperti bakteri Staphylococcus aureus 

(Septiani, dkk, 2017). 

Staphylococcus aureus merupakan salah satu jenis bakteri gram positif yang 

bersifat patogen dan cukup berbahaya pada manusia dan dapat menyebabkan 

infeksi pada kulit. (Nikmatul Hidayah & Aisha Khoirotun, 2016). Staphylococcus 

aureus sebagai  flora umum yang terdapat di dalam tubuh manusia yang ditemukan 

pada kulit, sistem saluran pernafasan dan sistem saluran pencernaan, namun bila 

populasi bakteri tersebut melampaui tingkat aman dan keberadaannya di luar 
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habitat aslinya maka akan menyebabkan terjadinya infeksi (Putri Margaretha & 

Cristhalia , 2022). Menurut data dari Amerika Serika dan Eropa menunjukkan 

bahwa Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen yang paling umum 

penyebab infeksi dengan tingkat prevalensi 18-30%  (Tong SYC & et all, 2015). 

Staphylococcus aureus  salah satu penyebab terjadinya infeksi bakteri yang dapat 

diobati dengan menggunakan antibiotik. Namun, penyalahgunaan pengobatan yang 

tidak tepat dapat mengakibatkan munculnya resistensi. Oleh karena itu, terdapat 

pilihan lain yang bisa dibuat dengan cara menggunakan komponen bahan herbal 

sebagai komponen dasar terapi pengobatan. 

Indonesia negara yang memiliki keanekaragaman hayati dengan berbagai 

jenis tumbuhan yang memiliki efek terapeutik, termasuk anggota tumbuhan dari 

famili Zingiberaceae. Secara tradisional masyarakat indonesia telah memanfaatkan 

lempuyang gajah  (Zingiber zerumbet L.) sebagai obat tradisional untuk 

menyembuhkan berbagai macam penyakit, antara lain antiradang, antivirus, 

antibakteri dan penyakit lainnya. 

Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa ekstrak rimpang lempuyang 

gajah memiliki berbagai aktivitas efek biologis sebagai antioksidan dan antibakteri 

(Hartiwi Diastuti, dkk, 2022). Menurut penelitian sebelumnya telah dibahas tentang 

aktivitas antibakteri lempuyang gajah yang menunjukkan bahwa ekstrak etanol 

lempuyang gajah secara kandungan fitokimia memiliki aktivitas antibakteri dan 

antijamur yaitu pada konsentrasi >400 𝜇g/disc (Jamilatur Rohmah & Chylen Setiyo 

Rini , 2022). 

 Rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) mengandung senyawa-

senyawa terpenoid, flavonoid, tanin, fenolik, dan  mengandung minyak atsiri sekitar 

0,82% yang terdiri dari zerumbon, pinen, α-caryophyllene, camphene dan cineole. 

(Mursito, 2007). Senyawa-senyawa fenolik, flavonoid, tanin, dan terpenoid 
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diketahui memiliki sifat aktivitas antibakteri. Senyawa terpenoid diketahui 

memiliki aktivitas antibakteri utama dalam rempah-rempah. Mekanisme terpenoid 

sebagai agen antibakteri dengan cara bereaksi bagian fraksi lipid membran plasma 

bakteri yang mempengaruhi permeabilitas membran sel yang mengakibatkan 

kebocoran bahan intraseluler sehingga fungsi membran sel menjadi terganggu dan 

pertumbuhan sel menjadi terhambat (Via Pujiah, 2021).  Senyawa tanin dan 

flavonoid merupakan senyawa polifenol yang bersifat sebagai agen antibakteri 

dengan cara membentuk ikatan kompleks dengan dinding sel bakteri sehingga 

menurunkan atau mengurangi permeabilitas dinding sel dan merusak membram sel 

bakteri akibat sifat zat lipofiliknya (Origenes Boy Kapitan, dkk, 2017). 

Patch adalah sediaan dermal yang menggunakan polimer untuk mengontrol 

pelepasan suatu obat (Hartesi & Sagita, 2021). Polimer, lapisan perekat, lapisan 

pendukung, plasticizer, penambah penetrasi, dan zat aktif membentuk komposisi 

tambalan yang tersedia saat ini sebagai pembentuk patch (Arya Baharudin, 2020). 

Polimer merupakan komponen utama dalam pembuatan patch adalah polimer, 

dimana polimer tersebut memastikan bahwa obat didistribusikan dengan kecepatan 

pelepasan obat yang terkendali (Nur Azizah Syahrana & Surya Ningsi, 2021) . 

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan tanaman yang memiliki aktivitas 

antibakteri yaitu lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) dengan memanfaatkan 

senyawa yang terkandung dalam rimpangnya yang diformulasikan dalam bentuk 

sediaan tambalan patch. Berbagai uji aktivitas antibakteri ekstrak rimpang 

lempuyang gajah telah dilakukan penelitian sebelumnya, tetapi belum ada 

penelitian yang melakukan penelitian tentang aktivitas antibakteri dalam bentuk 

sedian patch yang mengandung ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L). bentuk sediaan patch sebagai terobosan terbaru dalam 

produksi obat yang dapat menutupi infeksi sehingga mencegah kontaminasi bakteri 
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dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan ketika digunakan  (Trista Yulianti, 

2021). 

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan diatas sehingga peneliti ingin  

melakukan penelitian tentang Uji Aktivitas Antibakteri Dermal Patch Ekstrak 

Metanol Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) Terhadap Bakteri 

Staphylococcus aureus Secara In Vitro dan In vivo 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana evaluasi in vitro aktivitas antibakteri formula dermal patch ekstrak 

metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dengan menggunakan metode difusi agar? 

2. Bagaimana evaluasi in vivo aktivitas antibakteri formula dermal patch ekstrak 

metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus? 

C. Defenisi Operasional   

1. Kulit adalah organ yang menutupi permukaan tubuh dan berfungsi sebagai 

pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar. 

2. Bakteri adalah sekelompok organisme mikroskopis yang biasanya uniseluler 

dan tidak memiliki membran inti sel. 

3. Antibakteri adalah zat yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri dan dapat 

membunuh bakteri penyebab infeksi. 

4. Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) adalah salah satu tumbuhan empon 

dari famili Zingiberaceae yang biasa dikenal sebagai bahan obat tradisional dan 

bahan industri farmasi karena rimpangnya mengandung senyawa kimia yang 

dapat berkhasiat sebagai obat. 

5. Staphylococcus aureus adalah salah satu bakteri yang berbentuk kokus dan 

bersifat gram positif, tersebar luas di alam dan ada beberapa yang hidup sebagai 
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flora normal pada manusia yang terdapat di bagian aksila, daerah inguinal dan 

perineal, dan bagian lubang hidung bagian anterior. 

6. Kelinci (Oryctogalus cuniculus) adalah salah satu jenis ternak 

pseudoruminansia yang sering digunakan dalam penelitian biomedik  sebagai 

hewan coba dimana pada penelitian ini dibuat luka sayatan pada punggung 

kelinci serta diinfeksikan bakteri Staphylococcus aureus. 

7. Patch adalah sediaan dermal yang menggunakan beberapa polimer seperti 

HPMC, NaCMC, kitosan, dan karbopol yang berfungsi untuk mengontrol 

pelepasan suatu obat. 

8. In vitro adalah pengujian di luar tubuh makhluk hidup yang dilakukan pada 

kultur bakteri, sel terisolasi, atau organ terisolasi dengan menggunakan cawan 

petri. 

9. In vivo adalah pengujian pada makhluk hidup dimana pada penelitian ini 

menggunakan hewan coba kelinci. 

D. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini merupakan laboratorium murni dimana 

dilakukan Uji Aktivitas Antibakteri Dermal Patch Ekstrak Metanol Rimpang 

Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus 

Secara In Vitro dan In Vivo. 

E. Kajian Pustaka  

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa penelitian sebelumnya dimana ini 

bertujuan untuk melihat kejelasan arah, orginalitas, kemanfaatan, dan posisi dari 

penelitian, lalu dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya  
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Tabel 1. Kajian Pustaka 

No Judul Peneliti Hasil Perbedaan/Persamaan 

1.  Komponen dan 

Anti Bakteri dari 

Fraksi Kristal 

Minyak Zingiber 

zerumbet. 

Sri 

Mulyani,2010 

Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

L.) mampu menghambat bakteri 

Staphylococcus aureus pada kadar 

25% . 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini ialah metode yang digunakan 

menggunakan metode GC-MS dengan pelarut 

n – heksan dan pengujian dalam bentuk 

ekstrak. 

Persamaannya menggunakan bakteri 

Staphylococcus aureus. 

2.  Uji Antimikroba 

Ekstrak Segar Jahe 

– Jahean 

(Zingiberaceae) 

Terhadap Bakteri 

Staphylococcus 

aureus, Escericia 

Kartika Indah 

Permata Sari, 

2013 

Estrak segar lempuyang gajah 

memiliki diameter daerah bebas 

mikroba terhadap Staphylococcus 

aureus dengan diameter 9,13 mm. 

Perbedaan pengujian dalam bentuk ekstrak. 

Persamaan menggunakan metode difusi 

cakram dan bakteri Staphylococcus aureus. 
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coli, dan Candida 

albicans. 

 

 

3.  In Vitro Antibakteri 

Etanol Puni 

(Zingiber zerumbet) 

Asal Pulau Timur. 

Origenes 

Boys 

Kapitan,2017 

Ekstrak etanol Zingiber zerumbet lebih 

menghambat bakteri gram positif (S. 

aureus dan B.subtilis dibandingkan 

dengan bakteri gram negatif (E.coli 

dan B subtilis). 

Perbedaanya menggunakan metode difusi 

agar sumuran dan dalam bentuk ekstrak. 

Persamaanya menggunakan bakteri 

Staphylococcus aureus. 

 

4.  Aktivitas 

Antibakteri Ekstrak 

Rimpang 

Lempuyang Gajah 

(Zingiber zerumbet) 

Terhadap Bakteri 

Streptococcus 

pneumoniae 

Jamilatur 

Rohma, 2022 

Ekstrak etanol rimpang lempuyang 

gajah memiliki daya hambat bakteri 

yang kuat (konsentrasi 20 dan 40%) 

dan sangat kuat (konsentrasi 60, 80, 

100%). 

 

Perbedaan pengujian dalam bentuk ekstrak. 

Persamaannya menggunakan metode difusi 

cakram. 
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5.  Perbandingan 

Efektifitas 

Antibakteri Ekstrak 

Rimpang Zingiber 

zerumbet Terhadap 

Shigella 

dysentereae dan 

Vibrio cholera 

Secara In Vitro 

Dengan Metode 

Difusi. 

Retno 

Kaharseno, 

2015 

Rimpang Zingiber zerumbet 

mempunyai efek antibakteri  terhadap 

Shigella dysentereae dan Vibrio 

cholera. 

Perbedaanya menggunakan Shigella 

dysentereae dan Vibrio cholera, dan 

pengujian dalam bentuk ekstrak. 

Persamaanya menggunakan metode difusi. 

6.  Zingiber zerumbet 

Ekstrak Rimpang 

Menunjukkan 

Penyembuhan Luka 

Asmah 

Hamid, 2018 

Ekstrak etil asetat dari rimpang 

Zingiber zerumbet efektif sebagai gel 

pada penyembuhan luka. 

 

Perbedaanya menggunakan hewan coba tikus 

dan dalam bentuk ekstrak. 

Persamaanya menggunakan rimpang Zingiber 

zerumbet. 
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Terbuka Lebih 

Cepat. 

7.  Phytochemicals and 

Antibacterial 

Activity of Zingiber 

zerumbet Growing 

in Negeri Sembilan 

Malaysia. 

Nur Atielia 

Preshandin, 

2023 

Minyak rimpang memiliki aktivitas 

antibakteri yang kuat terhadap 

Escherichia coli dan Salmonella thyp, 

ekstrak metanol menunjukkan 

aktivitas penghambatan terhadap  

Staphylococcus aureus dan Bacillus 

aureus. 

 

Perbedaanya menggunakan metode difusi 

cakram. 

Persamaanya menggunakan Staphylococcus 

aureus. 
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F. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi in vitro aktivitas antibakteri formula 

dermal patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus. 

2. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi in vivo aktivitas antibakteri formula 

dermal patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus.  

G. Manfaat Penelitian 

1. Untuk institut pendidikan  

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh UIN Alauddin Makassar 

sebagai rujukan studi lanjutan, tambahan pengetahuan dan wawasan tentang 

aktivitas antibakteri formula dermal patch ekstrak metanol rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet L.) terhadap bakteri Staphylococcus aureus secara in 

vitro dan in vivo. 

2. Untuk Mahasiswa 

Dari hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama kuliah serta wawasan tentang aktivitas antibakteri formula 

dermal patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro dan in vivo. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tanaman Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) 

Lempuyang gajah merupakan tumbuhan dengan berbentuk semu yang 

memiliki  tinggi sekitar 1 m. Daun lempuyang gajah berwarna hijau, berbiji-biji, 

sedangkan pucuk dan batang lempuyang gajah berbulu. Bunga lempuyang gajah 

muncul dari dalam tanah, bunga majemuk berupa tandan buah anggur yang 

dilengkapi dengan  daun pelindung berwarna jingga-kuning, sedangkan buahnya 

berbentuk telur berwarna merah. 

Tanaman lempuyang gajah ini dapat tumbuh dimana saja mulai dari daerah 

dataran rendah hingga di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 1200 mdpl 

(Mursito, 2007). Setiap rumpun bisa menghasilkan sekitar 14 anakan untuk daerah 

dataran rendah, tetapi hanya bisa menghasilkan 5 anakan untuk daerah dataran 

tinggi. Rimpang muda maupun rimpang tua berwarna kuning muda dengan warna 

daging kuning. Rimpang lempuyang gajah memiliki rasa yang keras dan pahit dan 

berbau wangi  (Ulung, 2014). 

1. Klasifikasi  

Gambar 1. Rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) (Silalahi, 2018)
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Regnum  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta  

Sub Divisi : Angiospermae  

Class  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingeberales  

Famili  : Zingiberaceae  

Genus  : Zingiber  

Spesies  : Zingiber zerumbet L.Roscoe ex sm (Lianah, 2019).  

2. Nama lokal  

Lempuyang gajah, lempuyang kapur (sumatera), lempuyang badak, 

lempuyang kebo, lempuyang paek (jawa) (Mursito, 2007). 

3. Morfologi  

Lempuyang gajah merupakan salah satu tanaman terna tahunan 

(perennial) yang hidupnya berumpun atau bergerombol. Batang lempuyang 

gajah semu dengan tinggi maksimal mencapai 1-2 meter dpl, berwarna hijau, 

batang tersusun atas kumpulan pelepah daun. Daun tunggal dan berseling pada 

kanan dan kiri batangnya. Daunnya bangun, berbentuk lanset, dan memanjang. 

Ujung daunnya meruncing (acuminatus), pangkal daun runcing dengan tepi 

ujung yang rata. Panjang daun 25 - 40 cm dan lebar daun 10-15 cm. Jumlah 

helai daun 3-7 terlihat di setiap batang. Daunnya berbetuk menyirip, dengan 

tangkai daun pendek dan berbuku halus serta berwarna hijau tua. Bunganya 

berbentuk pinecone atau biji pinus dan berwarna merah dengan panjang tangkai 

bunga ± 12 cm. Bentuk rimpang besar dan kuat serta bercabang kokoh  dengan 

daging rimpang berwarna kuning kecoklatan (Lianah, 2019). 
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4. Ciri - Ciri Umum 

Lempuyang gajah merupakan salah satu tanaman perdu herba yang 

dapat tumbuh tinggi, batang asli berupa rimpang di bawah tanah, yang 

tingginya mencapai lebih dari 1 m. Batang semu merupakan kumpulan pelepah 

daun yang berseling, beberapa dari batangnya berkoloni dan berwarna hijau, 

serta rimpangnya tumbuh menjalar dan harum. Batang semu dibentuk oleh 

daun tunggal, pelepah, selingan, dan pelepah, serta permukaan atas tertutupi 

untaian rambut halus lanset sempit di permukaannya. Majemuk, bulat atau 

memanjang, menjulang di atas tanah, berambut halus, tipis, dengan ujung agak 

melebar dan melindungi daun dengan ujung rata yang merupakan ciri - ciri 

rangkain bunga. Bunga kuning cerah, hijau tua, atau putih tersusun dalam 

mahkotanya. Putik bercabang bebas dan benang sari berwarna kuning cerah. 

Buahnya berwarna merah tua berbentuk bulat seperti telur di sisinya. Benih 

pada bunganya memiliki bentuk bulat memanjang dan membulat (Prapti Utami, 

2008).  

5. Kandungan Kimia  

Rimpang lempuyang gajah mengandung minyak atsiri kurang lebih 

0,82% yang terdiri dari komponen pendukung antara lain zerumbon, pinen, a-

kariofilen, kamfen, sineol, limonen, eucalyptol, linanool, camphor, borneol, 

cycloheptane, norethynodrel, 3-carene, carveol, humulen epoksida, dan 

sinamaldehid (Marina Silalahi, 2018). Selain itu rimpang lempuyang gajah juga 

mengandung flavonoid, saponin, terpenoid, dan polifenol  (Mursito, 2007).  

Kandungan kimia dari lempuyang gajah yaitu kurkumin, diasetilafzelin , 

sineol, dipenten, limonen, arkurkumen, kadinen, kariofilenoks id,  

humulenepoksid, humulenol, heksahidrohumulenol, kamfen, dan zerumbon 

(Prapti Utami, 2008). 
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6. Manfaat  

Lempuyang gajah sejak lama digunakan sebagai obat tradisional 

maupun dan sebagai obat herbal bahan jamu. Rimpang lempuyang gajah 

dimanfaatkan dalam produk pelangsing, penghangat badan, obat anti pusing 

dan obat disentri. Dan juga membantu perut kembung dengan mengeluarkan 

gas (karminatif)  (Mursito, 2007). 

Selain itu rimpang lempuyang gajah juga memiliki khasiat dalam 

mengobati batu ginjal, disentri, kejang pada anak-anak, mencret, dapat 

meningkatkan nafsu makan, sebagai penyegar, mampu mengatasi sakit kuning, 

sakit kulit (obat luar), dan selesma (Prapti Utami, 2008).  

Hasil senyawa bioessay lempuyang gajah menunjukkan sebagai 

antiinflamasi, antimikroba dan antianalgesik (Marina Silalahi, 2018). 

Komponen senyawa-senyawa fenolik, flavonoid, tanin, dan terpenoid yang 

terkandung di dalam rimpangnya diketahui memiliki sifat aktivitas antibakteri.  

Minyak atsiri yang terkandung merupakan senyawa antimikroba dan sangat 

efektif dan ampuh sebagai antibiotik alami (Origenes Boy Kapitan, dkk, 2017). 

B. Kulit  

Kulit merupakan lapisan atau jaringan yang menutupi setiap bagian tubuh 

dan dapat melindungi tubuh dari berbagai bahaya yang datang dari luar. Ketebalan 

kulit manusia bervariasi dari kisaran ketebalan 0,5 mm hingga 5 mm, luas 

permukaan kulit sekitar 2 m2, dan berat kulit sekitar 4 kg. 

Lapisan kulit sendiri terdiri dari dermis yang terletak pada bagian dalam dan 

lapisan epidermis yang terletak pada bagian luar. Lapisan kulit terluar dibentuk oleh 

keratin pada lapisan tanduk yang dibentuk oleh sel-sel kulit yang sudah tua. Pada 

beberapa organ, kulit memberikan gambaran yang mirip dengan sisik tipis. Lapisan 

paling dalam dari epidermis disebut lapisan basal atau stratum germinativum. 
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Karena lapisan kulit memiliki pigmen melanin, yaitu warna kulit, yang berada di 

lapisan permukaan kulit, dimana sel ini bertahan sekitar 5-6 minggu, jadi dapat 

dikatakan seseorang mengalami pergantian kulit setiap 5 minggu (Wibowo, 2005). 

1. Struktur Kulit  

a) Epidermis  

Epidermis terdiri dari banyak lapisan terpisah dari epitel skuamosa 

berlapis. Jenis sel utama dari lapisan ini disebut keratinosit. Keratinosit 

merupakan hasil pembelahan sel pada lapisan terdalam epidermis, yaitu 

lapisan basal (stratum basal), terus lapisan ini tumbuh ke arah permukaan 

kulit, dan bergerak ke atas, keratinosit mengalami proses diferensiasi 

terminal, untuk membentuk sel-sel pada lapisan permukaan (stratum 

korneum). Korneosit, yang berkumpul sebagai respons terhadap fillagrin, 

menutupi komponen kerangka dari masing - masing sel ini dengan filamen 

keratin. Proses agregasi juga disebut sebagai keratinisasi, dan komponen 

filamen membuat membuat jaringan intraseluler canggih yang terkandung 

dalam matriks protein amorf yang dihasilkan dari butiran keratphyaline 

yang ditemukan di granulosum (lapisan granula). 

Gambar 2. Struktur Kulit (Sonny J. R. Kalangi , 2013) 
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Epidermis terdiri atas beberapa lapisan yaitu stratum basal, stratum 

spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum, dan stratum korneum. 

1) Stratum basal  

Stratum basal disebut dengan lapisan basal atau lapisan benih. 

Lapisan ini terletak paling dalam dan terdiri atas satu lapis sel yang 

tersusun di atas membran basal dan melekat pada lapisan dermis yang 

ada di bawahnya. Pada lapisan ini terdapat gambaran sel mitosis , 

proliferasi sel yang terlihat pada lapisan ini berfungsi sebagai 

regenerasi epitel. Lapisan ini menggambarkan sel mitosis. Saat lapisan 

ini bergerak lebih dekat ke permukaan, sel - sel yang ada di lapisan ini 

memunculkan sel - sel di lapisan yang lebih dalam. 

2) Stratum spinosum  

Stratum spinosum disebut sebagai lapisan sensorik dimana 

lapisan ini terdiri dari beberapa lapis sel yang memiliki bentuk besar 

seperti berbentuk poligonal dengan inti yang berbentuk oval. 

Sitoplasmanya berwarna kebiruan. Pada lapisan ini mengandung 

desmosom yang berfungsi sebagai tempat melekatnya sel-sel satu 

sama lain pada lapisan ini. Lapisan ini semakin tinggi maka akan 

semakin rata berbentuk pipih. 

3) Stratum granulosum  

Lapisan stratum granulosum disebut juga sebagai lapisan 

berbutir. Lapisan ini terdiri atas 2-4 lapisan epitel skuamosa yang 

lapisan selnya  banyak mengandung butiran keratohyalin. 
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4)  Stratum lusidum  

Stratum lusidum disebut juga sebagai lapisan bening. Dimana 

lapisan ini terdiri atas 2-3 lapisan sel yang berbentuk pipih yang dapat 

menembus cahaya, dan sedikit eosinophilic. 

5) Stratum korneum  

Stratum korneum disebut juga sebagai lapisan tanduk. Dimana 

pada lapisan ini terdiri dari beberapa lapisan sel-sel mati, sel pipih, dan 

sel tanpa inti. Serta lapisan ini memiliki sitoplasma yang digantikan 

oleh keratin.  

Terdapat empat jenis sel epidermis yaitu keratinosit, melanosit, 

sel langerhans, dan sel merkel. 

1) Keratinosit  

Sel-sel ini merupakan sel yang paling banyak ditemukan 

pada lapisan epidermis, dimana sekitar 85-95% berasal dari 

ektoderm yang terletak pada permukaan. Keratinosit adalah sel 

epitel yang berkeratin, sel yang dapat membentuk lapisan kedap air 

dan perisai pelindung bagi tubuh. Pada sel - sel ini, proses 

keratinisasi memakan waktu 2-3 minggu, dimulai dengan 

proliferasi mitosis, diferensiasi, kematian sel, dan deskuamasi 

(pengelupasan). 

2) Melanosit  

Sekitar 7 – 10% dari lapisan epidermis terdiri dari 

melanosit. Stratum basale dan stratum spinosum merupakan bagian 

dari cabang dendritik sel kecil yang panjang dan tipis, yang akan 

berakhir di keratinosit. 
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3) Sel langerhans  

Sel ini merupakan sel dendritik yang berbentuk ireguler 

yang terdapat di antara keratinosit dalam stratum spinosum. Sel 

langerhans ini berperan dalam aktivitas respon imun kulit. 

4) Sel markel  

Sel ini merupakan sel yang paling sedikit diantara sel 

lainnya. Sel - sel ini berasal dari krista neuralis yang ditemukan 

pada lapisan basal kulit tebal, folikel rambut, dan membran mukosa 

mulut (Sonny J. R. Kalangi , 2013). 

b) Dermis  

Dermis yang merupakan bagian dari kulit yang merupakan lapisan 

jaringan ikat yang terletak di lapisan dasar epidermis, dan merupakan 

pembentuk  terbesar dari kulit. Dermis dan epidermis saling mengikat satu 

sama lain melalui penonjolan-penonjolan epidermis ke bawah (rete ridge) 

dan penonjolan-penonjolan dermis ke atas (dermal papillae). Dermis 

umumnya berupa anyaman serat-serat yang saling mengikat yang sebagian 

besar merupakan serat kolagen, tetapi beberapa serat merupakan serat 

elastin. Serat-serat inilah yang membuat kulit sangat kuat dan elastis. 

Serat- serat kolagen dan elastin yang merupakan protein bahan penyusun 

yang terbentuk dari mukopolisakarida (glikosaminoglikan). 

Dermis terdiri atas 2 lapisan yaitu stratum papilaris dan stratum 

retikularis. 

1) Stratum papilaris  

Lapisan ini memiliki struktur yang lebih longgar yang ditandai 

dengan adanya papilla dermal, jumlahnya bervariasi antara 50 hingga 

250/mm2. Jumlahnya terbesar dan terbanyak yang lebih dalam pada 
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daerah dengan tekanan paling besar, seperti pada telapak kaki. 

Kebanyakan papilla mengandung pembuluh-pembuluh kapiler yang 

memelihara nutrisi pada epitel di atasnya.  

2) Stratum retikularis  

Lapisan pada bagian ini memiliki strata lebih tebal dan dalam. 

Bagian ini terdiri dari rongga jaringan lemak, kelenjar keringat, 

kelenjar sebaceous dan folikel rambut (Sonny J. R. Kalangi , 2013). 

Lapisan dermis terutama terdiri dari fibroblas, sel mast, dan 

makrofag. Fibroblas ini, yang biasanya ditemukan di sebelah serat 

kolagen dan elastin, membantu menciptakan matriks jaringan ikat di 

dalam dermis. Sel mast yang merupakan komponen lapisan dermis dan 

berfungsi sebagai penghasil sekresi tertentu. Namun, arteri darah dan 

dermis adalah tempat sel mast mengandung mediator sepeerti 

histamin, prostaglandin, leukotrien, dan faktor kemotaktik eosinofil 

dan neutrofil, selain itu zat lain. 

Makrofag merupakan sel fagosit yang berasal dari sumsum 

tulang dan dapat berperan sebagai pengumpul debris sel kotoran dan 

bahan ekstraseluler. Pada lapisan dermis juga banyak mengandung 

pembuluh darah, kelenjar getah bening, saraf, dan reseptor sensori.  

Pada bagian bawah lapisan dermis terdapat sebuah lapisan lemak 

subkutan yang memisahkan kulit dari fascia dan otot yang ada di 

bawahnya (Robin Graham & Brown Tony Burns, 2005) 

2. Fungsi Kulit  

a) Kulit mampu mencegah terjadinya kehilangan cairan tubuh yang esensial 

b) Kulit mampu melindungi dari masuknya zat-zat kimia beracun dari 

lingkungan dan mikroorganisme 
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c) Kulit sebagai fungsi-fungsi imunologi 

d) Kulit mampu melindungi dari kerusakan akibat radiasi UV  

e) Kulit sebagai pengatur suhu tubuh  

f) Kulit sebagai tempat terjadinya sintesis vitamin D (Robin Graham & Brown 

Tony Burns, 2005). 

3. Mekanisme Penyembuhan Luka  

Penyembuhan luka merupakan proses yang kompleks karena terjadinya 

kegiatan bioseluler dan biokimia yang terjadi secara berkesinambungan dari 

koordinasi serial termasuk pendarahan, koagulasi, inisiasi respon inflamasi akut, 

regenerasi, migrasi, dan proliferasi jaringan ikat dan sel parenkim, serta sintesis 

protein matriks ekstraseluler, remodeling parenkim dan jaringan ikat serta 

deposisi kolagen (Nova Primadina & Ahmad Basori, 2019). Secara umum 

penyembuhan luka dibagi dalam 3 fase  

1. Fase inflamasi awal (fase hemostasis) 

Fase inflamasi awal, juga dikenal sebagai fase hemostasis, dan fase 

inflamasi akhir adalah dua bagian dari fase inflamasi. Respons awal tubuh 

terhadap perdarahan yang disebabkan oleh jaringan yang rusak adalah 

mencoba menghentikannya dengan mengaktifkan faktor koagulasi intrinsik 

dan ekstrinsik, yang menyebabkan agregasi platelet dan pembentukan 

gumpalan. termasuk respon hemostatik (retraksi) dan reaksi hemostasis 

(Nova Primadina & Ahmad Basori, 2019). 

2. Fase Proliferasi  

Fase proliferatif, yang berlangsung dari hari ke-3 hingga hari ke-14 

pasca-cedera, ditandai dengan penggantian matriks sementara secara 

bertahap, yang sebagian besar terdiri dari trombosit dan makrofag, dengan 

migrasi sel fibroblas dan pengendapan produksi matriks ekstraseluler. Pada 
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level makroskopis ditandai dengan adanya jaringan granulasi yang kaya akan 

jaringan pembuluh darah baru, fibroblas, dan makrofag, granulosit, sel 

endotel dan kolagen yang membentuk matriks ekstraseluler dan neovaskular 

yang mengisi celah luka dan memberikan scaffold adhesi, migrasi, 

pertumbuhan dan diferensiasi sel (Nova Primadina & Ahmad Basori, 2019).  

3.Fase maturasi (remodeling)  

Fase maturasi berlangsung mulai hari ke-21 hingga sekitar 1 tahun 

yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan integritas struktural 

jaringan baru pengisi luka, pertumbuhan epitel, dan pembentukan jaringan 

parut. Pada fase ini terjadi kontraksi dari luka dan remodeling kolagen. 

Kontraksi luka terjadi akibat aktivitas fibroblas yang berdiferensiasi akibat 

pengaruh sitokin TGF-beta menjadi myofibroblas, yakni fibroblas yang 

mengandung komponen mikrofilamen aktin intraseluler. Myofibroblas akan 

mengekspresikan alfa SMA (alfa-Smooth Muscle Action) yang akan membuat 

luka berkontraksi matriks intraseluler akan mengalami maturasi dan asam 

hyaluronat dan fibronektin akan di degredasi (Nova Primadina & Ahmad 

Basori, 2019). 

C. Bakteri  

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

kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri adalah 

kelompok organisme mikroskopis yang pada umumnya bersel tunggal, dan tidak 

memiliki membran inti sel (Moch.Aditya, 2021). Bakteri biasanya berukuran 

beberapa mikrometer panjangnya dan mungkin berbentuk bulat, berbentuk batang, 

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

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

bakteri dapat hidup berdampingan secara parasit dan bersimbiosis dengan 
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tumbuhan dan hewan. Hanya sekitar 27 persen spesies bakteri yang memiliki 

spesies yang dapat diproduksi di laboratorium, sedangkan sebagian besar bakteri 

belum dikarakterisasi. 

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

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

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

dan dalam simbiosis dengan organisme lainnya serta sebagai agen patogen atau 

parasit, bahkan bakteri juga dapat kita temukan di dalam tubuh manusia. Pada 

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

yang dapat mencapai ukuran hingga 700 𝜇m yakni Thiomagrita yang secara normal 

bakteri jenis ini mempunyai dinding sel, seperti sel pada tumbuhan dan jamur akan 

tetapi bahan pembentuknya berbeda atau peptidoglikan. Beberapa jenis  bakteri 

mampu bergerak atau motil pergerakannya ini karena bakteri memiliki flagel 

(Effendi, 2020). 

1. Ciri- Ciri Bakteri  

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

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

berukuran 100 mikron 

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

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

bersimbiosis, parasit, dan saprofit. 

d) Bakteri pada umumnya tidak mempunyai kloroplas, kecuali bakterioklorof il 

dan bakteriopurpurin. 

e) Bakteri berkembang biak secara vegetatif dengan pembelahan biner dan 

generatif dengan konjugasi, transformasi, dan transduksi. 
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f) Bakteri hidupnya kosmopolit, artinya bakteri dapat hidup dan ditemukan 

dimana saja. Akan tetapi dalam kondisi ekstrim bakteri dapat membentuk 

endospora. Pembentukan endospora dimulai ketika sel mulai mereplikasi 

DNA dan satu salinan DNAnya dikelilingi oleh dinding sel yang tebal dan 

kuat. Akhirnya, dinding sebelah luar rusak,  tetapi endospora bakteri dapat  

bertahan hidup melewati segala jenis yang meliputi kekurangan makanan dan 

air. Panas atau dingin yang ekstrim, dan kebanyakan racun. Ketika  

lingkungan telah berubah menjadi normal maka endosporanya akan kembali 

mengalami hidrasi dan hidup kembali secara vegetatif untuk membentuk 

koloni (R.Gunawan Susilowarno & R.Sapto Hartono, 2007). 
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2. Struktur Tubuh Bakteri  

 

Gambar 3. Struktur tubuh bakteri (Fifendy, 2017) 

Setiap bagian tubuh pada bakteri memiliki fungsi masing-masing tiap 

bagian.  

a) Flagela atau bulu cambuk  

Flagela bakteri tersusun atas protein kontraktil sehingga dapat 

berkontraksi menyebabkan pergerakan ke kiri dan ke kanan sehingga 

bakteri dapat bergerak dengan kecepatan  sekitar 50 mm /detik atau sekitar 

seratus kali panjang tubuh perdetik. Flagella pada bakteri berfungsi sebagai 

alat gerak bagi bakteri. 
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b) Pilus atau fimbria  

Bagian menonjol dari bakteri, yang muncul sebagai benang-benang 

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

berfungsi sebagai mekanisme perlekatan pada bakteri lain dan juga pada 

organisme lain (sel inang). 

c) Kapsula  

Lapisan lendir yang mengelilingi sel dan merupakan kapsul, yang 

merupakan komponen dari bakteri, dibuat sebagai hasil dari sekresi 

metabolik. Bakteri ini memiliki kapsul yang berfungsi untuk terhubung ke 

substrat dan dapat memberikan perlindungan ekstra, termasuk 

meningkatkan ketahanan terhadap mekanisme pertahanan inang. Kapsul 

juga berfungsi sebagai pendiri koloni. 

d) Dinding sel  

Lapisan tubuh dinding sel terdiri dari peptidoglikan, juga dikenal 

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

bertindak sebagai bentuk sel pelindung, memberikan keamanan mekanis, 

dan mencegah sel pecah di lingkungan hipertonik yang lebih kental, dinding 

selnya tebal dan kaku. 

e) Membran plasma  

Molekul lipoprotein, yang terdiri dari molekul lipid (lemak) dan 

protein, membentuk membran plasma bakteri, yang merupakan membran 

tipis. Dinding sel bakteri mengandung membran plasma. Membran plasma 

mengontrol pertukaran zat antara sel dan lingkungannya dan berfungsi 

sebagai organ pelindung sel terhadap dunia luar. 
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f) Mesosom  

Mesosom merupakan struktur seperti membran yang membentuk lipatan 

yang ada di sitoplasma. Mesosom berfungsi sebagai tempat segregasi 

(pemisahan) DNA dan pembentukan dinding sel baru serta transpor 

intraseluler. 

g) Sitoplasma  

Cairan yang membentuk sel bakteri disebut sitoplasma. Komponen 

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

bakteri, sitoplasma berfungsi baik sebagai lingkungan organel dan 

penghalang terhadap benturan. 

h) Ribosom  

Di dalam sitoplasma bakteri terdapat organel terapung yang disebut 

ribosom. Molekul protein dan RNA membentuk ribosom. Sintesis protein 

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

fungsional, seperti enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme, keduanya 

dapat diproduksi oleh ribosom. 

i) Region nukleoid  

Meskipun bakteri tidak memiliki nukleus sel asli, mereka memiliki 

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

area nukleoid. Molekul DNA beruntai ganda dengan bentuk seperti cincin 

(melingkar) dapat ditemukan di daerah nukleoid. DNA sel prokariotik 

biasanya seperseribu ukuran bakteri. Struktur seperti kromosom dari DNA 

beruntai ganda ini terlihat pada sel eukariotik. Untuk mengontrol aktivitas 

seluler agar sel bakteri bereproduksi, DNA bakteri melakukan peran ini. 
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j) DNA sirkuler   

Meskipun bakteri tidak memiliki inti sel, mereka mengandung 

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

dalam nukleoid. 

k) Lembar fotosintetik  

Lembaran fotosintetik adalah lipatan membran yang terjadi pada 

bakteri fotosintetik yang menghadap sitoplasma. Lembar fotosintesis 

bertindak sebagai katalis untuk fotosintesis. 

l) Endospora  

Beberapa bakteri ada yang mampu membentuk endospora. 

Pembentukan endospora adalah kemampuan beberapa bakteri. Bakteri 

dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan 

dengan memproduksi endospora. Endospora tidak akan rusak oleh 

pemanasan karena tahan panas. Ketika suhu naik di atas 120 °C, spora 

dapat mati. Namun, endospora dapat berkembang menjadi bakteri seperti 

sebelumnya jika keadaan atau habitat telah membaik (R.Gunawan 

Susilowarno & R.Sapto Hartono, 2007). 

D. Staphylococcus aureus  

 

 

Gambar 4. Bakteri Staphylococcus aureus (Hastuti, 2020)  
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Klasifikasi Staphylococcus aureus sebagai berikut :  

Domain  : Bacteria 

Kingdom  : Eubacteria 

Divisi  : Firmicutes  

Class  : Baciili 

Ordo  : Bacilales  

Family  : Stapylococcaceae 

Genus   : Staphylococcus  

Species : Staphylococcus aureus  

Staphylococcus berasal dari kata staphylos yang berarti kelompok buah 

anggur dan coccus yang berarti bulat.  Staphylococcus aureus merupakan nama 

spesies dari genus Staphylococcus. Nama genus diberikan karena pada pengamatan 

mikroskopis bakteri ini berbentuk seperti setengah buah anggur sedangkan spesies 

aureus diberikan karena bakteri ini berwarna kuning keemasan pada biakan murni. 

Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri penyebab infeksi pada luka. 

Staphylococcus aureus adalah salah satu bakteri gram positif yang bersifat 

aerob fakultatif, tidak menghasilkan flora, dan tidak pula bergerak, umumnya 

bakteri ini akan tumbuh berpasangan maupun berkelompok, dengan diameter 

sekitar 0,8-1,0 𝜇m. Bakteri dapat  tumbuh pada suhu optimal 37 ℃ dengan waktu 

pembelahan 0,47 jam.  Bakteri ini merupakan merupakan mikrofloral normal 

manusia. Bakteri ini biasanya terdapat pada saluran pernapasan atas dan pada 

bagian kulit.  

Pada manusia, Staphylococcus aureus dapat ditemukan pada flora normal 

saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan kulit. Selain itu, bakteri ini ada di 

lingkungan dan di udara. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan 

enterotoksin yang merupakan salah satu agen penyebab keracunan. 
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Enterotoksin yang dihasilkan oleh strain bakteri Staphylococcus aureus 

dapat mentolerir pemanasan pada suhu 100 °C selama 20 menit saat tumbuh dalam 

suatu produk. Bakteri ini bertanggung jawab atas sejumlah penyakit menular, 

termasuk bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. (Hastuti, 2020). 

E. Kelinci 

Klasifikasi kelinci (Oryctogalus cuniculus) 

Kingdom : Animalia  

Phylum : Chordata Sub 

Sub phylum  : Vertebrata 

Clasis   : Mammalia  

Ordo   : Legomorpha 

Familia  : Leporidae 

Subfamilia  : Leporine 

Genus   : Oryctogalus 

Spesies  : Oryctogalus cuniculus (Rinanto, dkk, 2018). 

Kelinci salah satu jenis ternak pseudoruminansia, yakni herbivora yang 

tidak dapat mencerna serat secara baik. Fermentasi hanya terjadi di Caecum yang 

merupakan 50% dari seluruh kapasitas saluran pencernaan. Kelinci juga diketahui 

Gambar 5. Kelinci (Rinanto, dkk, 2018) 
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mampu melakukan caecotrophy atau coprophage, yaitu proses memakan kembali 

faeces di pagi atau malam hari (Rinanto, dkk, 2018). 

1. Morfologi  

Kepala, leher, badan, dan ekor, secara kolektif dikenal sebagai kaput, 

leher rahim, dan belalai, membentuk tubuh morfologi kelinci. Kelinci memiliki 

ukuran tubuh yang kecil, berukuran panjang 20 hingga 50 cm dan berat antara 

0,4 hingga 2 kg. Mereka juga memiliki telinga panjang yang menghadap ke 

depan dan panjangnya bisa 10 cm atau lebih, hidung silindris, rambut halus 

menutupi seluruh tubuh, termasuk kaki dan ekor, empat kaki lebih pendek dari 

kaki belakang, lima jari di setiap kaki , dan gigi seri. Kelinci dulunya termasuk 

dalam ordo Rodentia (hewan pengerat) yang memiliki empat gigi seri. Namun, 

karena memiliki enam gigi seri, mereka kemudian dipindahkan ke ordo 

Logomoha (Yedraliza, dkk, 2017). 

2. Pakan  

Hijauan dan konsentrat adalah dua sumber utama pakan kelinci. Hijauan 

yang akan diberikan pada kelinci tidak segar; sebaliknya, ia harus layu. 

Mengetahui konsumsi harian per ekor, kebutuhan protein, kandungan kalori, 

kandungan serat kasar, dan kandungan lemak kasar pakan merupakan faktor 

penting yang harus diperhatikan saat memberi makan kelinci (Marhaeniyanto 

dan Susanti, 2017). Pelet merupakan ransum yang dibuat dengan cara Bahan 

baku digiling menjadi pelet, yang selanjutnya dikompres menggunakan cetakan 

dengan berbagai bentuk, diameter, panjang, dan kekerasan (Rinanto, dkk, 2018). 
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3. Kebutuhan Nutrisi Kelinci  

Menurut NRC 1997 dalam Rinanto 2018 kelinci pada masa pertumbuhan 

membutuhkan Digestible Energy (DE) 2500 kkal/kg, TDN 65%, serat kasar 10-

12%, protein kasar 16% dan lemak 2%. Pemberian pakan terhadap kelinci 

berdasarkan pada bobot kelinci dan status fisiologis. Kebutuhan bahan kering 

untuk kelinci adalah 3-3,5% bobot kelinci. Sedangkan menunjukkan bahwa 

kebutuhan pakan kelinci yaitu 60g/kg bobot/hari (Rinanto, dkk, 2018). 

4. Kebiasaan Hidup  

Meskipun aktif di malam hari, atau aktif di malam hari, kelinci dapat 

beradaptasi dengan lingkungannya dan melakukan tugas pemeliharaan 

sepanjang hari. Kelinci dapat ditempatkan pada suhu 21°C, yang merupakan 

suhu ideal, meskipun dapat menjadi stres pada suhu antara 25 dan 30°C. Seekor 

kelinci akan mengalami tekanan jika ia dikeluarkan dari habitatnya yang nyaman 

dan ditempatkan di habitat yang tidak nyaman karena komponen sosial yang 

penting dalam hidupnya. 

a) Coprophagy yang artinya memakan kembali feses yang telah dikeluarkan, 

sifat coprophagy biasanya terjadi pada malam atau pagi hari berikutnya 

Gambar 6. Kebutuhan Nutrisi (Yedraliza, dkk, 2017) 
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b) Grooming yang artinya kelinci menjilati rambut tubuh untuk menjaga 

kebersihan 

c) Stereotypes, yang disebut sebagai tindakan yang berulang dan tidak memiliki 

tujuan seperti mengais-ngais, menggigiti kawat, menggigiti tempat pakan, 

menekan tempat minum, kepala gemetar, mengunyah semu, mengigit pagar 

kandang dan menggosokkan badan pada dinding kandang 

d) Menandai wilayah kekuasaan pada kelinci jantan dengan melakukan urinasi 

(Yedraliza, dkk, 2017). 

F. Antibakteri  

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

dan Bacteria yang berarti tongkat. Karena bakteri pertama kali ditemukan berbentuk 

seperti  batang (Aulia Deby Pelu, 2022). 

Zat antibakteri digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri.  

Antibakteri adalah metabolit sekunder yang terdapat pada makhluk hidup. Zat 

antibakteri seringkali bekerja dengan cara mengganggu dinding sel, mengubah 

permeabilitas membran, mencegah sintesis protein, dan berpotensi menghambat 

aktivitas enzim. Alkaloid, flavonoid, dan fenol adalah beberapa zat yang 

berkontribusi terhadap kerusakan dinding sel bakteri atau penghambatan bakteri.  

Zat ini dapat berfungsi sebagai agen antibakteri organik melawan mikroorganisme 

berbahaya seperti Staphylococcus aureus (Septiani, dkk, 2017).  

Alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, triterpenoid fenolik, dan tanin 

merupakan salah satu zat metabolisme sekunder yang terdapat pada ekstrak etanol 

rimpang gajah lempuyang. Karena senyawa fenolik memiliki kemampuan 

bakteriosidal dan bakteriostatik, maka senyawa fenolik dan turunannya yang 

terdapat pada ekstrak lempuyang Gajah memiliki aktivitas antibakteri. Sementara 

bakteriostatik adalah mekanisme fungsi antibakteri yang hanya memperlambat 
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pertumbuhan sel bakteri dan tidak dapat membunuh sel bakteri, bakteriosidal adalah 

mekanisme kerja antibakteri yang dapat menghancurkan sel bakteri. 

Senyawa Tanin dalam ekstrak rimpang gajah lempuyang bekerja sebagai 

agen antibakteri dengan memicu enzim, adhesi sel mikroba, dan gangguan 

metabolisme transpor protein lapisan dalam sel (Jamilatur Rohmah & Chylen 

Setiyo Rini , 2022).  

Pada dasarnya banyak metode yang dapat digunakan untuk menganalisis 

aktivitas antibakteri suatu senyawa obat.  

1. Metode Difusi 

Metode ini merupakan salah satu metode dari uji aktivitas antibakteri 

yang sering digunakan Dibandingkan dengan pendekatan lain, metode ini 

merupakan salah satu yang paling sering digunakan untuk menguji aktivitas 

antibakteri. Dengan menempatkan piring yang mengandung agen antimikroba di 

atas media agar yang telah diisi dengan bakteri, pendekatan ini memungkinkan 

agen antimikroba meresap ke dalam media agar. Daerah bening dapat digunakan 

sebagai indikator bahwa perlakuan antimikroba telah menghambat 

perkembangan bakteri pada permukaan media agar. Diameter zona hambat 

pertumbuhan bakteri akibat difusi obat pada titik awal pemberian ke daerah 

difusi merupakan metode difusi observasi. 

a) Metode Difusi Cakram   

Piringan yang berisi agen antibakteri kemudian diletakkan pada 

media agar yang sebelumnya telah ditanami bakteri sehingga antibakteri 

dapat berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasika n 

adanya hambatan pertumbuhan bakteri oleh agen antibakteri pada 

permukaan media agar tersebut. Metode difusi ini dilakukan dengan cara 

menanam bakteri pada media agar padat tertentu kemudian diletakkan 
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kertas samir (cakram) atau disk lalu dilihat hasil diameter hambatnya.  

Diameter zona jernih inhibisi di sekitar cakram diukur sebagai kekuatan 

inhibisi obat melawan bakteri yang diuji. 

b) Metode E-Test (Epsilometer test) 

Metode ini merupakan metode gabungan antara metode difusi dan 

metode dilusi. Metode ini digunakan untuk mengestimasi Kadar Hambat 

Minimum (KHM) yang merupakan konsentrasi minimal suatu agen 

antibakteri untuk dapat menjadi penghambat pertumbuhan bakteri. Metode 

ini menggunakan strip plastik yang mengandung agen antibakteri dari kadar 

terendah sampai dengan kadar tertinggi dan diletakkan pada permukaan 

media agar yang telah ditanami bakteri sebelumnya.   

c) Ditch-Plate Technique 

Metode ini menggunakan sampel uji berupa agen antibakteri. Dalam 

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

di parit yang dibuat dengan mengiris media agar secara longitudinal dalam 

cawan petri, dan bakteri uji (menggunakan maksimal 6 jenis bakteri uji) 

digoreskan ke arah parit yang mengandung agen antibakteri. 

d) Cup-Plate Technique  

Metode ini sama dengan metode disk diffusion dimana dibuat sumur 

pada media agar yang telah ditanami oleh mikroorganisme dan pada media 

agar tersebut diberi agen antibakteri yang akan dilakukan pengujiannya. 

2. Metode Dilusi  

Metode dilusi adalah salah satu metode aktivitas antibakteri yang 

digunakan untuk mengetahui potensi suatu senyawa terhadap aktivitas 

antimikroba dengan menentukan Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) dan 

Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM) (Fatisa, 2013). 
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Metode dilusi menggunakan prinsip pengenceran antibakteri sehingga 

dapat diperoleh beberapa konsentrasi yang ditambah suspensi bakteri dalam 

media. Metode pengenceran memanfaatkan prinsip pengenceran antibakteri 

untuk menghasilkan beberapa konsentrasi yang ditambahkan pada media yang 

mengandung suspensi bakteri. Ada atau tidak adanya pertumbuhan bakteri 

adalah pendekatan yang diamati; jika ada pertumbuhan bakteri, tingkat 

kesuburan pertumbuhan itu dapat ditentukan dengan menghitung jumlah koloni. 

Menghitung jumlah koloni yang diperlukan untuk menghentikan pertumbuhan 

atau membasmi bakteri yang diuji adalah tujuannya (Indra Lesmana & Afidatul 

Muadifah, 2020). 

G. Antibiotik  

1. Defenisi Antibiotik  

Antibiotika ( anti = lawan, bios = hidup) merupakan zat – zat kimia yang 

dihasilkan oleh fungi dan bakteri, yang memiliki khasiat untuk mematikan atau 

menghambat pertumbuhan kuman tetapi memiliki toksisitas yang  relatif rendah 

terhadap manusia (Tjay T.H & Rahardja K, 2015). Antibiotik bersifat 

bakterisidal yang membunuh bakteri sedangkan antibiotik bersifat 

bakteriostatik yang menghambat pertumbuhan bakteri (Etebu & Arikekpar, 

2016). 

2. Klasifikasi Antibiotik  

Ada beberapa klasifikasi antibiotik yakni berdasarkan mekanisme aksi, 

spektrum kerja, dan struktur molekul (Etebu & Arikekpar, 2016). 

a) Berdasarkan mekanisme aksi  

Antibiotik dalam menghambat bakteri dan membunuh bakteri 

berdasarkan mekanisme aksi terdiri dari :   
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1) Antibiotik menghambat sintesis peptidoglikan pada dinding sel bakteri 

sehingga dinding sel bakteri menjadi kurang sempurna dan tidak tahan 

terhadap tekanan osmotik dari plasma akibat pecah, contohnya pada 

kelompok penisilin, sefalosporin, dan vankomisin (Tjay T.H & Rahardja 

K, 2015). 

2) Antibiotik yang merusak sintesis molekul lipoprotein di membran sel 

sehingga meningkatkan permeabilitas dan zat–zat yang terdapat di dalam 

sel dapat merembes keluar dari sel, contohnya polimiksin dan 

daptomycin (Tjay T.H & Rahardja K, 2015). 

3) Antibiotik yang menghambat sintesis protein dengan merusak fungsi 

subunit 50S ribosom seperti kloramfenikol, makrolida, klindamis in, 

linezolid dan streptogramin serta antibiotik yang bekerja dengan 

berikatan pada subunit 30S ribosom seperti aminoglikosida dan 

tetrasiklin sehingga terjadi penghambatan pertumbuhan bakteri (Tjay 

T.H & Rahardja K, 2015). 

4) Antibiotik yang mempengaruhi metabolisme asam nukleat dengan 

menghambat polimerisasi RNA dan menghambat topoisomerase seperti 

quinolon dan rifampisin (Tjay T.H & Rahardja K, 2015). 

5) Antibiotik antimetabolik yang bekerja dengan memblok enzim dalam 

proses sulfonamid asam folat seperti kombinasi sulfonamide dan 

trimethoprim 
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b) Berdasarkan Spektrum Kerja  

Antibiotik berdasarkan luas spektrum kerjanya dibagi menjadi 2 yakni : 

1) Antibiotik narrow – spectrum (aktivitas sempit). Obat- obat ini terutama 

aktif terhadap beberapa jenis bakteri saja, seperti penisilin–G dan 

penisilin–V, eritromisin, klindamisin, kanamisin, dan asam fusidat 

hanya bekerja terhadap kuman gram - positif. Sedangkan streptomisin, 

gentamisin,  polimiksin–B dan asam nalidiksat khusus aktif terhadap  

bakteri  gram–negatif. (Tjay T.H & Rahardja K, 2015). 

2) Antibiotik broad - spectrum (aktivitas luas) bekerja terhadap lebih 

banyak bakteri baik bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif, 

seperti sulfonamida, ampisilin, sefalosporin, kloramfenikol, tetrasiklin 

dan rifampisin (Tjay T.H & Rahardja K, 2015). 

c) Berdasarkan Struktur Molekul  

Pengelompokkan antibiotik berdasarkan struktur molekul yaitu 

golongan β lactam, makrolida, kloramfenikol, oxazolidinones, tetrasiklin, 

aminoglikosida, quinolon, dan sulfonamid. 

 

 

Gambar 7. Situs target antibiotik (Etebu & Arikekpar, 2016) 
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1) β lactam 

Antibiotik golongan ini bekerja dengan cara menghambat 

sintesis dinding sel dengan mengikat penicilin binding protein pada 

bakteri dan mengganggu ikatan silang struktur peptidoglikan yang 

mencegah transpeptidasi terminal di dinding sel bakter (Van Hoek, dkk, 

2011). Golongan antibiotik ini terdiri dari penisilin, sefalosporin, 

monobactam, dan carbapenen. 

(a)  Penisilin  

Penisilin merupakan salah satu kelas antibiotik yang paling 

luas dan pertama dilaporkan oleh Alexander Fleming pada tahun 

1929 (Katzung, 2018). Penisilin digolongkan dengan beberapa 

kelompok sebagai berikut : 

(1) Penisilin Natural (Penisilin G dan Penisilin V) 

Penisilin G adalah obat pilihan untuk infeksi yang 

disebabkan oleh streptokokus, meningokokus, beberapa 

enterokokus, rentan terhadap penisilin, pneumococci, 

staphylococci dikonfirmasi sebagai non-β-lactamase producing, 

treponema pallidum dan spirochetes tertentu lainnya (Katzung, 

2018). 

Benzathine dan Procaine Penicillin G digunakan secara 

injeksi intramuscular dengan penggunaan jangka panjang. 

Injeksi Benzathine penicillin intramuscular adalah pengobatan 

efektif untuk faringitis yang disebabkan oleh streptococcus dan 

infeksi lain oleh Treponema pallidum (Katzung, 2018). 

(2) Penisilin Resisten β-Lactamase (Methicillin, Cloxacillin , 

Dicloxacillin, Oxacillin, Nafcillin) 
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Penisilin semisintetik ini diindikasikan untuk infeksi 

yang disebabkan oleh Staphylococcus penghasil β-Lactamase. 

Molekul dari antibiotik ini mengandung gugusan yang 

mengelilingi dan melindungi cincin β Lactam sehingga β-

Lactamase tidak dapat mendekati molekul untuk 

menguraikannya (Tjay T.H & Rahardja K, 2015). 

(3) Extended-Spectrum Penicilin (Amino Aminopenicilin, Carboxy 

penicilin, Ureidopenicilin) 

 Obat-obat ini memiliki aktivitas yang besar dalam 

menembus membran luar bakteri gram negatif (Tjay T.H & 

Rahardja K, 2015). Aminopenicillin dan antipseudomona l 

umumnya digunakan kombinasi dengan β-Lactamase inhibitor 

seperti klavulanat, sulbactam atau tazobactam sehingga mampu 

memperluas aktivitasnya terhadap S. aureus dan beberapa 

bakteri gram negatif penghasil β Lactamase (Katzung, 2018). 

(b) Sefalosporin  

Inti dari sefalosporin adalah asam 7- aminocephalospora nic 

yang memiliki kemiripan yang dekat dengan asam 6- 

aminopnecillanic. Sefalosporin diklasifikasikan menjadi 4 generasi 

dengan spektrum aktifitas antianaerob lebih luas, aktivitas 

antipseudomonal, dan peningkatan stabilitas pada β-Lactamase 

(Katzung, 2018). 

(c) Carbapenen  

Carbapenem termasuk golongan antibiotik β-lactam yang 

mampu menahan hidrolisis enzim β-Lactamse sehingga aktifitas 

antibiotik tetap bekerja. Carbapenem diantara ratusan antibiotik β-
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lactam yang diketahui, memiliki spektrum aktivitas terluas dan 

potensi terbesar melawan bakteri gram positif dan gram negatif 

sehingga sering disebut “antibiotik pilihan terakhir” yang diberikan 

ketika pasien dengan infeksi parah atau diduga memiliki bakteri 

resisten. Imipenem, meropenem dan ertapenem termasuk 

kelompok carbapenem yang memiliki broad spectrum (Etebu & 

Arikekpar, 2016). 

(d) Monobactam  

Struktur cincin β-lactam dari monobactam berdiri dan tidak 

menyatu dengan cincin lain. Aztreonam merupakan satu-satunya 

antibiotik yang tersedia secara komersial dengan spektrum sempit. 

Aztreonam hanya aktif terhadap bakteri gram negatif aerob seperti 

neisseria dan pseudomonas untuk mengobati pneumonia, sepsis, 

dan infeksi saluran kemih yang disebabkan kelompok bakteri 

tersebut. Monobactam tidak efektif terhadap bakteri gram positif 

maupun anaerob. Pemberian monobactam dengan cara injeksi dan 

inhalas (Katzung, 2018). 

2) Makrolida  

Antibiotik makrolida memiliki struktur utama cincin lakton yaitu 

amino dan gula netral dilekatkan oleh ikatan glikosidik (Van Hoek, dkk, 

2011). Mekanisme kerja golongan antibiotik makrolida yaitu 

menghambat pertumbuhan bakteri (bacteriostatic), tetapi dalam 

konsentrasi yang tinggi dapat mematikan bakteri (bacterisidal) (Van 

Hoek, dkk, 2011).   
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3) Kloramfenikol  

Mekanisme kerja kloramfenikol menghambat sintesis protein 

bakteri dengan mengikat secara terbalik ke subunit 50S ribosom 

sehingga menghambat pembentukan ikatan peptida. Kloramfenikol 

merupakan antibiotik broad-spectrum yang berkhasiat bakteriostatik 

terhadap gram positif aerob maupun anaerob dan bakteri gram negatif 

(Tjay T.H & Rahardja K, 2015). 

4) Oxazolidinones  

Oxazolidinone menghambat sintesis protein dengan mencegah 

pembentukan kompleks ribosom yang menginisiasi sintesis protein. 

Situs pengikatannya yang unik yaitu terletak di RNA ribosom 23S dari 

subunit 50S yang menghambat sintesis protein pada taraf dini sekali, 

menghasilkan tidak ada resistensi silang dengan kelas obat yang lain 

(Katzung, 2018).  

5) Tetrasiklin  

Tetrasiklin merupakan antibiotik broad-spectrum bersifat 

bakteriostatik yang menghambat sintesis protein. Tetrasiklin menembus 

bakteri melalui difusi pasif dan proses transport aktif bergantung pada 

energi. Saat sudah memasuki sel, tetrasiklin mengikat subunit 30S 

ribosom bakteri secara reversible sehingga menghambat pertumbuhan 

bakteri (Katzung, 2018). 

6) Aminoglisida  

Aminoglikosida merupakan antibiotik yang menghambat 

sintesis protein secara irreversible dengan mengikat subunit 30S 

ribosom. Aminoglikosida menghambat sintesis protein dengan 

mengganggu inisiasi kompleks dalam pembentukan peptida, kesalahan 
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dalam translasi mRNA, dan memecah polisom menjadi monosom 

nonfungsional (Tjay T.H & Rahardja K, 2015). 

7) Quinolon  

Quinolon bekerja langsung terhadap sintesis DNA bakteri.  

Mekanisme kerjanya yaitu menghambat topoisomerase II (DNA gyrase) 

untuk mencegah transkripsi dan replikasi normal oleh DNA superkoil, 

dan menghambat topoisomerase IV untuk mengganggu pemisahan 

DNA kromosom yang direplikasi ke sel anak selama pembelahan sel. 

Antibiotik yang termasuk quinolon yaitu siprofloksasin, levofloksasin, 

lomefloksasin, floksasin, ofloksasin, dan lain-lain. Quinolon memiliki 

aktivitas yang sangat baik terhadap bakteri gram negatif dan aktivitas 

sedang hingga baik terhadap bakteri gram positif (Katzung, 2018). 

8) Sulfonamid  

Mekanisme kerja Sulfonamid yaitu menghambat dihidropteroat 

sintase dan produksi folat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri.  

Sulfonamida mampu menghambat bakteri gram positif, seperti 

Staphylococcus sp dan bakteri gram negatif enteric seperti E coli, 

Klebsiella pneumonia, Salmonella, Shigella, dan Enterobacter sp.  

Aktivitas kurang baik terhadap anaerob (Katzung, 2018). 

H. Sediaan Patch  

Rute penghantaran suatu obat secara dermal merupakan salah satu alternatif 

untuk beberapa obat. Dermal patch merupakan bentuk sediaan yang 

menghantarkan obat melalui perantara kulit untuk dapat menghasilkan efek 

sistemik dengan kecepatan yang dapat dikontrol. Keuntungan dari bentuk sediaan 

patch ini antara lain penggunaannya yang mudah, dapat mengurangi frekuensi 

pemberian obat, menghindari terjadinya first pass effect dengan dimetabolisme 
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secara cepat sehingga obat yang telah mencapai sirkulasi sistemik menjadi jauh 

berkurang, dan menjaga bioavailabilitas (Viqi Kurnia Wardani & Dwi Saryanti , 

2021). Hampir semua desain patch dermal, obat disimpan dalam reservoir yang 

tertutup pada salah satu sisinya dengan suatu penyokong impermeable dan 

mempunyai perekat yang bersentuhan langsung dengan kulit pada sisi lainnya (Nur 

Intan Widya, 2016). 

I. Tinjauan Islam Lempuyang gajah  

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati dengan 

berbagai macam tumbuh–tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk 

hidup yang terdapat di alam semesta yang diciptakan Allah swt. Tumbuhan yang 

merupakan makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar yang mampu 

menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil dalam  proses 

fotosintesis. Begitu pentingnya peranan tumbuhan bagi kelangsungan hidup di 

bumi ini. Karena tumbuhan merupakan produsen pertama dalam rantai makanan 

selain sebagai penghasil oksigen (O2) terbesar bagi kelangsungan hidup makhluk 

hidup di bumi. Tumbuhan juga menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena 

tumbuhan sebagai bahan pangan, bahan sandang,  papan dan bahkan bahan obat–

obatan.  

Rasulullah saw bersabda bahwa barangsiapa yang menghidupkan lahan 

yang mati maka itu menjadi haknya dengan kata lain seseorang tersebut berhak 

untuk memanfaatkan segala sesuatu yang dia tanam di tempat tersebut (Gita 

Anggraini, 2016). Tumbuhan yang baik yakni tumbuhan yang bermanfaat bagi 

makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai obat. Banyak manfaat yang 

didapatkan oleh manusia dari tumbuh-tumbuhan namun masih banyak pula 

tumbuh–tumbuhan yang ada di sekitar kita yang belum diketahui manfaatnya. Salah 

satunya tumbuhan dari famili zingiberaceae yakni lempuyang gajah (Zingiber 
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zerumbet L.) yang merupakan salah satu genus dari Zingiber yang telah lama dan 

banyak digunakan sebagai obat tradisional.  Keberadaan tumbuh – tumbuhan ini  

merupakan berkah, rezeki dan nikmat dari Allah swt yang diberikan kepada seluruh 

makhluknya di muka bumi ini, dimana Allah swt  berfirman dalam QS. Al 

Insan/76:17-18 yang berbunyi : 

ى سَلۡسَبيِۡلا  وَيسُۡقَوۡنَ فيِۡهَا كَاۡسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنۡجَبيِۡلًا .عَيۡنًا فيِۡهَا تسَُمه

 Terjemahnya :  

“Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe (yang 
didatangkan dari), sebuah mata air (di surga) yang dinamakan salsabil”  
(Kementrian Agama, 2019). 

Menurut quraish shihab dalam tafsir al-misbah maksud dari ayat ini 

menyatakan bahwa orang-orang yang baik itu didalam surga, mereka akan disuguhi 

segelas minuman yang campurannya adalah jahe tapi bukan seperti jahe duniawi. 

Jahe itu dari sebuah mata air surga yang dinamai atau ciri sifatnya adalah salsabil 

(M.Qurais Shihab, 2012). 

Menurut tafsir ibnu katsir  وَيسُۡقَوۡنَ فِيۡهَا كَاۡسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنۡجَبِيۡلًا “ Di 

dalam surga mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah 

jahe” maksudnya yaitu orang-orang yang berbuat baik, juga akan diberi minum 

dengan gelas – gelas ini. كَاۡسًا yakni, segelas minuman :  كَانَ مِزَاجُهَا زَنۡجَبِيۡلًا yang 

campurannya adalah jahe” terkadang mereka diberikan minuman yang dicampur 

dengan kafur yang dingin, dan pada saat lain diberi minuman yang bercampur 

dengan jahe yang hangat, agar ada keseimbangan bagi mereka. Terkadang 

minuman dingin dan panas. Dia berfirman, ى سَلۡسَبِيۡلا  sebuah mata“ عَيۡنًا فِيۡهَا تسَُمه

air sungai dinamakan salsabil” yaitu zanjabil (jahe) ini merupakan sebuah mata air 

di surga yang bernama salsabila. Ikrimah mengatakan: “ia merupakan nama sumber 

air di surga” sedangkan mujahid mengatakan “disebut demikian karena alirannya 

yang lembut dan tajam” (Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8, 2007). Jahe atau 

yang disebut Al-Quran sebagai zanjabil  ini jika di dunia sering dikonsumsi 
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manusia. Jahe dimanfaatkan sebagai minuman sehari-hari, dan umumnya karena 

dapat dimanfaatkan untuk penyembuhan suatu penyakit. Pemanfaatan inilah yang 

merupakan salah satu upaya konservasi yang dilakukan manusia melalui tumbuhan  

(Amanda putri & Astin Diassari, 2021).  

Berdasarkan penjelasan tersebut maka wajib atas  kita sebagai manusia 

untuk melakukan upaya konservasi terhadap tumbuhan. Dengan cara mencari tahu, 

mengelolah, dan meneliti manfaat yang dimiliki dari setiap tumbuhan yang ada di 

bumi ini yang dapat digunakan sebagai obat. Di dalam al-quran memang tidak 

dijelaskan secara tersurat mengenai tumbuhan sebagai obat, tetapi ada beberapa 

surah yang menjelaskan secara tersirat menggambarkan tentang perintah untuk 

mencari tahu cara memperoleh kesembuhan dari suatu penyakit.Yang terdapat di 

dalam QS. asy- Syu’ara/26:80 yang berbunyi: 

 وَاذِاَ مَرِضۡتُ فَهُوَ يشَۡفِيۡنِ 
Terjemahnya :  

“ Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan ku” 

 (Kementrian Agama, 2019). 

Menurut tafsir ibnu katsir maksud ayat tersebut disandarkan penyakit 

kepada dirinya, sekalipun itu merupakan suatu qadar, qadha dan ciptaan Allah swt. 

Akan tetapi, ia sandarkan hal itu kepada dirinya sebagai sikap beradab. Makna ayat 

tersebut  bila aku sakit, sesungguhnya tiada seorang pun selain Allah swt yang dapat 

menyembuhkanku dengan berbagai macam sarana pengobatan yang menjadi 

penyebab kesembuhan sesuai takdirnya (Ibnu Katsir, 2003).  

Dimana penyembuhan yang langsung dari Allah swt ataupun melalui 

perantara misalnya obat atau segala sesuatu yang berasal dari bumi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai obat misalnya tumbuhan. Setelah berobat ada yang langsung 

sembuh ada pula yang membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Dimana 

kesembuhan tergantung dari ridha Allah swt. Dan kita sebagai manusia sudah 



46 

 

 
 

sepatutnya untuk memanfaatkan akal pikiran kita dan berusaha untuk mencari tahu 

cara memperoleh kesembuhan dari suatu penyakit dengan berbagai macam sarana 

pengobatan yang telah Allah swt limpahkan di muka bumi ini. Sebagaimana 

dijelaskan dalam hadis riwayat muslim yang berbunyi :  

اهِرِ وَأحَْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا  حَدَّثنََا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأبَُو الطَّ
نِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَب هِِ بْنِ حَدَّثنََا ابْنُ وَهْبٍ أخَْبرََ 

ُ عَليَْهِ  ِ صَلَّى اللَّّٰ بيَْرِ عَنْ جَابرٍِ عَنْ رَسُولِ اللَّّٰ سَعِيدٍ عَنْ أبَِي الزُّ
 ِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قَالَ لِكُل ِ داَءٍ دَوَاءٌ فَإذِاَ أصُِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ برََأَ بِإذِْنِ اللَّّٰ

وَجَلَّ  عَزَّ   
Artinya :  

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir 
serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu 
Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila 
ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah 
penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim no.4084 ) . 

Dalam bahasa arab, usaha untuk mendapatkan suatu kesembuhan biasa 

disebut dengan istilah At-Tadawi yang artinya menggunakan obat, diambil dari akar 

kata dawa (mufrad) yang bentuk jamaknya adalah adwiyah. Kalimat dawa yang 

biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti obat, adalah segala yang 

digunakan oleh manusia untuk menghilangkan penyakit yang mereka derita. 

Sementara penyakit yang akan diobati, dalam bahasa arab biasa disebut dengan 

istilah Daa-un, bentuk masdar dari kata Daa-un. Bentuk jamak dari kalimat “Adaa-

u” adalah “Adwaa-u”. Pengertian kalimat Tadawi dalam sisi bahasa tidak jauh 

berbeda dengan makna tadawi yang dipahami oleh para ahli fikih (pakar hukum 

Islam). kalimat Tadawi diartikan oleh para pakar hukum Islam dengan makna; 

menggunakan sesuatu untuk penyembuhan penyakit dengan izin Allah swt, baik 

pengobatan tersebut bersifat jasmani ataupun alternatif (Syabir, 2005). 

Para ahli fikih dari berbagai mazhab; yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, 

Syafi’i dan ulama mazhab Hambali sepakat tentang bolehnya seseorang mengobati 
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penyakit yang dideritanya. Pendapat para ulama tersebut didasari oleh banyaknya 

dalil yang menunjukkan kebolehan mengobati penyakit. Hadis di atas 

mengisyaratkan diizinkannya seorang muslim mengobati penyakit yang 

dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan 

tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah swt penyakit tersebut 

akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, 

kesembuhan kadang terjadi dalam waktu yang agak lama, jika penyebab 

penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan (Syabir, 2005). 

Dari hadis tersebut telah dijelaskan bahwa setiap penyakit yang diberikan 

Allah swt ada anti penawarnya. Maka setiap penyakit ada obatnya yang menjadi 

anti penawarnya kita sebagai manusia hanya perlu berusaha dengan sebaik–baiknya 

untuk mencari tahu segala cara untuk memperoleh kesembuhan dari suatu penyakit 

dengan cara mengelolah atau memanfaatkan segala jenis kekayaan hayati yang ada 

di bumi seperti tumbuhan untuk dijadikan sebagai obat. Sehingga kita sebagai 

manusia dapat melakukan berbagai penelitian tentang manfaat dari setiap tumbuhan 

yang telah Allah swt limpahkan di muka bumi ini. 

Dimana pada penelitian ini menggunakan tumbuhan dari famili 

zingiberacea yakni lempuyang gajah  (Zingiber zerumbet L.) dengan memanfaatkan 

senyawa yang terkandung di dalam rimpangnya  dimana diketahui lempuyang gajah 

mengandung senyawa yang dapat digunakan sebagai antibakteri  untuk 

menyembuhkan infeksi luka pada kulit yang disebabkan oleh bakteri  

Staphylococcus aureus .
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian   

Penelitian ini merupakan studi penelitian eksperimental yang dilakukan 

di laboratorium untuk mengevaluasi uji aktivitas antibakteri formula dermal 

patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro dan in vivo. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Mikrobiologi dan Farmakologi 

Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 

3. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Juni 2023. 

B. Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode penelitian eksperimental kuantitatif. 

C. Sampel Penelitian  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu formula dermal patch 

ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) yang telah 

diformulasikan pada penelitian sebelumnya. 
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D.  Instrumental Penelitian  

1. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain autoklaf 

(hirayama®), oven (memmert®), inkubator (memmert®), laminar air flow 

(esco®), erlenmeyer (pyrex®), lampu spiritus, timbangan analitik (kern®),  

surgicale blade sterile (pisau bedah) (onemed®), beker glass (pyrex®), cawan 

petri, alat sentrifugasi (hettich®), tabung reaksi (pyrex®), hot plate (nesco®), alat 

spetrofotometer UV-Vis (genesys 10s uv-vis®), mikropipet (memmert®), jangka 

sorong (kenmaster®), alat pencukur (kemei®), vorteks (heidolph®). 

2. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain patch ekstrak 

metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.), kelinci (Oryctogalus 

cuniculus), Tryptic Soy Broth (TSB), Tryptic Soy Agar (TSA), biakan bakteri 

Staphylococcus aureus, alkohol 70%, aquades, NaCl 0,9%, H2SO4 1%,         

BaCl2  1 %, ethyl 0chloride spray (walter ritter® ) 

E. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan   

1. Sterilisasi alat  

Alat–alat yang digunakan dalam penelitian ini disterilkan terlebih 

dahulu dengan cara dicuci bersih, dikeringkan, dan dibungkus dengan kertas 

koran lalu dilakukan sterilisasi menggunakan oven pada suhu 170 ℃ selama 2 

jam untuk alat yang terbuat dari  kaca, kemudian untuk jarum ose disterilkan 

dengan cara pemijaran menggunakan lampu spiritus, dan media yang 

digunakan dalam penelitian ini disterilkan dengan menggunakan autoklaf pada 

suhu 121 ℃ selama 15 menit. 
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2. Persiapan uji aktivitas antibakteri secara in vitro 

a) Pembuatan TSB  

Dilakukan dengan cara menimbang  7,5 g Trypticase Soy Broth 

(TSB) lalu dimasukkan ke dalam erlenmeyer, Kemudian dilarutkan dengan 

250 ml aquades. Kemudian dipanaskan hingga mendidih diatas hot plate 

sambil dihomogenkan. Setelah homogen medium di sterilisasi 

menggunakan autoklaf pada suhu 121 ℃  selama 15 menit (Nera Umilia 

Purwanti & Ressi Susanti, 2016). 

b) Pembuatan TSA  

Dilakukan dengan cara menimbang  10 g Trypticase Soy Agar 

(TSA) lalu dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Kemudian dilarutkan dengan 

250 ml aquades. Kemudian dipanaskan hingga mendidih diatas hot plate 

sambil dihomogenkan. Setelah homogen medium di sterilisasi 

menggunakan autoklaf pada suhu 121 ℃ selama 15 menit (Nera Umilia 

Purwanti & Ressi Susanti, 2016). 

c) Pembuatan larutan standar Mc Farland  

Pembuatan larutan standar kekeruhan 0,5 unit Mc Farland dibuat 

dari campuran larutan H2SO4 1% sebanyak 9,95 ml dan larutan BaCl2 1% 

sebanyak 0,05 ml dalam tabung reaksi kemudian dihomogenkan hingga 

terbentuk larutan yang keruh (Pancawati Arami,dkk, 2017). 

d) Kultur bakteri Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus dikultur dalam medium Trypticase Soy 

Broth (TSB) pada suhu 37 ℃ selama 24 jam. Kemudian media dishaker 

dengan alat sentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 30 menit. Pelat 

endapan yang telah diperoleh kemudian dibuat suspensi bakteri dengan 

menggunakan NaCl 0,9% dengan kesetaraan 1,5 x 108 CFU/mL atau setara 
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dengan larutan standar Mc Farland dari suspensi bakteri yang telah 

ditetapkan dengan menggunakan metode analisis spektrofotometer UV–

Vis untuk menghitung kepadatan bakteri (Latifah Rahman & Reni Sriyani 

Lembang, 2021). 

e) Aktivitas antibakteri secara in vitro  

   Tabel 2. Komposisi patch 
Komposisi Ekstrak 

(% ) 

PVP 

(% ) 

PPG 

(% ) 

HPMC 

(% ) 

NaCMC 

(% ) 

Kitosan 

(% ) 

Karbopol 

(% ) 

1 5 10 0,5 2 - - - 

2 5 10 0,5 - 2 - - 

3 5 10 0,5 - - 2 - 

4 5 10 0,5 - - - 0,3 

K(-) - 10 0,5 2 - - - 

 Keterangan : 

 K(-)  : Kontrol negatif 

Aktivitas antibakteri dilakukan dengan cara metode difusi agar 

dengan teknik penanaman bakteri metode cawan tebar (Spread Plate 

Method). Dimasukkan media TSA ke dalam plate dan ditunggu hingga 

media  mengeras atau memadat. Dilakukan penanaman bakteri dengan cara 

menyebarkan secara merata bakteri yang telah di kultur diatas media agar 

TSA menggunakan mikropipet 100 mikroliter. Disiapkan sediaan patch 

dari 4 formula patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet), dan patch yang tidak mengandung ekstrak metanol rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet) sebagai kontrol negatif  lalu dicetak 

dengan cetakan sesuai dengan disk 6 mm dan diletakkan tiap formula patch 

lempuyang gajah, dan kontrol negatif pada media agar. Kemudian 

diinkubasi pada suhu 37 ℃ selama 24 jam di dalam inkubator. Kemudian 

diamati dan diukur diameter zona hambat secara visual sediaan patch 

masing-masing formula terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

menggunakan jangka sorong (Amitia Nice Tiensi, dkk, 2018). 
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f) Analisis data  

Data dari hasil uji aktivitas antibakteri dermal patch lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet) terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dianalisis menggunakan SPSS ver. 26 untuk melihat ada atau tidaknya 

aktivitas antibakteri dari masing-masing formula patch lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet), dan kontrol negatif. Data diameter hambat dianalisis 

normalitasnya secara statistik menggunakan Metode Shapiro Wilk . Hasil 

yang diperoleh jika terdistribusi normal (p> 0.05) dan dilanjutkan dengan 

metode analysis of varian One Way Annova dengan taraf kepercayaan 95% 

(Tristina Yulianti, dkk, 2021). 

3. Persiapan aktivitas antibakteri secara in vivo 

a) Pembuatan suspensi Stapyhlococcus aureus 

Pembuatan suspensi bakteri dilakukan dengan cara mengambil 1 

ose bakteri Stapyhlococcus aureus yang telah dikultur. Kemudian suspensi 

dibuat dalam tabung reaksi yang berisi 5 ml NaCl 0,9%. Kemudian 

kekeruhan hasil suspensi bakteri disesuaikan dengan standar kekeruhan Mc 

Farland atau setara dengan 1,5 x 108 CFU/mL (Nurhayati, dkk, 2020). 

b) Penyiapan hewan uji dan pembuatan luka  

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini ialah kelinci  dengan 

jenis kelinci lokal sebanyak 5 ekor berumur 4 – 5  bulan dengan rata-rata 

berat badan 1,4 - 1,5 kg. Sebelum dilakukan perlakuan kelinci di 

aklimatisasi dengan lingkungan tempat penelitian selama 10 hari. 

Tabel 3. Kriteria hewan uji 

Kriteria Inklusi Kriteria Eksklusi 

Sehat Sakit 

Umur 3 - 5 bulan Mati dalam jangka waktu penelitian 

Berat 1,4 – 1,5 kg   
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Sehari sebelum pembuatan luka sayat, kelinci dicukur bulunya di 

daerah punggung sampai licin. Pada saat pembuatan luka terlebih dahulu 

punggung kelinci dibersihkan dengan alkohol 70%. Selanjutnya dibuat luka 

sayatan dengan ukuran 1,5 cm dengan kedalaman 2 mm menembus lapisan 

subkutan pada bagian punggung kelinci menggunakan surgicale blade 

sterile (pisau bedah) sebanyak 5 luka tiap kelompok yang sebelumnya telah 

dianestesi lokal menggunakan ethyl. Dibuat infeksi luka dengan cara 

suspensi bakteri Staphylococcus aureus diberikan sebanyak 0,1 ml pada 

masing-masing lokasi luka sayatan. Kulit kelinci yang telah terinfeksi 

bakteri Staphylococcus aureus diberikan perlakuan dengan menempelkan 

sediaan formula patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.), dan patch yang tidak mengandung ekstrak metanol rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) sebagai kontrol negatif ke kulit 

kelinci yang terinfeksi dengan 5 kelompok. 

Kelompok 1 : luka infeksi ditempelkan  4 formula patch ekstrak metanol 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L, dan patch yang tidak 

mengandung ekstrak lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) pada kelinci 

pertama. 

Kelompok 2 : luka infeksi ditempelkan  4 formula patch ekstrak metanol 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.), dan patch yang tidak 

mengandung ekstrak lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) pada kelinci 

kedua. 

Kelompok 3 : luka infeksi ditempelkan  4 formula patch ekstrak metanol 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.), dan dan patch yang tidak 

mengandung ekstrak lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) pada kelinci 

ketiga. 
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Kelompok 4 :  luka infeksi ditempelkan  4 formula patch ekstrak metanol 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.), dan patch yang tidak 

mengandung ekstrak lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) pada kelinci 

keempat. 

Kelompok 5 :  luka infeksi ditempelkan  4 formula patch ekstrak metanol 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.), dan patch yang tidak 

mengandung ekstrak lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) pada kelinci 

keenam. 

Kemudian dilakukan pengamatan setiap hari pada luka sebelum dan 

sesudah perlakuan sampai menunjukkan adanya tanda-tanda kesembuhan 

dengan cara mengukur panjang luka dengan menggunakan jangka sorong 

skala 0,1 cm (Jeanly, 2014). 

c) Analisis data  

Untuk mengetahui adanya perbedaan efek pemberian formula patch 

ekstrak rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) terhadap luka 

yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus data dianalisis menggunakan  

SPSS ver. 26 dengan metode Annova (Analysis of  Variant).



 

 

55 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian  

1. Uji In Vitro 

Hasil uji in vitro aktivitas antibakteri dermal patch ekstrak metanol 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus yaitu :  

Tabel 4. Hasil pengukuran uji in vitro (mm) 

Formula  Replika 1 Replika 2 Replika 3 Rata - Rata  Range  

 HPMC 25,09 24,95 23,03 24,36 Sangat kuat  

 NaCMC 16,85 19,08 13,75 16,56 Kuat  

 Kitosan 15,2 13,94 14,71 14,62 Kuat  

 Karbopol 24,23 22,01 20,37 22,20 Sangat kuat  

 KN 0 0 0 0 -  

Keterangan : 

KN : Kontrol negatif 

Gambar 8. Diagram hasil pengukuran uji in vitro   
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2. Uji In Vivo  

Hasil uji in vivo aktivitas antibakteri dermal patch ekstrak metanol rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

pada luka sayat kelinci yaitu:  

Tabel 5. Rata - rata pengukuran panjang luka infeksi pada kelinci (cm) 

Hari ke- HPMC NaCMC Kitosan Karbopol KN 

1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2 1,08 1,3 1,3 1,08 1,38 

3 0,96 1,2 1,08 0,92 1,24 

4 0,92 1,1 1,06 0,84 1,14 

5 0,64 1 0,94 0,74 1.04 

6 0,56 0,88 0,84 0,72 0,96 

7 0,46 0,76 0,8 0,72 0,86 

8 0,36 0,7 0,72 0,68 0,8 

9 0,18 0,6 0,64 0,56 0,74 

10 0 0,12 0,1 0 0,54 

11 0 0 0 0 0 

Keterangan :  

KN : Kontrol negatif  

 

Gambar 9. Grafik uji in vivo 
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B. Pembahasan  

Luka merupakan salah satu kerusakan fisik yang disebabkan karena 

terbukanya atau hancurnya kulit yang menyebabkan ketidakseimbangan antara  

fungsi dan anatomi kulit normal. Terbukanya kulit yang terluka menyebabkan 

mudahnya serangan mikroorganisme pada jaringan kulit yang menyebabkan luka  

mengalami infeksi. Infeksi lokal yang terjadi pada kulit menyebabkan luka kronis 

sehingga membutuhkan waktu penyembuhan yang lebih lama. Salah satu 

organisme penginfeksi luka yang teridentifikasi adalah Staphylococcus aureus 

(Origenes Boy Kapitan, dkk, 2017).  

Berdasarkan tinjauan islam tumbuhan memiliki berbagai macam manfaat 

yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan cara mengelola tumbuhan untuk 

dijadikan sebagai obat. Dimana pada penelitian ini memanfaatkan tumbuhan 

lempuyang gajah sebagai obat agar menghindari terjadi kontaminasi bakteri pada 

luka. Yang telah dijelaskan dalam al quran dan hadis mengenai pemanfaatan 

tumbuhan. Dengan mengaitkan penelitian ini dengan q.s al insan tentang zanjabil 

yang berarti jahe dimana lempuyang gaja masuk dalam rumpun jahe – jahean. 

 Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai antibakteri yakni  

lumpuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) yang telah lama digunakan sebagai obat 

tradisional. Uji fitokimia menggambarkan akan golongan senyawa yang terkandung 

dalam ekstrak. Hasil uji fitokimia rimpang tanaman lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.)  mengandung senyawa-senyawa terpenoid, flavonoid, tanin, dan 

fenolik. Senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas antibakteri. Dimana 

senyawa terpen merupakan senyawa antibakteri utama dalam rempah-rempah. 

Mekanisme terpenoid sebagai antibakteri yakni bereaksi dengan fraksi lipid 

membran plasma bakteri yang mengakibatkan perubahan permeabilitas membran. 

Analisis massa molekul ion puncak menggunakan data base dari The Human 
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Metabolome Database (THMD) menunjukkan bahwa senyawa dengan massa ion 

terbesar adalah zerumbon. Dimana zerumbon merupakan konstituen terbesar pada 

rimpang dengan kelimpahan berkisar 12,6 - 73,1% (Origenes Boy Kapitan, dkk, 

2017). Senyawa tanin dan flavonoid merupakan senyawa polifenol bersifat 

antibakteri dengan cara membentuk ikatan kompleks dengan dinding sel bakteri 

sehingga menurunkan permeabilitas dinding sel dan merusak membran sel bakteri 

(Origenes Boy Kapitan, dkk, 2017). Dimana ekstrak metanol rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet L.) pada penelitian ini diformulasi dalam bentuk sediaan 

patch dengan polimer yang berbeda yakni HPMC, NaCMC, kitosan, dan karbopol. 

Polimer merupakan komponen utama dalam sediaan patch. Polimer menentukan 

dan mengontrol kecepatan pelepasan  obat dari suatu bentuk sediaan (Dian E. 

Ermawati & Heni Utami , 2019). 

Pada penelitian ini uji aktivitas antibakteri secara in vitro dilakukan dengan 

metode difusi agar dengan teknik penanaman bakteri metode cawan tebar (Spread 

Plate Method) menggunakan media TSA (Trypticase Soy Agar) sebagai media 

padat dan media TSB (Trypticase Soy Broth) sebagai media cair. Uji aktivitas 

antibakteri dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi kultur dan peremajaan 

bakteri uji, pembuatan suspensi bakteri uji, serta penghitungan jumlah bakteri uji.  

Bakteri dari kultur murni koleksi laboratorium mikrobiologi jurusan Farmasi UIN 

Alauddin Makassar diremajakan dengan menggunakan media TSB (Trypticase Soy 

Broth). Proses peremajaan bakteri ini sangat erat kaitannya dengan siklus 

pertumbuhan bakteri, karena bakteri yang digunakan dalam pengujian sebaiknya 

adalah bakteri yang berada pada fase logaritmik dengan jumlah bakteri yang 

meningkat terjadi secara eksponensial. Fase ini berlangsung 18-24 jam. Pada 

pertengahan fase ini pertumbuhan bakteri sangat ideal, dimana pembelahan terjadi 

secara maksimal (Jamilatur Rohmah & Chylen Setiyo Rini , 2022). Dimana pada 
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penelitian ini dilakukan perhitungan jumlah bakteri 1,5 x 108 CFU/mL dengan 

menggunakan spetrofotometri UV–Vis  dengan panjang gelombang 625 dengan 

nilai absorbansi 0,08- 0,1 (Rosmaniah & Fitri, 2020). 

Pengujian aktivitas antibakteri ini dilakukan pada masing-masing formula 

patch yang telah diformulasikan pada penelitian sebelumnya dengan polimer patch 

yang berbeda yakni HPMC, NaCMC, kitosan, dan karbopol. Kemudian digunakan 

patch yang tidak mengandung ekstrak dengan polimer HPMC sebagai kontrol 

negatif dengan tujuan sebagai pembanding bahwa patch yang tidak mengandung 

ekstrak tidak mempengaruhi hasil uji antibakteri. Alasan menggunakan polimer 

HPMC  dikarenakan HPMC salah satu polimer hidrofilik yang dapat meningkatkan 

permeabilitas matriks. HPMC juga diketahui mampu mengembang lebih baik 

dibandingkan dengan polimer lain sehingga mampu melepas obat dari matriks 

relatif lebih cepat (Dian E. Ermawati & Heni Utami , 2019) 

 Pada pengujian aktivitas antibakteri secara in vitro dilakukan sebanyak 3 

kali replikasi. Dimana hasil penelitian dapat dilihat pada (tabel 3.) menunjukkan 

bahwa kontrol negatif yang tidak mengandung ekstrak tidak memberikan zona 

hambat di sekitar patch.  Hal ini menunjukkan bahwa polimer yang digunakan tidak 

memberikan pengaruh terhadap penghambatan bakteri uji. Adapun kriteria 

kekuatan daya antibakteri menurut Davis dan Stout dalam Suryadi Budi 2018 

menunjukkan bahwa diameter zona hambat ≤ 5 (lemah), 5-10 (sedang), 10-20 

(kuat),  ≥ 20 (sangat kuat) (Suryadi Budi Utomo, dkk, 2018). 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas antibakteri patch ekstrak metanol 

rimpang  lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dengan variasi formula polimer HPMC, NaCMC, kitosan, dan karbopol 

menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dengan adanya daerah zona hambat yang terbentuk di sekitar patch. Untuk formula 
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1 dengan polimer HPMC membentuk daerah zona hambat dengan rata - rata sebesar 

24,36 mm yang masuk dalam kriteria daya hambat bakteri sangat kuat. Untuk 

formula 2 dengan polimer NaCMC membentuk daerah zona hambat dengan rata- 

rata sebesar 16,80 mm yang masuk dalam kriteria daya hambat bakteri kuat. Untuk 

formula 3 dengan polimer kitosan membentuk daerah zona hambat dengan rata- 

rata sebesar 14,61 mm yang masuk dalam kriteria daya hambat bakteri kuat. 

Sedangkan untuk formula 4 dengan polimer karbopol membentuk daerah zona 

hambat dengan rata-rata 22,20 mm yang masuk dalam kriteria daya hambat bakteri 

sangat kuat. 

 Hasil diameter zona hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang 

didapatkan dari masing-masing formula patch kemudian dianalisis dengan 

menggunakan SPSS ver. 26 untuk menentukan normalitas dan homogenitas data 

penelitian. Uji normalitas mendapatkan nilai signifikansi 0,116 ( p > 0,05) pada 

kelompok HPMC, 0,821 (p > 0,05) pada kelompok NaCMC, 0,756 (p > 0,05) pada 

kelompok kitosan, 0,835 ( p > 0,05) pada kelompok karbopol, kontrol negatif tidak 

dimasukkan dalam pengolahan data ini karena hasil statistiknya 0 sehingga 

dihilangkan secara otomatis oleh sistem. Nilai signifikan dapat dikatakan normal 

apabila p > 0,05 dan sebaliknya (Hendy & Wahyu, 2015). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data pada (tabel 3.) telah terdistribusi normal. 

 Uji selanjutnya yang dilakukan adalah uji homogenitas variansi yang dapat 

dilihat pada (lampiran 9.) terlihat nilai signifikan (p) = 0,111 dimana nilai p > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada (tabel 3.)  yang didapat memiliki 

variansi yang sama atau homogen. Karena data sudah dinyatakan normal dan 

homogen sehingga dilakukan pengujian data dengan menggunakan uji One Way 

Annova dengan taraf kepercayaan 95%. 
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 Uji One Way Annova dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat aktivitas 

antibakteri pada formula patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Hasil uji dapat dilihat pada 

(lampiran 9.). Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil dimana nilai signifikan  

(p) = 0,000 atau nilai (p) < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa formula patch 

ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) memiliki 

pengaruh aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus.  

 Uji LSD dilakukan untuk melihat secara detail dan membandingkan 

perbedaan yang signifikan antara formula 1 dengan formula lainnya. Berdasarkan 

uji LSD pada (lampiran 9.) menunjukkan bahwa masing-masing formula 

mempunyai  perbedaan daya hambat yang signifikan dengan nilai signifikan (p) < 

0,05 kecuali pada formula HPMC terhadap formula karbopol dengan nilai 

signifikan 0,128 begitupun sebaliknya, formula kitosan dengan NaCMC dengan 

nilai signifikan 0,165 begitupun sebaliknya. Dapat dilihat pada grafik dan uji tukey 

formula yang memiliki diameter zona hambat terkuat. 

Selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dermal patch ekstrak 

metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus yang dilakukan secara in vivo pada punggung kelinci. 

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini yakni kelinci sebanyak 5 ekor 

dimana diadaptasi pada lingkungan penelitian. Kemudian sebelum dibuat luka 

sayatan kelinci dianestesi menggunakan ethyl chloride spray dikarenakan ethyl 

chloride spray dapat meredakan nyeri dengan membuat area menjadi mati rasa, 

memperlambat aliran impuls nyeri dan efek dingin yang ditimbulkan dapat 

mengakibatkan vaso kontriksi mikro vaskuler, jaringan kulit dan sel neuron 

terabsorpsi secara perlahan dan dalam jangka waktu beberapa menit mendapatkan 

efek anestesi lokal mati rasa sementara pada kulit (Desak Putu & I Putu, 2021). 
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Dibuat luka sayatan dengan ukuran 1,5  cm dengan kedalaman 2 mm sampai pada 

bagian subkutan. Selanjutnya dilakukan penginfeksian bakteri Staphylococcus 

aureus secara sengaja dengan pemberian suspensi bakteri yang telah dibuat dan 

dihitung jumlah bakterinya pada masing-masing luka sayatan sebanyak 100 

mikroliter. 

 Proses penyembuhan luka dibagi dalam tiga langkah berurutan  yakni fase 

inflamasi, fase proliferatif, dan fase remodeling.  Fase inflamasi meliputi inflamasi 

neurogenik kulit dan hemostatis. Hemostatis terjadi dalam tiga langkah yakni 

vasokonstriksi, hemostasis primer, dan hemostasis sekunder. Saat kulit terluka 

terjadi vasokonstriksi dinding pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan. 

Selanjutnya, hemostatis primer terjadi agregasi platelet yang diakibatkan oleh 

paparan kolagen dalam matriks subendote. Fase inflamasi teraktifasi saat sedang 

terjadi fase hemostatis. Tujuan fase ini yakni untuk melawan potensi kontaminasi 

bakteri pada luka dan mengaktifkan sekresi sitokin. Fase selanjutnya dalam 

penyembuhan luka adalah fase proliferasi yang umumnya berlangsung 3 - 24 hari.  

Selama fase tersebut jaringan baru diregenerasi oleh fibroblas, sel yang berperan 

dalam perkembangan pembuluh darah baru, kolagen, dan jaringan ikat lain. Fase 

terakhir dalam penyembuhan luka adalah fase remodeling. Pada fase ini terjadi 

penurunan jaringan granulasi, substitusi matriks ekstraseluler (Eka & Helmi, 2023). 

 Pada pengujian in vivo dilakukan dengan cara mengamati proses 

penyembuhan luka sayat yang telah terinfeksi bakteri Staphylococus aureus dengan 

pemberian formula patch yang mengandung ekstrak metanol rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet L.) dengan polimer yang berbeda yakni HPMC, NaCMC, 

kitosan, dan karbopol. Tanda- tanda kulit terinfeksi menurut potter dan perry tahun 

2005 ditunjukkan dengan terjadinya calor (panas), dolor (rasa sakit), rubor 
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(kemerahan), tumor (pembengkakan ), dan functiolaesa (Potter P.A & Perry , 

2005). 

 Penyembuhan luka terinfeksi akibat bakteri Staphylococus aureus dapat 

dilihat dari terbentuknya keropeng (scab) hingga terjadi penutupan luka untuk 

masing-masing kelompok perlakuan. Pengamatan berdasarkan rata-rata waktu 

penyembuhan luka dapat dilihat pada (tabel 4.) dan (tabel 6.) dimana berdasarkan 

pengamatan diperoleh hasil bahwa pada hari ke 1 hingga hari ke 11 terdapat 

perubahan panjang luka sayatan yang terinfeksi bakteri. Dimana pada hari pertama 

luka infeksi untuk semua kelompok perlakuan masih terbuka, hari ketiga luka 

mengalami kemerahan pada tepi luka dan tubuh kelinci sedikit panas, dan pada hari 

ke 4 tepi luka mulai menyempit dengan munculnya keropeng pada bagian tepi luka, 

hari ke 5 dan 6 luka mulai menyempit dengan terbukanya keropeng, hari ke 7 

hingga 11 luka mulai tertutup dan sembuh. Pada perlakuan formula HPMC sudah 

sembuh total  pada hari ke 7 untuk kelompok 5, kelompok 4 sembuh pada hari ke 

8, kelompok 3 sembuh pada hari 9, dan kelompok 1 dan 2 sembuh pada hari ke 10. 

Pada perlakuan formula NaCMC kelompok 1,3,4,5 sembuh pada hari ke 10 

sedangkan kelompok 2 sembuh pada hari ke 11. Pada perlakuan formula kitosan 

kelompok 1,3,4,5 sembuh pada hari ke 10, dan kelompok 2 sembuh pada hari ke 

11. Pada perlakuan formula karbopol sembuh pada hari ke 10. Pada perlakuan 

kontrol negatif sembuh pada hari ke 11.  

Pada luka infeksi, kolonisasi bakteri dapat terjadi pada luka tanpa 

mengganggu proses penyembuhan luka. Apabila jumlah bakteri meningkat menjadi 

kolonisasi kritis, sehingga menyebabkan penyembuhan luka dapat terganggu. 

105 −  106 jumlah organisme di bed luka dapat mengganggu penyembuhan luka. 

Infeksi dapat menyebar menuju jaringan di sekitar luka, sehingga dapat 

mengakibatkan infeksi yang dalam, yang dapat berkembang menjadi infeksi 
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sistemik. Infeksi dapat muncul dengan penyembuhan luka yang tertunda, 

peningkatan eksudat, pengeluaran bau busuk, rusaknya batas luka, rapuhnya 

jaringan, bertambahnya ukuran luka, dan peningkatan nyeri. Kontrol antibakteri 

digunakan untuk mencegah peningkatan koloni bakteri sehingga menurunkan 

eksudat dan resiko infeksi yang mengganggu penyembuhan luka (Risal Wintoko & 

Adilla Dwi, 2020).  

Menurut Steven John luka normal yang dibuat dengan model kelinci 

sembuh dalam waktu sekitar 7 – 10 hari (Bornomo & John, 2000). Sedangkan luka 

yang terinfeksi bakteri membutuhkan waktu penyembuhan yang lebih lama dimana 

penelitian yang dilakukan oleh Ian Goedert menunjukkan luka infeksi yang dibuat 

pada kelinci sembuh pada hari ke 14 hingga 21 hari (Goedert & Ivana, 2014). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa patch yang mengandung ekstrak metanol 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri Staphlococcus aureus yang ditunjukkan dengan adanya 

penyembuhan luka sayat yang telah terinfeksi bakteri pada punggung kelinci pada 

hari 7, 9, dan 10. 

Hasil pengamatan panjang luka sayat kelinci dengan pemberian formula 

patch dengan polimer yang berbeda dianalisis menggunakan uji statistik SPSS versi 

26 uji one way annova. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan (pengaruh) pemberian patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.) dengan polimer yang berbeda terhadap luka sayat yang telah 

terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus pada punggung kelinci. Dimana hasil uji 

annova taraf kepercayaan 95% dapat dilihat pada (lampiran 10.) menunjukkan 

bahwa nilai F hitung  6,737 > F table 2,87 dan nilai signifikan 0,001 < 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan (pengaruh) pemberian 

patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) dengan 
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polimer yang berbeda terhadap luka infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

Staphylococcus aureus. Kemudian untuk mengetahui formula mana yang memiliki 

perbedaan dalam penyembuhan luka sayat pada punggung kelinci dilakukan uji 

LSD. 

Uji LSD pada (lampiran 10.) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan penyembuhan luka pada masing – masing formula patch dengan nilai 

signifikan < 0,05, kecuali pada formula NaCMC terhadap kitosan dan karbopol 

tidak memiliki perbedaan signifikan dalam memberikan efek penyembuhan luka 

dengan nilai signifikan >0,05 (tidak ada perbedaan yang signifikan). Dan dapat 

dilihat pada grafik dan uji tukey formula yang memiliki efek penyembuhan 

tercepat. 

Kemudian dilakukan uji annova pada setiap formula patch untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan signifikan penyembuhan luka dari 5 

kelinci yang dapat dilihat pada (lampiran 11 – 16) menunjukkan bahwa setiap 

formula patch untuk kelima kelinci tidak memiliki perbedaan dalam pemberian 

efek patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

terhadap luka infeksi bakteri Staphylococcus aureus yang ditandai dengan nilai 

signifikan > 0,05. Dan dapat dilihat juga pada masing-masing grafik dan uji tukey 

kelompok kelinci mana yang memiliki efek penyembuhan tercepat dalam 

pemberian formula patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.)   

Pengaruh formulasi patch terhadap hasil pengujian in vitro dan in vivo  

dipengaruhi oleh polimer yang digunakan. Polimer merupakan komponen utama 

dalam sediaan patch. Polimer mampu menentukan dan mengontrol kecepatan 

pelepasan  obat dari suatu bentuk sediaan (Dian E. Ermawati & Heni Utami , 2019). 

Keempat polimer yang digunakan dalam formulasi merupakan polimer hidrofilik. 
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Dimana polimer hidrofilik dapat meningkatkan permeabilitas matriks, sehingga 

difusi obat melalui matriks lebih cepat dibandingkan dengan polimer hidrofobik 

(Dian E. Ermawati & Heni Utami , 2019). 

 Pada formula 1 menggunakan polimer HPMC dimana HPMC memiliki pH 

5,5 – 8.0 yang sesuai dengan pH kulit dimana jika pH polimer terlalu asam atau 

basa maka luka akan terasa perih (Zahran & Mursyid, 2022). HPMC salah satu 

polimer hidrofilik yang dapat meningkatkan permeabilitas matriks. HPMC juga 

diketahui mampu mengembang lebih baik dibandingkan dengan polimer lain 

sehingga mampu melepas obat dari matriks  relatif lebih cepat (Dian E. Ermawati 

& Heni Utami , 2019). HPMC sebagai polimer juga menghasilkan patch dengan 

bentuk fisik yang baik dengan tidak adanya aerasi dan keriput serta bertekstur halus 

(Ita Mustika & Dwi Saryanti, 2022).   

Formula 2 menggunakan NaCMC dimana NaCMC memiliki kekuatan 

mukoadhesif yang tinggi yang juga dapat menjadi pelindung sediaan patch dalam 

menjaga kemampuan pelekatan produk. NaCMC juga mampu meningkatkan 

viskositas sediaan patch. Penggunaan NaCMC dengan penambahan PVP dapat 

meningkatkan pengembangan polimer dan meningkatkan elastisitas dan 

pembentukan film patch (Gita Silviani & Melani, 2022). NaCMC signifikan dalam 

meningkatkan bobot matriks patch karena sifatnya yang mampu meretensi air dan 

menjebak air dalam struktur polimer yang mengembang sehingga menyebabkan 

NaCMC mampu meningkatkan bobot matriks patch (Ita Mustika & Dwi Saryanti, 

2022).  

Formula 3 menggunakan polimer kitosan yang merupakan polisakarida 

polikationik alami yang digunakan dalam sistem penghantaran obat karena sifatnya 

yang menguntungkan seperti biokompatibilitas, bioadhesif, biodegradabilitas, tidak 

beracun, memiliki elastisitas, dan kerapuhan yang baik. Sifat bioadhesif kitosan 
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memiliki pengaruh besar mengenai aplikasi dermal dan transdermal (Erdal, 2013). 

Kitosan merupakan polimer yang dapat membentuk matriks dan dapat dimodifikas i 

dengan polimer lain untuk meningkatkan sifat fisikokimianya. Kitosan juga 

memiliki pH 4 - 6 (Fajra dinda & Sriwidodo, 2021).  

Formula 4 menggunakan polimer karbopol dimana karbopol memiliki 

mempunyai kekuatan mengembang yang tinggi sehingga akan membentuk suatu 

pori yang dapat membantu pelepasan dari basisnya (Kristine & Dwi nurahmanto, 

2016). Karbopol memiliki sifat yang mudah terdispersikan dalam air dan dengan 

konsentrasi kecil (0,05 - 2,00 %) mempunyai kekentalan yang cukup sebagai 

polimer (Sukma Budi & Nana Supriyatna, 2013). 

Kandungan ekstrak lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) terhadap 

penyembuhan luka masih minim sehingga diperlukan studi lanjutan. Namun, 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wayne Young dan Thong Fong tahun 

2017 menunjukkan zerumbon sebagai senyawa sesquiterpen monosiklik yang 

merupakan senyawa bioaktif dominan pada rimpang Zingiber zerumbet. Zerumbon 

mempunyai kapasitas penyembuhan luka yang kuat berdasarkan pemeriksaan 

histopatologi dari bagian luka yang sembuh menunjukkan jaringan regenerasi yang 

lebih besar, fibroblas dan angiogenesis yang lebih banyak. Zerumbon juga memiliki 

antioksidan yang kuat dengan meningkatkan superoksida, katalase, gluthatione, dan 

penurunan benoksidasi lipid. Efek sinergis dari antibakteri dan antioksidan dalam 

zerumbon telah mempercepat penyembuhan luka sehingga zerumbon memiliki 

potensi penyembuhan luka yang kuat dan mempercepat penyembuhan luka infeksi 

(Wayne Young & Thing Fong, 2017). Aktivitas antibakteri dapat dipengaruhi dari 

beberapa faktor seperti konsentrasi ekstrak, kandungan senyawa antibakteri, daya 

difusi ekstrak, dan jenis bakteri yang dihambat (Brooks & Geo F, 2008) 
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Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yakni uji aktivitas antibakteri 

dermal patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro dan in vivo menunjukkan 

bahwa keempat formula patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) dengan polimer yang berbeda memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus. Diantara keempat formula tersebut formula dengan 

polimer HPMC memiliki daya hambat bakteri terkuat dan penyembuhan luka 

infeksi tercepat.. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Formula dermal patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus secara in vitro dengan metode difusi agar. Sediaan patch ekstrak metanol 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) pada formula HPMC memiliki 

daya hambat bakteri terkuat dengan daerah zona hambat 24,36 mm. 

2.  Formula dermal patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus secara in vivo pada luka sayat kelinci (Oryctogalus cuniculus). Sediaan 

patch ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) pada 

formula HPMC memiliki efek penyembuhan luka infeksi tercepat pada hari ke-

7. 

B. Saran 

Disarankan untuk penelitian lebih lanjut agar melakukan identifikas i 

senyawa terlebih dahulu untuk mengetahui senyawa bioaktif yang terlibat dalam 

memberikan aktivitas antibakteri dan mengembangkan penelitian ini sebagai agen 

penyembuhan luka serta melakukan pengujian terhadap senyawa bioaktif dan 

mekanisme yang terlibat dalam fase penyembuhan luka dari ekstrak rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.).  



70 

 

 
 

 DAFTAR PUSTAKA 

Allamah Kamal Faqih Imani. (2005). Tafsir Nurul Quran. Jakarta: Al-Huda. 

Ahmad Buldani, Retno Yulianti, & Pertiwi Soedomo. (2017). Uji Efektifitas 
Ekstrak Rimpang Bangle (Zingiber Cassumunar Roxb) sebagai antibakteri 
terhadap Vibrio Cholerae dan Staphylococcus aureus secara in vitro dengan 
metode difusi cakram. Seminar Nasional IPTEK, 15-17. 

Amanda putri , & Astin Diassari. (2021). Konservasi Keanekaragaman Hayati 
Tanaman Obat Dalam Pandangan Islam. Annual Virtual Conference of 
Education and Sciences 2021, 1 , 310-311. 

Amitia Nice Tiensi, dkk. (2018). Formulasi Patch Bukal Minyak Atsiri Daun Siri 
(Piper Betle L.) dengan Variasi Kadar CMC-Na dan Karbopol sebagai 
Polimer Mukoadhesif. Majalah Farmaseutik, 14(1), 20-28. 

Amri Aji , Syamsul Bakhri, & Tantalia. (Mei 2017). Pengaruh Waktu Ektraksi dan 
Konsentrasi HCL untuk Pembuatan Pektin Dari Kulit Jeruk Bali (Citrus 
Maxima). Jurnal Teknologi Kimia Unimal, 6 :1 , 36. 

Arya Baharudin, I. M. (2020). Formulasi Sediaan Patch Transdermal Dari Ekstrak 
Bonggol Pohon Pisang Ambon (Musa paradisiaca var.sapientum) Untuk 
Penyembuhan Luka Sayat. Journal og Herbs and Farmakological, 2(2), 55 
- 62. 

Asmah Hamid , & Chong Pek Lian. (2018). Zingiber zerumbet Ektsrak Rimpang 
Menunjukkan Penyembuhan Luka Terbuka Lebih Cepat Pada Tikus. 
Farmakogni, 10(4), 354-360. 

Aulia Deby Pelu. (2022). Mikrobiologi Aktivitas Antibakteri (Vol. I). (Wiwi 
rumaolat, Annuha Zarkasyi, & Syafri Imanda, Red.) Malang, Indonesia: 
CV.Literasi Nusantara Abadi. 

Bornomo, S. R., & J. D. (2000). Enhancement Of Wound Healing by Hyperbaric 
Oxygen and Transforming Growth Factor B3 In a New Chronic Wound 
Model In Aged Rabbits. American Medical Association, 135, 1148 - 1153. 

Brooks, & Geo F. (2008). Mikrobiologi Kedokteran Jawets,Melnick & adelberg. 
Jakarta: EGC. 

Darusalam, L. K. (2016). Domestikasi Buah Merah. Bogor: IPB Press. 

Desak Putu, & I Putu. (2021). Perbedaan Emila Cream Dan Ethyl Chloride Spray 
Untuk Menurunkan Nyeri Dalam Pemasangan Infus. Jurnal Keperawatan 
Sriwijaya, 8(2), 27-38. 

Dian E. Ermawati, & Heni Utami . (2019). Pengaruh Kombinasi Polimer 
Hidroksipopilmetilselulosa dan Natrium Karboksimetilselulosa Terhadap 
Sifat Fisik Sediaan Matrix - based Patch Ibupofen. JPSCR: Journal Of 
Pharmaceutical Science and Clinical Research, 02 , 109 - 119. 



71 

 

 
 

Dini Agustina,dkk. (2016). Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit Akibat Infeksi 
Jamur. Juita, IV(2), 67-77. 

Effendi, I. (2020). Metode Identifikasi dan Klasifikasi Bakteri (Vol. I). 
Pekanbaru,Riau: Oceanum Press. 

Eka, Y., & H. I. (2023). Potensi Daun Binahong (Andredera cordifolia (Ten) Steen 
Terhadap Penyembuhan Luka Insisi. Agromedicine, 10(1), 31-34. 

Erdal. (2013). Optimization and Characterization of Chitosan Films For 
Transdermal Delivery of Ondansetron. International Journal of 
Pharmaceutical Sciences Review, 5455-5471. 

Etebu, & Arikekpar. (2016). Antibiotics : Classification and Mechanisms of Action 
with Emphasis On Moleculer Perspectives. Internasional Jurnal of Applied 
Microbiology and Biotechnology Research, 4, 90 -101. 

Fajra dinda, & Sriwidodo. (2021). Sistem Penghantaran Obat Berbasis Biopolimer 
Kitosan pada Formulasi Film Forming System. Majalah Farmasetika, 6(1), 
38-55. 

Fatisa. (2013). Daya Antibakteri Ekstrak Kulit dan Biji Buah Pulasan (Nephelium 
mutabile) Terhadap Staphylococcus aureus dan Eschericia Coli Secara In 
vitro. Jurnal Peternakan, 33. 

Fifendy, M. (2017). Mikrobiologi Edisi Pertama. Depok: Kencana. 

Fitri Handayani, dkk. (2015). Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Gambir (Uncaria Gambir 
Roxb.) Terhadap Penyembuhan Luka Bakar Pada Kulit Punggung Mencit 
Putih Jantan (Mus Musculus). Junal Ilmiah Manuntung, 133. 

Gita Anggraini. (2016). Islam dan Agraria. Yogyakarta: STPN Pres. 

Gita Silviani, & Melani. (2022). Perbandingan Berbagai Polimer dan Pengaruhnya 
Terhadap Penghantaran Sediaan Patch Bukal. Jurnal Pendidikan dan 
Konseling, 4(6), 120056-12065. 

Goedert, I., & I. D. (2014). Amniotic Membrane as a Biological Dressing In 
Infected Wound Healing In Rabbits. Acta Cirurgica Brasileira, 29(4), 334 
- 339. 

Hafsan. (2011). Mikrobiologi Umum. (M. Mustami, Red.) Makassar: Alauddin 
University Press. 

Hartesi, B., & Sagita, D. (Juni 2021). Patch Transdermal Dari Fraksi N-Heksan 
Ekstrak Ruku-Ruku (Ocimum Tenuiflorum L.sebagai Antiinflamasi. Jurnal 
Endurance, 6(2), 251. 

Hartiwi Diastuti, dkk. (2022). Toxity and Antimicrobial Activity of Zerumbon from 
Zingiber zerumbet Rhizome. Molekul, 17(3), 328-334. 



72 

 

 
 

Hastuti. (2020). Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Melalui Pengujian 
Staphylococcus aureus. (Guepedia/La, Red.) Indonesia: Guepedia. Hämtat 
Desember 2020 

Hendy, & Wahyu. (2015). Pengamatan Waktu Pelayanan Operator Pintu Tol 
Dengan Uji HipotesisAnalysis Of ariance (ANNOVA). Jounal Of Industrial 
Engineering & Management Systems, 8(1), 26 - 54. 

Ibnu Katsir. (2003). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4. (A. M, Övers.) Bogor: Puataka Imam 
Asy-Syafi'i. 

Ibnu Katsir. (2007). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8. (A. M, Övers.) Bogor: Pustaka Imam 
Asy - Syafi'i. 

Indra Lesmana, & Afidatul Muadifah. (2020). Senyawa Antibakteri Bahan Alam. 
(I. Lesmana, Red.) Malang: Media Nusa Creative. 

Ita Mustika, & Dwi Saryanti. (2022). Optimasi Penggunanan HPMC dan NaCMC 
Pada Formula Transdermal Patch Ektrak Etanol Bunga Telang (Clitoria 
ternatea L.) Dengan Metode Simplex Lattice Design. Jurnal Riset 
Kefarmasiaan Indonesia, 4(3), 289-305. 

Jamilatur Rohmah, & Chylen Setiyo Rini . (2022). Aktivitas Antibakteri Ekstrak 
Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.)Roscoeex Sm.) 
Terhadap Staphylococcus pneumoniae. Procedia of Social Sciences and 
Humanities, 1008. 

Jeanly, d. (2014). Uji Efektifitas Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji 
(Psidium guajava Linn) Terhadap Penyembuhan Luka Yang terinfeksi 
Bakteri Staphylococcus Aureus Pada Kelinci (Orytolagus cuniculus). 
Jurnal Ilmiah Farmasi, 3(3), 279-286. 

Jessica Deviyanti. (2021). Teknologi Tepat Guna (I uppl.). Yogyakarta: LIly 
Publisher. 

Kadek, & Artha . (2020). Pengaruh Pemakaian Ethyl Chloride Spray Terhadap 
Tingkat Nyeri Pada Pasien Hemodialisis Dengan Insersi Fistula Arterio 
Venous Di Klinik Utama Bali Husada Cipta Chanti. Jurnal Keperawatan 
Terapan, 06(01), 74 - 83. 

Kartika Indah Permata Sari . (2013). Uji AntImikroba Ekstrak Segar Jahe-Jahean 
(Zingiberaceae) terhadap Staphylococcus aureus, Escericia coli, dan 
Candida albicans. Jurnal Biologi Universitas Andalas, 20-24. 

Katzung. (2018). Basic & Clinical Pharmacology (14 uppl.). Nort America: Mc 
Graw Hill Education. 

Kementrian Agama. (2019). Mushaf Al Quran Tajwid dan Terjemah. 

Kristine, & Dwi nurahmanto. (2016). Optimasi Hidroksiprofil Metilselulosa dan 
Carbopol terhadap Moisture Content dan Laju Pelepasan Patch Ibuprofen In 
Vitro. Pustaka Kesehatan, 4(2), 229-234. 



73 

 

 
 

Latifah Rahman, & Reni Sriyani Lembang. (2021). Bioadhesive Dermal Patch as 
Promising Approach For Improved Antibacterial Activity Of Bioactive 
Compound Of Zingiber cassumunar RoxbIn Ex Vivo Staphylococcus 
aureus Skin Infection Model. Journal Of Drug Delivery Science and 
Technology, 1-8. 

Lay,B.W. (1992). Mikrobiologi . Bogor : IPB. 

Lianah. (2019). Biodiversitas Zingiberaceae Mijen Kota Semarang.  Yogyakarta: 
Deeppublish Publisher. Hämtat Agustus 2019 

Luh Kadek, & Nyoman. (2017). Perbedaan Zona Hambat Pertumbuhan 
Staphylococcus aureus Pada Berbagai Konsentrasi Rebusan Daun Salam 
(Sysgium polyanthum) Secara In Vitro. Meditory, 5(2), 92-100. 

M.Qurais Shihab. (2012). Tafsir Al Misbah. Jakarta: Lentera Hati. 

Made Swastika. (2016). National Symposium of Tropical Skin Infection. Denpasar-
Bali: Mulya print. 

Marhaeniyanto dan Susanti. (2017). Penggunaan Konsentrasi Hijau Untuk 
Meningkatkan Produksi Ternak Kekinci New Zealand White. Jurnal Imu - 
Ilmu Peternakan, 27(1), 28 - 39. 

Marina Silalahi. (2018). Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (Zingiber zerumbet 
(L.)Smith.). Jurnal EduMatSains, 2(2), 49-62. 

Masanto R, & Agus, A;. (2010). Beternak Kelinci Potong. Jakarta: Penebar 
Swadaya. 

Moch.Aditya. (2021). Penerapan Air Dalam Media Pembelajaran Klasifikasi 
Bakteri. Jurnal Program Studi Pendidikan Biologi, 11(1), 11. 

Mukhriani. (2014). Ekstraksi,Pemisahan Senyawa,dan Identifikasi Senyawa Aktif.  
Jurnal Kesehatan, VII(2), 362. 

Mursito, B. (2007). Ramuan Tradisional Untuk Pelangsing Tubuh  (Vol. IV). 
Jakarta: Penebar Swadaya. 

Nera Umilia Purwanti, & Ressi Susanti. (2016). Uji Aktivitas Antibakteri dan 
Antifungal Ekstrak Etanol Rimpang Acorus sp. Jurnal Kesehatan 
Khatulistiwa, 2(1), 256-268. 

Nikmatul Hidayah , & Aisha Khoirotun. (2016). Uji Aktivitas Ekstrak Sargassum 
muticum Sebagai Alternatif Obat Bisul Akibta Aktivitas Staphylococcus 
aureus. Journal of Creativity Students, 2. 

Nova Primadina, & Ahmad Basori. (2019). Proses Penyembuhan Luka Ditinjau 
Dari Aspek Mekanisme Seluler Dan Molekuler. Qanun Medika, 3(1), 31 - 
43. 



74 

 

 
 

Nur Atielia , & Nor Akmalazura. (2023). Phytochemicals and Antibacterial Activity 
of Zingiber zerumbet Growing in Negeri Sembilan Malaysia. Journal of 
Science and Mathematics Letters, 11(1), 20-29. 

Nur Azizah Syahrana, & Surya Ningsi. (2021). Pengaruh Perbandingan Konsentrasi 
Polimer Terhadap Karakteristik dan Laju Pelepasan Patch Transdermal 
Nifedipin. Jurnal Sains dan Kesehatan, 3(1), 34-39. 

Nur Intan Widya. (2016). Formulasi dan Evaluasi Matriks Patch Transdermal 
Glibenklamid Menggunakan Hydroxyl Propyl Methyl cellullose (HPMC) 
K15M Sebagai Polimer. Skripsi Universitas Islam Indonesia , 11. 

Nurhayati, dkk. (2020). Perbandingan Pengujian Aktivitas Antibakteri Starter 
Yogurt Dengan Metode Difusi Sumuran dan Metode Difusi Cakram. Jurnal 
Teknologi Hasil Peternakan, 1(2), 41-46. 

Origenes Boy Kapitan, dkk. (2017). In Vitro Antibakteri Ekstrak Etanol Puni 
(Zingiber zerumbet) Asal Pulau Timor. Jurnal Pertanian Konservasi Lahan 
Kering, 2(2), 29-32. 

Pancawati Arami,dkk. (2017). Efektifitas Teh Kulit Buah Manggis (Gargina 
mangostana L) Sebagai Antimikroba Terhadap Pertumbuhan Bakteri 
Methicilin Resistent Staphylococcus aureus (MRSA). Jurnal Teknologi 
Laboratorium, 3(1), 1-6. 

Potter P.A, & Perry . (2005). Buku AjarFundamental Keperawatan, Proses dan 
Praktik  (4 uppl., Vol. 2). (d. Renata komalasari, Red.) Jakarta: EGC. 

Prapti Utami. (2008). Buku Pintar Tanaman Obat. (D. Damayanti, Red.) Jakarta 
Selatan: PT Agromedia Pustaka. 

Putri Margaretha, & Cristhalia . (Mei 2022). Formulasi dan Uji Efektifitas 
Antibakteri Krim Ekstrak Etanol Daun Ara (Ficus carica L.)Terhadap 
Bakteri Staphylococcus aureus Penyebab Infeksi Kulit. Pharmacon, 11(2), 
1439. 

R.Gunawan Susilowarno, & R.Sapto Hartono. (2007). Biologi. Indonesia: 
Grasindo. 

Retno Kaharseno, & Pertiwi Sudomo. (2015). Perbandingan Efektivitas Antibakteri 
Ekstrak Rimpang Zingiber zerumbet Terhadap Shigella dysenteriae dan 
Vibrio cholera Secara In Vitro Dengan Metode Difusi. BINA WIDYA, 26(1), 
28-34. 

Rinanto, dkk. (2018). Pengaruh Penggunaan Tepung Daun Belimbing Manis 
(Averrhoa carambola L.) Sebagai Subtitusi Pakan Kelinci Terhadap 
Performa Kelinci Hyla Hycole. Jurnal Aves : Ilmu Peternakan, 12(1), 9-20. 

Risal Wintoko, & Adilla Dwi. (2020). Manajemen Terkini Perawatan Luka. JK 
Unila, 4(2), 183 - 189. 

Robin Graham, & Brown Tony Burns. (2005). Lecture Notes Dermatologi. Jakarta: 
Erlangga. 



75 

 

 
 

Rosmaniah, & F. Y. (2020). Perhitungan Jumlah Bakteri di Laboratorium 
Mikrobiologi Menggunakan Pengembangan Metode Spetrofotometri.  
Jurnal Penelitian Sains, 22(2), 76-86. 

Septiani, dkk. (Agustus 2017). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Lamun (Cymodocea 
rotundata) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus dan Escerichia coli.  
Journal of Fisheries Sciences and Tecnologi (IJFST), 13(1), 1-2. 

Silalahi, M. (2018). Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (Zingiber zerumbet L. 
Smith. Jurnal EduMatSains, 2(2), 53. 

Sonny J. R. Kalangi . (2013). Histologi Kulit. Jurnal Biomedik, 5(3), 12-20. 

Sri Mulyani . (2010). Komponen dan Antibakteri dari Fraksi Kristal Minyak 
Zingiber zerumbet . Majalah Farnasi Indonesia , 178-184. 

Sukma Budi , & Nana Supriyatna. (2013). Perbandingan Karbopol dan 
Karboksimetil Selulose Sebagai Pengental Pada Pembuatan Bioetanol Gel. 
Biopropal Industri, 4(2), 59-64. 

Suryadi Budi Utomo, dkk. (2018). Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa C- 4 
Metoksifenilkaliks[4]resorsinarena Termodifikasi Hexadecyltrimium- 
bromide Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.  
JKPK(Jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia, 3(3), 201 - 209. 

Syabir, M. U. (2005). Pengobatan Alternatif Dalam Islam. Jakarta: Grafindo. 

Tjay T.H , & Rahardja K. (2015). Obat- Obat Penting,Khasiat,Penggunaan dan 
Efek - Efek Sampingnya (Vol. 8). Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

Tong SYC, & et all. (2015). Staphyolococcus aureus infection 
,Epidemiology,Patophysiology,Clinical Manifestations,and management,.  
Clincal Microbiolog, Reviews, 28(3), 603-661. 

Trista Yulianti. (2021). Optimasi Formula dan Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak 
Etanol Biji Pepaya (Carica papaya L.) Dengan Kombinasi Matriks HPMC 
DAN PEG 400 Terhadap Staphylococcus aureus. Jurnal Insan Farmasi 
Indonesia, 4(2), 256-265. 

Tristina Yulianti, dkk. (2021). Optimasi Formula Patch dan Uji Aktivitas 
Antibakteri Ekstrak Etanol Biji Pepaya (Carica papaya L) dengan 
Kombinasi Matriks HPMC dan PEG 400 Terhadap Staphylococcus aureus. 
Jurnal Insan Farmasi Indonesia, 256-265. 

Ulung, G. (2014). Sehat Alami dengan Herbal. (I. Hardiman, Red.) Jakarta, 
Indonesia: PT.Gramedia Pustaka Utama. 

Van Hoek, dkk. (2011). Acquired Antibiotic Resistance genes: an overview. 
Frontiers In Microbiologi, 2, 2-3. 

Via Pujiah. (2021). Penulusuran Pustaka Perbandingan Empat Jenis Tanaman Suku 
Piperaceae Yang Berpotensi Sebagai Antibakteri Terhadap Bakteri 
Escericia Coli & Staphylococcus aureus Serta Kandungan kKmia Yang 



76 

 

 
 

Aktif Sebagai Antibakteri. Bandung Conference Series:Pharmacy, 1(1), 1-
7. 

Viqi Kurnia Wardani , & Dwi Saryanti . (2021). Formulasi Transdermal Patch 
Ekstrak Etanol Biji Pepaya (Carica Papaya L.) Dengan Basis Hydroxypropil 
Metilcellullose (HPMC). Smart Media Journal, 4(1), 39. 

Wayne Young, & Thing Fong. (2017). Healing Potential of Zerumbon Ointment on 
Experimental Full- Thinckness ExcisionCutaneous Wounds in Rat. Joutnal 
of Tissue Viability, 1-16. 

Wibowo, D. S. (2005). Anatomi Tubuh Manusia. Indonesia: Grasindo. 

Widiyani, T., & Shanti. (2022). Handbook Penggunaan Hewan Laboratorium 
dalam Uji in Vivo. (Risaldi salam, & Muh taufik , Red.) Makassar: PT.Nas 
Media Indonesia. 

Yedraliza, dkk. (2017). Pengantar Ilmu dan Industri Peternakan. Yogyakarta: 
Aswaja Pressindo. 

Zahran, I., & Mursyid, M. (2022). Uji Efek Penyembuhan Luka Sayat Pada Kelinci 
(Oryctolagus cuniculus) Menggunakan Getah Jarak Pagar (Jathropha curcas 
L.) Dala Bentuk Sediaan Gel. Jurnal Surya Medika (JSM), 8(3), 81-85. 

Zuresh, & Dharma. (2020). Sensitivitas Antibiotik Paten dan GenerikTerhadap 
Bebeapa Bakteri Penyebab Konjugtivitas. Yarsi Journal of Pharmacology, 
1(2), 69 -77. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

77 
 

LAMPIRAN 

Lampiran  1. Skema Pembuatan Media TSB 

Ditimbang 7,5 g Tripticase Soy Broth (TSB) 

 

Dilarutkan dengan 250 ml aquades 

 

Dipanaskan diatas hot plate dan dihomogenkan 

 

Disterilisasi menggunakan autoclaf pada suhu 121 ℃  selama 15 menit 
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Lampiran  2. Skema Pembuatan Media TSA 

Ditimbang 10 g Tripticase Soy Agar (TSA) 

 

Dilarutkan dengan 250 ml aquades 

 

Dipanaskan diatas hot plate 

 

Disterilisasi menggunakan autoclaf pada suhu 121 ℃  selama 15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 
 

Lampiran  3. Skema Pembuatan Larutan Standar Mc Farland 

Dicampurkan H2SO4 1% sebanyak 9,95 ml dengan larutan BaCl2 1% sebanyak 

0,05 ml ke dalam tabung reaksi 

 

Dihomogenkan hingga terbentuk larutan yang keruh 
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Lampiran  4. Skema Kultur dan Suspensi Bakteri Staphylococcus aureus  

Dikultur Staphylococcus aureus dalam erlenmeyer yang berisi media TSB pada 

suhu 37 ℃ selama 24 jam 

 

Dishaker dengan alat sentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 30 menit 

 

Disuspensikan padatan yang diperoleh dengan NaCl 0,9%  

 
Dibuat suspensi bakteri dengan menggunakan NaCl 0,9% kemudian 

disetarakan dengan larutan standar Mc Farland 

 

Dihitung Jumlah koloni 1,5 x 108 CFU/ml menggunakan spektrofotometer 
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Lampiran  5. Skema Uji In Vitro 

Dimasukkan media TSA ke dalam plate hingga memadat 

   

Dilakukan penanaman bakteri dari suspensi bakteri dengan menggunakan 

mikropipet sebanyak 100 𝜇𝑙 

 

Ditempelkan patch ekstrak rimpang lempuyang gajah, dan kontrol negatif pada 

media agar 

 

Diinkubasi pada suhu 37 ℃ selama 24 jam di dalam inkubator 

 

Diamati dan diukur  zona hambat disekitar patch menggunakan jangka sorong  
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Lampiran  6. Skema Pembuatan Suspensi Bakteri Staphylococcus aureus 

Diambil 1 ml bakteri Staphylococcus aureus yang telah dikultur 

 

Dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 ml NaCl 0,9 % 

 

Disetarakan dengan standar kekeruhan Mc Farland dihitung jumlah koloni 

 1,5 x 108 CFU/ml menggunakan spektrofotometer 
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Lampiran  7. Skema Pembuatan Luka  

Diadaptasi selama 10  hari 

 

Dicukur bulu kelinci pada bagian punggung dan sebelum dilukai kelinci dianestesi 

dengan ethyl chloride spray 

 

Dibuat luka sayatan pada punggung kelinci dengan ukuran 1,5 cm dengan 

kedalaman 2 mm dengan pisau bedah sebanyak 6 luka tiap kelinci  

   

Dibuat infeksi luka dengan cara diberikan 100 𝜇𝑙 pada luka sayatan 

 

Ditempelkan patch ekstrak rimpang lempuyang gajah, dan kontrol negatif pada 

kulit yang terinfeksi pada tiap kelompok  

 

Diamati dan diukur setiap hari panjang luka setelah pemberian patch 
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Lampiran  8. Perubahan Penurunan Panjang Luka Sayat  

Tabel 6. Perubahan panjang luka sayat (cm) 

Hari 

ke  

 HPMC   NaCMC  Kitosan Karbopol   Kontrol Negatif  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2 0,9 1,3 1,1 1,2 0,9 1,2 1,4 1,2 1,3 1,4 1,1 1,5 1,2 1,3 1,4 1 1,1 1,1 1,2 1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,3 

3 0,6 1,1 1 1,1 1 0,9 1,4 1,2 1,2 1,3 0,7 1,2 1 1,2 1,3 0,8 0,9 0,9 1,1 0,9 1,2 1,2 1,2 1,4 1,2 

4 0,6 1,1 0,9 0,9 1 0,8 1,4 1,1 1,1 1,1 0,7 1,2 0,9 1,2 1,3 0,7 0,9 0,8 1 0,8 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 

5 0,5 1 0,9 0,6 0,4 0,7 1,3 1 1 1 0,5 1,2 0,8 1,1 1,1 0,6 0,7 0,7 0,9 0,8 1 1 1 1,2 1 

6 0,4 1 0,7 0,4 0,3 0,7 1,3 0,9 0,6 0,9 0,5 1,1 0,7 0,9 1 0,6 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 1 0,8 1,2 0,9 

7 0,4 0,9 0,6 0,3 0 0,5 1,2 0,8 0,5 0,8 0,5 1 0,7 0,9 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,9 0,8 1,1 0,7 

8 0,4 0,9 0,5 0 0 0,5 1,1 0,6 0,5 0,8 0,5 0,9 0,6 0,8 0,8 0,5 0,7 0,7 0,8 0,6 0,8 0,9 0,8 1 0,5 

9 0 0,5 0 0 0 0,4 0,9 0,5 0,4 0,7 0,4 0,8 0,5 0,8 0,7 0,4 0,7 0,6 0,7 0,4 0,8 0,9 0,7 0,9 0,4 

10 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,7 0,5 0,6 0,4 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Lampiran  9. Analisis Pengolahan data SPSS Uji In Vitro  

 

Tests of Normality 

 

Diameter_Zona_Hambat  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Data HPMC ,364 3 . ,801 3 ,116 

NaCMC ,210 3 . ,991 3 ,821 

Kitosan ,225 3 . ,984 3 ,756 

Karbopol ,206 3 . ,993 3 ,835 

Kontrol Negatif . 3 . . 3 . 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
 

ANOVA 

Data   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1096,554 4 274,138 108,384 ,000 

Within Groups 25,293 10 2,529   

Total 1121,847 14    

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Data Based on Mean 2,561 4 10 ,104 

Based on Median 1,435 4 10 ,292 

Based on Median and with 

adjusted df 

1,435 4 5,573 ,336 

Based on trimmed mean 2,486 4 10 ,111 
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Data   

LSD   

(I) Diameter_Zona_Hambat  (J) Diameter_Zona_Hambat  

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

HPMC NaCMC 7,79667* 1,29854 ,000 4,9033 10,6900 

Kitosan 9,74000* 1,29854 ,000 6,8467 12,6333 

Karbopol 2,15333 1,29854 ,128 -,7400 5,0467 

Kontrol Negatif 24,35667* 1,29854 ,000 21,4633 27,2500 

NaCMC HPMC -7,79667* 1,29854 ,000 -10,6900 -4,9033 

Kitosan 1,94333 1,29854 ,165 -,9500 4,8367 

Karbopol -5,64333* 1,29854 ,001 -8,5367 -2,7500 

Kontrol Negatif 16,56000* 1,29854 ,000 13,6667 19,4533 

Kitosan HPMC -9,74000* 1,29854 ,000 -12,6333 -6,8467 

NaCMC -1,94333 1,29854 ,165 -4,8367 ,9500 

Karbopol -7,58667* 1,29854 ,000 -10,4800 -4,6933 

Kontrol Negatif 14,61667* 1,29854 ,000 11,7233 17,5100 

Karbopol HPMC -2,15333 1,29854 ,128 -5,0467 ,7400 

NaCMC 5,64333* 1,29854 ,001 2,7500 8,5367 

Kitosan 7,58667* 1,29854 ,000 4,6933 10,4800 

Kontrol Negatif 22,20333* 1,29854 ,000 19,3100 25,0967 

Kontrol Negatif HPMC -24,35667* 1,29854 ,000 -27,2500 -21,4633 
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NaCMC -16,56000* 1,29854 ,000 -19,4533 -13,6667 

Kitosan -14,61667* 1,29854 ,000 -17,5100 -11,7233 

Karbopol -22,20333* 1,29854 ,000 -25,0967 -19,3100 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Keterangan  :  sig < 0,05 ada perbedaan signifikan  

  Sig > 0,05 tidak ada perbedaan yang signifikan  

 

 

 

Data 

 

Diameter_Zona_Hambat  N 

Subset for alpha = 0.05 

 
1 2 3 

Tukey HSDa Kontrol Negatif 3 ,0000   

Kitosan 3  14,6167  

NaCMC 3  16,5600  

Karbopol 3   22,2033 

HPMC 3   24,3567 

Sig.  1,000 ,587 ,497 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Lampiran  10. Analisi Pengolaha data SPSS Uji In vivo 

 

ANOVA 

Hari_Penyembuhan   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10,240 4 2,560 6,737 ,001 

Within Groups 7,600 20 ,380   

Total 17,840 24    

 
 

Hari_Penyembuhan 

 

Patch N 

Subset for alpha = 0.05 

 
1 2 

Tukey HSDa HPMC 5 9,00  

Karbopol 5 10,00 10,00 

NaCMC 5  10,20 

Kitosan 5  10,20 

Kontrol negatif 5  11,00 

Sig.  ,116 ,116 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000. 
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Hari_Penyembuhan   

LSD   

(I) Patch (J) Patch 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

HPMC NaCMC -1,200* ,390 ,006 -2,01 -,39 

Kitosan -1,200* ,390 ,006 -2,01 -,39 

Karbopol -1,000* ,390 ,018 -1,81 -,19 

Kontrol negatif -2,000* ,390 ,000 -2,81 -1,19 

NaCMC HPMC 1,200* ,390 ,006 ,39 2,01 

Kitosan ,000 ,390 1,000 -,81 ,81 

Karbopol ,200 ,390 ,614 -,61 1,01 

Kontrol negatif -,800 ,390 ,053 -1,61 ,01 

Kitosan HPMC 1,200* ,390 ,006 ,39 2,01 

NaCMC ,000 ,390 1,000 -,81 ,81 

Karbopol ,200 ,390 ,614 -,61 1,01 

Kontrol negatif -,800 ,390 ,053 -1,61 ,01 

Karbopol HPMC 1,000* ,390 ,018 ,19 1,81 

NaCMC -,200 ,390 ,614 -1,01 ,61 

Kitosan -,200 ,390 ,614 -1,01 ,61 

Kontrol negatif -1,000* ,390 ,018 -1,81 -,19 

Kontrol negatif HPMC 2,000* ,390 ,000 1,19 2,81 

NaCMC ,800 ,390 ,053 -,01 1,61 

Kitosan ,800 ,390 ,053 -,01 1,61 

Karbopol 1,000* ,390 ,018 ,19 1,81 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Keterangan  :  sig < 0,05 ada perbedaan signifikan  

  sig > 0,05 tidak ada perbedaan yang signifikan  
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Lampiran  11. Analisis Data HPMC  

ANNOVA 

PANJANG_LUKA   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,365 4 ,341 1,337 ,269 

Within Groups 12,764 50 ,255   

Total 14,128 54    
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Lampiran  12. Analisis Data NaCMC 

ANNOVA 

PANJANG_LUKA   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,314 4 ,328 1,422 ,240 

Within Groups 11,547 50 ,231   

Total 12,861 54    
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Lampiran  13. Analisis Data Kitosan  

ANNOVA 

PANJANG_LUKA   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,188 4 ,297 1,364 ,260 

Within Groups 10,887 50 ,218   

Total 12,075 54    
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Lampiran  14. Analisis Data Karbopol 

ANNOVA 

PANJANG_LUKA   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,304 4 ,076 ,403 ,805 

Within Groups 9,433 50 ,189   

Total 9,737 54    
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Lampiran  15. Analisis Data Kontrol Negatif 

ANNOVA 

PANJANG_LUKA   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,373 4 ,093 ,513 ,726 

Within Groups 9,076 50 ,182   

Total 9,449 54    
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Lampiran  16. Dokumentasi Penelitian In Vitro  dan In vivo 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Penimbangan media 

 

Gambar 11. Sterilisasi alat  

Gambar 10. Formula patch 
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Gambar 13.  Larutkan media 
 

Gambar 14. Kultur bakteri dan inkubasi  

Gambar 15. Bakteri hasil inkubasi divorteks 
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Gambar 16.  Hasil centrifugasi 

Gambar 17. Pembuatan suspensi bakteri dan penghitungan jumlah bakteri 

Gambar 18. Penempelan patch 
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Gambar 21. Pencukuran dan pembuatan luka 

Gambar 20. Adaptasi hewan kelinci 

Gambar 19. Hasil uji antibakteri  
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Gambar 23. Hari pertama (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol,  
(e)  kontrol negatif 

 

 

 

Gambar 22. Penginfeksian bakteri dan penempelan patch 

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

Gambar 24. Hari kedua (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol,  
(e) kontrol negatif 

(a)  (b)  (c)  (d)  (e)  
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    Gambar 25. Hari ketiga terjadi fase inflamasi dan pembengkakan (a)HPMC, 

(b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol, (e)kontrol negatif 
 

 
  Gambar 27. Hari kelima mulai tertutup luka sayat (a)HPMC, (b)NaCMC,  

(c) kitosan, (d) karbopol, (e) kontrol negatif 

Gambar 26. Hari keempat mulai terbentuk keropeng pada luka sayat (a)HPMC,  
(b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol, (e) kontrol negatif 

 

 
 

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

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

(a)  (b)  (c)  (d)  (e) 
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    Gambar 28. Hari keenam keropeng terbuka dan mulai tertutup luka sayat 

(a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol, (e) kontrol negatif 

 

 

Gambar 29. Hari ketujuh (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol,  
(e) kontrol negatif 

Gambar 30. Hari kedelapan (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol,  
(e) kontrol negatif 

 

 

 

 
 

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

(b)  (a)  (c)  (d)  (e)  
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Gambar 31. Hari kesembilan (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol,  
(e) kontrol negatif 

 

Gambar 32. Hari Kesepuluh (a)HPMC, (b)NaCMC, (c) kitosan, (d) karbopol,  
(e) kontrol negatif 

 

 

 
 

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

(a)  (b)  (c)  (d)  (e)  
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Lampiran  15. Kode Etik Hewan Coba  
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