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ABSTRAK 

Nama  : Siti Nurmila Putri  

NIM : 7010019073 

Judul : Uji Aktivitas Ekstrak Daun Putri malu (Mimosa pudica L) Sebagai    

Penyembuh Luka Sayat Pada Kelinci (Oryctolagus  cuniculus) 

 

Daun putri malu (Mimosa pudica L.) merupakan salah satu jenis tanaman 

obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka sayat, karena mengandung 

senyawa seperti flavonoid, tanin, dan saponin. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi dampak aktivitas ekstrak metanol dari daun putri malu terhadap 

penyembuhan luka sayatan serta untuk menentukan konsentrasi ekstrak metanol 

daun putri malu yang memberikan hasil penyembuhan yang optimal. Variasi 

konsentrasi yang diuji dalam penelitian ini yaitu 5%, 10%, dan 15%. Metode 

penelitian mencakup ekstraksi sampel dan pembuatan luka pada tiga konsentrasi 

tersebut. Selain itu, penelitian juga menggunakan kelompok kontrol negatif tanpa 

perlakuan dan kelompok kontrol positif yang diberi perlakuan betadin. Hasil 

analisis statistik menggunakan uji Anova satu arah, diikuti dengan uji lanjutan 

Duncan, menunjukkan bahwa ekstrak daun putri malu memiliki aktivitas 

penyembuhan luka sayat pada kelinci (Oryctolagus cuniculus). Konsentrasi 

ekstrak metanol daun putri malu yang memberikan aktivitas penyembuhan luka 

sayat optimum pada kelinci adalah 15%. 

Kata Kunci: Luka Sayat, Ekstark Daun Putri Malu 
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ABSTRACT 

Name : Siti Nurmila Putri  

NIM : 7010019073 

Title    : Activity Test of Putri malu (Mimosa pudica L) Leaf Extract As Healer of 

Cuts in Rabbits (Oryctolagus cuniculus) 

 

The shame princess leaf (Mimosa pudica L.) is one type of medicinal plant 

that can be used to heal incisions, as it contains compounds such as flavonoids, 

tannins, and saponins. This study aims to evaluate the impact of methanol extract 

from shame princess leaves on the healing of incisions and to determine the 

concentration of shame princess leaf methanol extract that provides optimal 

healing results. The concentrations tested in this study include 5%, 10%, and 

15%. The research methods include sample extraction and creating wounds at 

these three concentrations. In addition, the study also involves a negative control 

group without treatment and a positive control group treated with betadine. The 

results of statistical analysis using a one-way Anova test, followed by the Duncan 

post hoc test, indicate that the shame princess leaf extract has healing activity on 

incisions in rabbits (Oryctolagus cuniculus). The concentration of shame princess 

leaf methanol extract that provides optimum healing activity on rabbit incisions is 

15%. 

Keywords: Cut Wounds, Putri Malu Leaf Extract 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Tumbuhan obat adalah semua jenis tumbuhan yang dapat digunakan 

sebagai ramuan obat baik secara tunggal maupun campuran yang dianggap dan 

dipercaya dapat menyembuhkan suatu penyakit atau dapat memberikan pengaruh 

terhadap kesehatan. Alam telah menjadi sumber dari agen obat selama ribuan 

tahun. Berbagai tumbuhan obat telah digunakan selama bertahun-tahun dalam 

kehidupan sehari-hari untuk mengobati penyakit di seluruh dunia. Obat herbal 

merupakan tumbuhan yang mengandung zat alami yang dapat meningkatkan 

kesehatan dan mengurangi penyakit (Lengkong et al., 2021). 

 Banyak tumbuhan di sekitar kita belum dimanfaatkan dengan baik bahkan 

ada tumbuhan yang dianggap tidak bermanfaat. Hal ini dapat terjadi karena 

keterbatasan informasi kepada masyarakat, untuk itu perlu dilakukan 

pengembangan penelitian ilmiah terhadap tumbuhan obat tradisional, sehingga 

dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kesehatan masyarakat (Lengkong 

et al., 2021). 

Salah satu  tumbuhan  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  obat  tradisional  

adalah  putri  malu (Mimosa pudica L.). Secara tradisional putri malu digunakan 

dalam pengobatan sakit kepala, migrain, insomnia, diare, disentri, dan demam. 

Masyarakat Bantaran Kali Surabaya telah memanfaatkan ramuan akar putri malu 

sebagai obat rematik dengan cara mengompres bagian sendi yang sakit juga 

digunakan oleh penderita penyakit jantung. Sama halnya dengan masyarakat 

Minangkabau yang telah menggunakan ramuan tumbuhan putri malu untuk 

pemakaian luar dengan cara tumbuhan segar digiling sampai halus lalu 
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dibubuhkan pada bagian tubuh yang sakit, seperti luka, memar, dan radang kulit 

bernanah (pioderma) (Lengkong et al., 2021). 

Daun putri malu (Mimosa pudica L.)  mengandung senyawa mimosin, asam 

pipekolinat, tannin, alkaloid, dan saponin. Selain itu, juga mengandung triterpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

noid, sterol, polifenol dan flavonoid (Nafilah & Azrul Zuniarto, 2022). Daun putri 

malu (Mimosa pudica L.) adalah perdu pendek anggota suku polong-polongan 

yang mudah dikenal karena daun-daunnya yang dapat secara cepat menutup/layu 

dengan sendirinya saat disentuh. Walaupun sejumlah suku polong-polongan dapat 

melakukan hal yang sama, daun putri malu (Mimosa pudica L.) bereaksi lebih 

cepat daripada jenis lainnya. Kelayuan ini bersifat sementara karena setelah 

beberapa menit keadaannya akan pulih seperti semula (Wulan, 2019). 

Berdasarkan penelitian terdahulu dilaporkan bahwa ekstrak daun putri malu 

mempunyai khasiat sebagai transquilizer, ekspektoran, diuretik, antitusif, 

antipiretik, dan antiinflamasi. Tumbuhan putri malu mempunyai potensi untuk 

pengobatan antiradang karena adanya kandungan flavonoid. Flavonoid adalah 

golongan senyawa yang diketahui mempunyai berbagai khasiat, seperti 

antiradang, memperlancar pengeluaran air seni, antivirus, antijamur, antibakteri, 

antihipertensi, mampu menjaga dan meningkatkan kerja pembuluh darah kapiler 

(Lengkong et al., 2021). 

Kulit merupakan perlindungan pertama pada tubuh. Fungsi kulit yaitu 

melindungi tubuh dari gangguan cuaca, mikroorganisme seperti bakteri, jamur, 

virus dan zat-zat kimia. Kulit mempunyai fungsi yang begitu penting sehingga 

sering kali kulit mudah terkena luka. Luka merupakan pemisahan jaringan kulit, 

selaput lendir, atau permukaan suatu organ secara traumatic. Bentuk dari luka 

berbeda-beda tergantung penyebabnya, ada luka yang terbuka dan tertutup. Salah 
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satu contoh luka terbuka adalah insisi/luka sayat dimana terdapat robekan linier 

pada kulit dan jaringan yang berada di bawahnya (Wardani, 2018). 

Luka merupakan suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan tubuh yang 

dapat menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, sehingga dapat mengganggu 

aktifitas sehari-hari. Terapi luka melalui pemberian topikal dengan ekstrak herbal 

menjadi salah satu pilihan terapi yang dianggap ekonomis dan efektif. Terapi 

topikal dinilai efektif dalam mengatasi komplikasi luka karena mudah diserap 

oleh kulit dan dapat mempertahankan kelembaban kulit lebih lama (Hertian et al., 

2021). 

Derajat kedalaman dan luas luka sayatan pada stadium I: luka superfisial 

(non-blanching erythema) merupakan luka yang terjadi pada lapisan epidermis 

kulit. Ukuran epidermis pada kulit manusia sekitar 75-150 µm pada kulit tipis dan 

400-1400 µm pada kulit tebal. Stadium II: luka (partial thickness) yaitu hilangnya 

lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis, merupakan luka 

superfisial dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang 

dangkal. Ukuran dermis pada kulit manusia paling tebal adalah 4 mm. Stadium 

III: luka (full thickness) yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau 

nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah tetapi tidak melewati 

jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis dan 

fasia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang 

yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya. Ukuran epidermis dan 

dermis pada kulit manusia adalah bervariasi, misalnya pada kulit punggung sekitar 

4 mm dan pada kulit kepala sekitar 1,5 mm. dan Stadium IV  : luka (full thickness) 

yaitu yang telah mencapai lapisan otot, tendon dan tulang dengan adanya 

destruksi/kerusakan yang luas (Hutabarat, 2022). 
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Proses penyembuhan luka secara umum merupakan suatu mekanisme 

seluler yang kompleks dan berfokus pada pengembalian kontinuitas jaringan yang 

rusak. Terdapat empat tahap penting yang terjadi secara terus-menerus seperti 

hemostatis, inflamasi proliferasi, dan diferensiasi atau remodeling. Hemostasis 

terjadi segera pada awal terjadinya cedera yang bertujuan untuk menghentikan 

perdarahan dengan adanya agregasi platelet dan vasokonstrksi yang dimediasi 

trombosit. Pada tahap inflamasi, sel-sel disekitar jaringan yang cedera akan 

mengaktivasi pelepasan sitokin yang menginduksi fagositosis dan memulai 

perbaikan jaringan yang luka. Tahap proliperasi dimulai dengan proses epitalisasi 

dan granulasi yang baru pada permukaan jaringan luka serta pembentukan 

vaskularisasi di sekitar jaringan yang berguna untuk memperbaki cedera 

sebelumnya. Tahap terakhir yaitu diferensiasi atau remodeling bertanggung jawab 

untuk menyeimbangkan kembali antara dintesis kolagen yang baru dan proses 

degradasi atau pergantian jaringan yang telah rusak (M. Fauziah & Soniya, 2020). 

Penggunaan obat-obatan medis yang digunakan hingga jangka panjang 

akan menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh sehinngga 

diperlukan alternatif lain dengan menggunakan pengobatan tanaman herbal (Dewi 

& Wicaksono, 2020). Penggunaan obat-obatan untuk penyembuhan luka dapat 

dilakukan dengan berbagai macam dan jenis, salah satunya adalah obat 

tradisional. Penggunaan atau pengobatan secara tradisional semakin disukai 

karena pada umumnya kurang menimbulan efek samping seperti halnya pada 

obat-obatan dari bahan kimia karena obat-obatan kimia sering kali mengandung 

bahan aktif yang dapat menyebabkan reaksi alergi atau efek samping yang lain 

dan tidak diinginkan, terutama jika tidak digunakan dengan benar (Lengkong et 

al., 2021).  
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Ekstrak metanol Mimosa pudica L. mempunyai aktivitas antiinflamasi 

yang sangat signifikan. Hasil penapisan simplisia dan ekstrak putri malu 

menunjukan adanya golongan senyawa lain selain flavonoid diantaranya tanin, 

polifenol, monoterpenoid, seskuiterpenoid, steroid, saponin dan kuinon. Sebuah 

penelitian yang telah berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa yang 

terkandung dalam putri malu (Mimosa pudica L.), yaitu senyawa flavonoid dalam 

ekstrak metanol daun putri malu. Seperti diketahui bahwa flavonoid adalah 

golongan senyawa yang mempunyai berbagai khasiat, seperti antiradang, 

antidiuretik, antivirus, antijamur, antibakteri, antihipertensi, mampu menjaga dan 

meningkatkan kerja pembuluh darah kapiler (Lengkong et al., 2021). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang Uji Aktivitas Daun Putri Malu (Mimosa pudica L.) sebagai 

Penyembuh Luka Sayat Pada Kelinci (Oryctolagus  cuniculus). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ekstrak metanol daun putri malu memiliki aktivitas terhadap 

penyembuhan luka sayatan pada kelinci jantan (Oryctolagus cuniculus)? 

2. Berapakah konsentrasi ekstrak metanol putri malu (Mimosa pudica L.) 

terhadap aktivitas penyembuhan luka yang optimum pada kelinci jantan 

(Oryctolagus  cuniculus)? 
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C. Definisi Operasional dan Ruang lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional  

a) Daun putri malu (Mimosa Pudica L.) adalah tumbuhan yang mengandung 

senyawa flavonoid, tanin dan saponin. Daun putri malu diperoleh dengan 

bentuk simplisia kering.  

b) Dosis perlakuan yaitu berupa jumlah dosis dari ekstrak daun kitolod yang 

diberikan pada masing-masing perlakuan terhadap luka sayat yang ada di 

punggung kelinci dengan 3 konsentrasi ekstrak yang berbeda yaitu konsentrasi 

5%,10%, dan 15%. 

c) Ekstrak adalah hasil dari ekstraksi yang berasal dari bahan alam atau sel 

dengan menggunakan cara yang sesuai dan ekstrak bisa berupa sediaan kering, 

kental ataupun cair. Ekstraksi diproses dengan metode maserasi menggunakan 

pelarut metanol dan hasil dari ekstraksi berupa ekstrak kental. 

d) Luka sayat adalah suatu kerusakan yang terjadi pada jaringan kulit akibat 

trauma benda tajam seperti pisau, silet , dan pedang. Ketika jaringan tubuh 

mengalami luka maka terdapat beberapa efek yang ditimbulkan seperti 

pendarahan dan pembekuan darah, hilangnya seluruh atau sebagian fungsi 

organ kontaminasi bakteri, serta kematian sel. 

e) Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae, yang mudah ditemukan. 

Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar dan salah 

satu hewan percobaan yang sering dipakai dalam suatu penelitian.  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup penelitian laboratorium farmasi, yaitu 

mengetahui adanya aktivitas dari ekstrak daun putri malu (Mimosa pudica L.) 

terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci jantan. 
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D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Meilina et al., 2022). Uji 

Aktivitas Ekstrak Etanol 70% Kulit Pisang Ambon Kuning (Musa Acuminata 

Colla) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Kelinci (Oryctolagus Cuniculus). 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ekstrak dan konsentrasi ekstrak 

yang memberikan efek penyembuhan luka sayat lebih cepat. Penelitian 

eksperimental laboratorium dengan 5 perlakuan yaitu P1 (konsentrasi 5%), P2 

(konsentrasi 10%), P3 (konsentrasi 15%), K+, dan K-. Uji aktivitas dilakukan 

pengamatan kriteria makroskopis modifikasi Nagaoka dan persentase 

penyembuhan. Sampel positif terdapat senyawa flavonoid, tanin, saponin, 

alkaloid, kuinon, dan terpenoid. Data skoring makroskopis di uji Kruskal-Wallis 

hasil yang didapatkan secara statistik tidak bermakna (P = 0,567) pada semua 

kelompok. Data pengukuran persentase penyembuhan luka sayat di uji Post-hoc 

LSD hasil yang didapatkan berbeda bermakna (P < 0,05) antara K+, P2, P3 

terhadap K-, P3 terhadap P1 dan P2. P3 menunjukkan aktivitas penyembuhan luka 

sayat lebih cepat dibanding P1 dan P2. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Lengkong dkk,2021) ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas sari daun putri malu sebagai penyembuh luka bakar derajat 

2 pada tikus putih. Daun putri malu yang telah dikumpulkan, dicuci, kemudian 

ditimbang dan diblender . Selanjutnya sari yang telah diperoleh diujikan pada luka 

bakar pada tikus putih dengan konsentrasi yang berbeda-beda, dimana untuk 

perlakuan 1 sebagai kontrol negatif (aquadestilata), perlakuan 2 sebagai perlakuan 

untuk konsentrasi 15%, perlakuan 3 sebagai perlakuan untuk konsentrasi 20% , 

dan perlakuan 4 sebagai perlakuan untuk konsentrasi 25% sari daun putri malu. 

Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Hasil penelitian 
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menunjukan bahwa dari 3 konsentrasi sari daun putri malu yang digunakan, 

konsentrasi 25% lebih efektif dibandingkan dengan konsentrasi 15% dan 20%. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Hertian et al.,2021) Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak daun ekor naga terhdap penyembuhan 

luka sayat (Rapidhophora pinnata L) pada mencit jantan. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini bersifat eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Terdiri dari kelompok perlakuan salep povidone iodine 10%, 

kelompok kontrol pembanding vaselin flavum, dan ekstrak daun ekor naga 

konsentrasi 5%, 10% dan 15% di ad kan dalam vaselin flavum 10g. Parameter 

pengamatan terhadap penyembuhan luka sayat pada penenlitian ini berupa lama 

waktu hilangnya kemerahan, pembengkakan dan krusta diukur setiap hari sampai 

luka sembuh sempurna dan pengukuran panjang luka selama 14 hari. Diukur 

menggunakan jangka sorong. Hasil yang didapatkan dianalisis menggunakan One 

Way ANOVA uji lanjut Duncan. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun 

ekor naga memiliki efektifitas terhadap penyembuhan luka pada konsentrasi 10%, 

15% dan 5% dengan penurunan persentasi panjang luka 46,57% , 40.24% dan 

32.87%. 
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E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diperoleh tujuan untuk penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas ekstrak metanol daun putri malu 

(Mimosa pudica L.) terhadap penyembuhan luka sayatan. 

2. Untuk mengetahui manakah konsentrasi ekstrak metanol daun putri malu 

(Mimosa Pudica L.) dengan aktivitas penyembuhan luka yang optimum. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat memberikan 

informasi serta penjelasan tentang aktivitas luka sayatan dari ekstrak metanol 

daun putri malu (Mimosa pudica L.) 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Uraian Tanaman Putri Malu (Mimosa pudica L.) 

1. Klasifikasi  

Kingdom  : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Fabales 

Familia : Mimosaceae 

Sub family : Mimosoideae 

Genus  : Mimosa 

Spesies  : Mimosa pudica, L. 

 

 

 

 

 

    

Gambar 1. Tumbuhan Putri Malu (Dokumentasi Pribadi). 

2. Nama Daerah 

Jabe-jabe (Bugis dan Makassar), daun kaget-kaget (Manado), rondo kagit 

(Sunda), todusan (Madura), kucingan (Jawa), sihirput, sikerput (Batak) dan rebah 

bangun (Minangkabau) (Wahyuni et al., 2017). 
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3. Morfologi  

Berdasarkan hasil penelitian tumbuhan putri malu merupakan tumbuhan 

semak dengan tinggi 0,3-1 m, dengan arah tumbuh batang yang merayap. Akarnya 

akar tunggang, bentuk batang bulat dan berwarna hijau keunguan, berambut dan 

berduri tempel bengkok yang tersebar. Memiliki daun penumpu berbentuk lanset, 

panjang 1 cm. Daunnya saat disentuh melipatkan diri atau mempunyai sifat tidur 

atau pemalu maka dari itu masyarakat Makassar biasa menyebutnya dengan 

sebutan jabe-jabe. Daunnya merupakan daun majemuk menyirip rangkap/genap 

ganda dua yang sempurna atau biasa disebut dengan daun majemuk campuran 

(digitatopinnatus). Hasil pengamatan bahwa bentuk buah dalam satu tangkai 

membentuk seperti kipas dan pada saat buah tersebut telah masak atau tua maka 

biji-biji akan keluar dengan sendirinya hal tersebut dikarenakan pada kulit buah 

tersebut mudah rontok dan biji yang ada di dalamnya sangat ringan sehingga 

mudah tertiup angin (Wahyuni et al., 2017). 

4.  Kandungan Kimia 

Daun putri malu mengandung banyak senyawa kimia, diantaranya flavonoid, 

tanin dan saponin yang mempunyai aktivitas sebagai anti mikroba dan antiseptik 

yang dapat membantu dalam penyembuhan luka (Sari, 2019). 

1. Flavonoid  

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada 

tanaman hijau, kecuali alga. Tanaman yang mengandung flavonoid sering 

dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Ini dikarenakan flavonoid memiliki 

beragam aktivitas, term asuk sebagai antifungi, diuretik, anthistamin, 

antihipertensi, insektisida, bakterisida, antivirus, dan memiliki kemampuan 

menghambat kerja enzim. (Risa, 2018).  
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Penelitian terbaru membuktikan bahwa flavonoid mempunyai efek 

antiinflamasi, antioksidan, kandungan flavonoid juga diyakini mempunyai 

manfaat dalam penyembuhan luka. Flavonoid dalam penyembuhan luka 

mempunyai mekanisme menghambat pendarahan dengan meningkatkan jumlah 

trombosit, ketika tubuh mengalami pendarahan maka trombosit akan pecah yang 

mengakibatkan enzim trombokinase, selanjutnya akan bekerja sebagai enzim 

untuk mengaktifkan fibrinogen membentuk monomer fibrin yang dibantu oleh ion 

Ca dan vitamin k yang terdapat pada plasma darah. (Risa, 2018). 

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri dengan cara denaturasi protein 

yang menyebabkan gangguan dalam pembentukan sel, sehingga merubah 

komposisi komponen protein yang mengakibatkan fungsi membrane sel yang 

diikuti terjadinya kerusakan sel bakteri sehingga sel bakteri akan mati (Risa, 

2018). Aktivitas farmakologi dari flavonoid adalah sebagai antiinflamasi, 

analgesi, antioksidan. Mekanisme antiinflamasi terjadi melalui efek 

penghambatan pada jalur metabolism asam arakidonat, pembentukan 

prostaglandin, pelepasan histamine pada radang (Rahman, 2017). 

2. Tanin  

Tanin berfungsi sebagai adstringen yang dapat menyebabkan penciutan pori-

pori kulut, memperkeras kulit, menghentikan eskudat dan pendarahan yang 

ringan, sehingga mampu menutupi luka dan mencegah pendarahan yang biasa 

timbul pada luka (Risa, 2018). 

Mekanisme kerjanya adalah dengan cara menghambat enzim reserve 

trankripstase dan DNA topoimerase sehingga sel bakteri tidak terbentuk, tanin 

memiliki aktivitas antibakteri dengan menginaktifkan adhesi sel mikroba, 

meningkatkan enzim dan mengganggu transport protein pada lapisan dalam sel. 
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Tanin juga menyebabkan pembentukan dinding sel bakteri menjadi lisis karena 

tekanan osmotik maupun fisik dan sel bakteri akan mati (Risa, 2018). 

 

3. Saponin 

Saponin adalah suatu senyawa yang memiliki bobot molekul tinggi atau besar, 

tersebar dalam beberapa tumbuhan, merupakan bentuk glikosida dengan molekul 

gula yang terikat dengan aglikol triterpen atau steroid (Risa, 2018). 

Saponin yang bekerja sebagai antibakteri mempunyai mekanisme kerja yaitu 

menyebabkan kebocoran protein dan enzim dari dalam sel, karena tumbuhan zat 

aktifnya mirip deterjen sehingga saponin akan menurunkan tegangan permukaan 

dinding sel bakteri dan merusak permeabilitas membrane, membrane sel yang 

rusak mengganggu kelangsungan hidup bakteri, sehingga bakteri akan mati 

(Hanani, 2016). 

Adapun mekanisme kerja dari saponin adalah protein akan membentuk unsur 

utama dari jaringan ikat dan tulang, kemudian memberikan kekuatan kulit 

sehingga dapat membantu proses penyembuhan luka (Risa, 2018). 

5. Manfaat  

Ekstrak herba daun putri malu mempunyai khasiat sebagai ekspektoran, 

diuretik, antitusif, antipiretik, dan antiinflamasi. Manfaat lain dari tanaman ini 

digunakan dalam dunia pengobatan untuk terapi antidiabetes, antitoksin, 

antihepatotoksin, antioksidan, dan penyembuh luka (Jayani, 2007). 

B. Uraian Kulit 

Kulit merupakan suatu jaringan yang melapisi seluruh permukaan luar tubuh. 

Struktur kulit terdiri dari dua lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis. Kedua 

lapisan ini bersatu membentuk membran yang kuat, melekat erat di atas lapisan 
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jaringan ikat longgar, yaitu lapisan subkutan yang kaya akan lemak dan 

menghubungkan kulit dengan struktur yang lebih dalam (Perdanakusuma, 2007). 

1. Epidermis  

Epidermis adalah lapisan terlua kulit yang tipis dan avaskuler. Terdiri dari 

epitel berlapis gepeng, bertanduk, mengandung sel melanosit, lagerhans dan sel 

markel. Fungsi utamanya adalah sebagai proteksi barrier, organisasi sel, sintesis 

vitamin D dan sitoksin, pembelahan dan mobilisasi sel, pigmentasi (melanosit) 

dan pengenalan allergen (sel lagerhans). Epidermis mempunyai melanocytes yang 

membuat melanin dan memberikan warna pada kulit. Fungsi pada lapisan 

epidermis adalah melindungi dari masuknya bakteri, toksin, untuk keseimbangan 

cairan yaitu menghindari pengeluaran cairan secara berlebihan. Epidermis dapat 

berperan dalam mekanisme penyembuhan karena epidermis pada lapisan luar 

membentuk selaput yang terdiri atas sel-sel mati, lapisan tanduk atau stratum 

korneum, yang berisi protein keratin dan campuran kompleks lipid 

(Perdanakusuma, 2007). 

Epidermis yang lebih tebal dapat ditemui pada telapak tangan dan kaki, 

mengalami pembagian menjadi 5 lapisan yaitu: 

a. Stratum basalis adalah lapisan tunggal sel-sel yang melekat pada jaringan ikat 

dari lapisan kulit dibawah dermis. Pembelahan yang cepat berlangsung pada 

lapisan ini, dan sel yang baru didorong masuk ke lapisan berikutnya. 

b. Stratum spinosum adalah lapisan sel spina atau tanduk, disebut demikian 

karena sel-sel tersebut disatukan oleh tonjolan yang berupa spina. Spina 

adalah penghubung intraseluler yang disebut desmosome. 

c. Starum granulosum terdiri dari tiga atau lima lapisan atau barisan sel dengan 

granula-granula keratohialin yang merupakan precursor pembentukan keratin.  
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1) Keratin adalah protein keras dan resilien, anti air serta melindungi permukaan 

kulit yang terbuka. 

2) Keratin pada lapisan epidermis merupakan keratin lunak yangberkadar sulfur 

rendah, berlawanan dengan keratin yang ada pada kuku dan rambut. 

3) Saat keratohialin dan keratin berakumulasi, maka nucleus sel berdisintegrasi, 

menyebbakan kematian sel. 

d. Stratum lusidum adalah lapisan jernih dan tembuh cahaya dari sel-sel gepeng 

tidak bernukleus yang mati atau hampir mati dengan ketebalan empat sampai 

tujuh lapisan sel. 

e. Stratum korneum adalah lapisan epidermis teratas, terdiri dari 25 sampai 30 

lapisan sisik tidak hidup yang sangat terkeratinisasi dan semakin gepeng saat 

mendekati permukaan kulit. 

1) Permukaan terbuka dari stratum korneum mengalami proses pergantian ulang 

yang konstan. 

2) Ada pembaharuan yang konstan pada sel yang terdeskuamasi melalui 

pembelahan sel di lapisan basalis. Sel tersebut bergerak ke atas, kearah 

permukaan, mengalami keratinisasi, dan kemudian mati. Dengan demikian, 

seluruh permukaan tubuh terbuka ditutup oleh lembaran sel epidermis mati. 

3) Keseluruhan lapisan epidermis akan diganti dari dasar ke atas setiap 15 

sampai 30 hari 

2. Dermis  

Dermis atau korium adalah lapisan tebal jaringan ikat tempat melekatnya 

epidermis dan lapisan terdalamnya melanjutkan diri ke jaringan subkutan yang 

berisi lemak tanpa suatu batas yang jelas. Dermis terletak di bawah epidermis dan 

dibatasi oleh lamina basalis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak 

kaki sekitar 3 mm. Lapisan dermis lebih tebal dari pada lapisan epidermis. Fungsi 
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utamanya sebagai penyokong epidermis. Lapisan dermis strukturnya lebih 

kompleks dan terdapat dua lapisan bagian superficial papillary dan bagian dalam 

reticular dermis. Regenerasi merupakan proses penyembuhan dari sel parenkim 

terjadi dengan mengganti sel yang rusak dengan sel yang baru dan sama sehingga 

fungsi tubuh atau jaringan akan pulih kembali dengan sempurna.  

Sedangkan regenerasi secara fisiologi disebut juga dengan sel labil karena 

pada proses ini sel yang pada saat tertentu mengalami nekrosis tetapi akan 

mengalami pembaharuan yang terjadi secara periodik dan sel akan terganti dengan 

sel yang sama. (Perdanakusuma, 2007). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Histologi kulit (Perdanakusuma, 2007) 

Fungsi proteksi kulit adalah melindungi dari kehilangan cairan dari elektrolit, 

trauma mekanik, ultraviolet dan sebagai barrier dari invasi mikroorganisme 

pathogen. Kulit berperan pada pengaturan suhu keseimbangan cairan elektrolit. 

Termoregulasi dikontrol oleh hypothalamus. Temperatur perifer mengalami 

proses keseimbangan melalui keringat, paru-paru dan mukosa bukal. Temperature 

kulit dikontrol dengan dilatasi atau kontriksi pebuluh darah kulit. Bila temperature 

meningkat terjadi vasodilatasi pembuluh darag, kemudian tubuh akan mengurangi 

temperature dengan melepas panas dari kulit dengan cara mengirim sinyal kimia 

yang dapat meningkatkan aliran darah di kulit. Pada temperature yang menurun, 
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pembuluh darah kulit akan vasokontriksi yang kemudian akan memertahankan 

panas (Perdanakusuma, 2007). 

3. Subkutan  

Subkutan adalah lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari 

lapisan lemak. Pada lapisan ini, terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit 

dengan jaringan di bawahnya secara longgar. Jumlah ikat yang menghubungkan 

kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya 

berbeda-beda menurut daerah ditubuh dan keadaan nutrisi individu. Fungsi 

subkutan atau hypodermis yaitu isolasi panas, cadangan kalori, kontrol bentuk 

tubuh dan mechanical shock absorder. Lapisan subkutan terdiri dari jaringan ikat 

longgar yang mengiat kulit secara longgar pada organ organ dibawahnya, yang 

memungkinkan kulit bergeser diatasnya. Lapisan subkutan mengandung sel-sel 

lemak yang jumlahnya bervariasi (Perdanakusuma, 2007). 

C. Uraian Luka 

Luka adalah hilang atau rusaknya jaringan tubuh yang disebabkan oleh trauma 

tajam atau tumpul, perubahan suhu, paparan zat kimia, ledakan, sengatan listrik, 

maupun gigitan hewan. Luka dapat menyebabkan kerusakan fungsi perlindungan 

kulit akibat hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa kerusakan 

jaringan lain, seperti, otot, tulang dan saraf. Luka dibagi menjadi 2 jenis yaitu 

sebagai berikut: 

1) Luka tertutup merupakan luka tanpa robekan pada kulit. Luka ini terjadi 

karena adanya bagian tubuh yang terpukul benda tumpul, terpelintir, keseleo, 

daya deselerasi kearah tubuh seperti fraktur tulang, robekan pada organ dalam.  

2) Luka terbuka merupakan luka yang melibatkan robekan pada kulit atau 

membrane mukosa. Luka ini dapat disebabkan oleh benda tajam atau tumpul 
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(insisi, bedah, fungsi vena, luka tembak). Robekan kulit memudahkan 

masuknya mikroorganisme, kehilangan darah dan cairan tubuh melalui luka.  

Luka dibagi menjadi 2 berdasarkan lama waktu penyembuhannya, yaitu: 

1) Luka akut merupakan luka yang mengalami proses perbaiki integritas dan 

anatomi secara terus menerus sesuai dengan tahap dan waktu yang normal. 

Luka ini dapat diakibatkan oleh trauma akibat benda tajam. Luka biasanya 

mudah dibersihkan dan diperbaiki. Bagian pada tepi luka bersih dan utuh.  

2) Luka kronik atau luka yang gagal melewati proses untuk mengembalikan 

fungsi integritas dan anatomi sesuai dengan dan waktu yang normal. 

Penyebabnya dapat diakibatkan oleh ulkus, luka akibat gesekan, sekresi, 

tekanan. Terpaparnya tubuh terdapat tekanan, gesekan dan sekresi yang terus 

menerus akan mengganggu penyembuhan luka. Tepi luka dapat mengalami 

nekrotik dan mengeluarkan drainase.  

Luka memiliki berbagai jenis, dan salah satunya adalah luka sayat. Luka sayat 

(vulnus scissum) adalah jenis luka yang memiliki bentuk garis lurus dan teratur, 

ditandai dengan tepi luka yang terdefinisi. Biasanya, luka sayat terjadi akibat 

trauma atau kontak langsung dengan benda tajam yang mengenai tubuh. Kejadian 

luka sayat seringkali terkait dengan aktivitas sehari-hari manusia, dan kurangnya 

kehati-hatian terhadap benda-benda tajam di sekitarnya menjadi salah satu faktor 

penyebabnya. (Nonci, 2017). 

Luka dapat diklasifikasikan kedalam tiga cara yaitu sesuai dengan mekanisme 

cedera, tingkat kontaminasi luka, kedalaman dan luasnya luka. 

1) Berdasarkan mekanisme cedera 

a. Luka sayat dibuat dengan potongan bersih menggunakan instrumen tajam. 
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b. Luka kontusi dibuat dengan dorongan tumpul dan ditandai dengan cedera 

berat bagian yang lunak, hemoragi dan pembengkakan. 

c. Luka laserasi adalah luka dengan tepi bergerigi dan tidak teratur seperti 

goresan kaca. 

d. Luka tusuk disebabkan oleh bukan benda kecil pada kulit sebagai contoh luka 

oleh peluru atau tusukan pisau. 

2) Berdasarkan tingkat kontaminasi  

a. Luka bersih yaitu luka bedah tidak terinfeksi yang mana tidak terjadi proses 

peradangan 9inflamasi) dan infeksi pada sistem pernafasan, pencernaan, 

genital dan urinari tidak terjadi.  

b. Luka bersih terkontaminasi merupakan luka pembedah di mana seluruh 

saluran respirasi, pencernaan, genital atau perkemihan dalam kondisi 

terkontrol, kontaminasi tidak selalu terjadi, kemungkinan timbulnya infeksi 

luka adalah 3%-11%. 

c. Luka terkontaminasi termasuk dalam luka terbuka, fresh, luka akibat 

kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar denan teknik kontaminasi dari 

saluran cerna, pada kategori ini juga termasuk insisi akut, inflamasi 

nonpurulen. Kemungkinan infeksi luka 10%-17%. 

3) Berdasarkan kedalam dan luasnya luka 

a. Stadium I : Luka Superfisial “Non-Blanching Erithema” : yaitu luka yang 

terjadi pada lapisan epidermis kulit.  

b. Stadium II : Luka “Partial Thickness” : yaitu hilangnya lapisan kulit pada 

lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis. Merupakan luka superficial dan 

adanya tanda klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang dangkal.  

c. Stadium III : Luka “Full Thickness” : yaitu hilangnya kulit keseluruhan 

meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai 
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bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai 

pada lapisan epidermis, dermis dan fasia tetapi tidak mengenai otot. Luka 

timbul secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa 

merusak jaringan sekitarnya. 

d. Stadium IV : Luka “Full Thickness” yang telah mencapai lapisan otot, tendon 

dan tulang dengan adanya destruksi/kerusakan yang luas. 

Pengobatan luka menjadi hal yang cukup penting. Seseorang yang terkena 

luka akan terhambat dalam aktivitasnya karena terganggunya fungsi kulit dan 

jaringan. Kita ketahui bahwa kulit merupakan organ terbesar dari tubuh, luas 

permukaan kulit adalah sekitar 15 % dari total berat badan orang dewasa. Kulit 

juga memiliki berbagai fungsi vital, termasuk perlindungan terhadap lingkungan 

eksternal baik lingkungan fisik, kimia, dan biologis. Kulit juga mencegah 

kehilangan air yang berlebihan dari tubuh serta berperan dalam termoregulasi. 

Ketika kulit kehilangan kontinuitasnya, maka fungsi-fungsi tersebut tidak dapat 

berjalan normal sebagaimana seharusnya. Pengobatan luka yang tidak tepat dapat 

menghambat proses penyembuhan luka, ataupun menyebabkan area luka menjadi 

terinfeksi dan pada akhirnya menimbulkan luka kronik (Nonci, 2017). 

Secara singkat, proses penyembuhan luka dibagi menjadi 3 fase, yaitu: 

1) Fase inflamasi  

Fase ini berlangsung saat terjadi luka sampai hari ke-5. Pada fase ini terjadi 

pendarahan, kemudian pembekuan/pengehntian pendarahan akibat kontraksi otot 

polos dinding pembuluh darah oleh thrombin dan fibrin. Ikut keluarnya bahan 

pertahanan tubuh berupa sel-sel leukosit dan antibodi. Disini terjadi vasodilatasi 

pembuluh darah, edema. 
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2) Fase poliferasi 

 Fase ini berlangsung dari hari ke-6 sampai hari akhir minggu ke 3. Terjadi 

poliferasi sel-sel fibrolast yang berasal dari sel-sel mesensim yang belum 

berdifirensiasi. Terjadi pembentukan jaringan granulasi yang terdiri dari sel-sel 

fibrolast, serta kolagen yang dihasilkan oleh fibrolast, deposit sel-sel-sel radang, 

kapiler baru, hasil angiogenesis. Terjadi penciutan luka akibat kontraksi serat-

serat kolagen yang mempertautkan tepi luka. Terjadi epitelisasi akibat proses 

migrasi dan proses mitosis sel-sel stratum basal dan keratinosit lain yang terpapar 

luka (sel-sel kelenjar sebaseus, kelenjar keringat, dan akar rambut) ke tengah luka. 

Semua proses ini akan berhenti bila seluruh permukaan luka sudah tertutup epitel. 

Orang awam mengatakan luka telah sembuh/telah kering. Sebaliknya, proses akan 

berjalan terus bila permukaan luka belum tertutup epitel. 

3) Fase maturasi 

 Disaat semua bentukan-bentukan baru akibat proses penyembuhan akan 

mengkerut menjadi matur. Hal ini berlangsung selama 2 bulan atau lebih bahkan 

bisa sampai 1 tahun. Tanda-tanda yang menunjukkan fase ini sudah berakhir, 

semua tanda radang hilang, pucat, tak ada rasa sakit/gatal, lemas tak ada indurasi, 

pembengkakan sudah hilang.Luka sayat merupakan luka yang terjadi karena 

teriris oleh suatu instrumen yang tajam. Adapun ciri-ciri luka sayat diantaranya 

luka terbuka, nyeri, panjang luka lebih besar daripada dalamnya luka. Pentingnya 

penanganan luka secara optimal telah mendorong pesatnya perkembangan ilmu 

tentang luka, penyembuhan, dan penanganan luka. Saat ini penggunaan bahan 

herbal untuk penggantian obat-obat kimia telah banyak dilakukan (Wardani, 

2018). 

Luka sayat adalah luka akibat sayatan yang mengenai kulit karena benda 

tajam seperti logam, kayu dll. Dalam mengobati luka, antibiotic. Selain itu, 
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penggunaan antiseptik seperti povidone iodine (betadin) mampu menghambat 

fibrolas sehingga sintesis kolgane yang berperan penting dalam penyembuhan 

luka menjadi berkurang (Meilina et al., 2022). 

 

 

 

 

   

  a b  c 

Gambar 3. Contoh Luka sayat kelinci (Oryctolagus Cuniculus) a. fase inflamasi, 

b. fase poliferasi, dan c. fase maturasi 

Parameter penyembuhan luka sayat yang diamati pada penelitian ini adalah 

berkurangnya panjang luka, hilangnya eritema atau kemerahan pada area luka, 

hilangnya edema atau pembengkakan, hilangnya granulasi dan luka yang sudah 

menutup. Parameter pertama ialah panjang luka, di mana akan diamati lama 

waktu berkurangnya panjang luka sampai luka tersebut sembuh. Pada saat 

berkurangnya ukuran panjang luka terjadi suatu proses kontraksi. Kontraksi ialah 

sutu tahap penyempitan ukuran luka kearah tengah untuk mengurangi ukuran 

luka. Parameter kedua ialah eritema atau kemerahan pada area luka. Eritema 

termasuk ke dalam fase inflamasi dimana akan muncul pada saat terbentuknya 

luka sampai hari kelima. Jaringan tubuh yang mengalami akan melepaskan 

histamine dan sel mast yang menyebabkan vasodilatasi, di mana vasodilatasi ini 
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mengakibatkan peningkatan aliran darah dan penyumbatan lokal sehingga 

menyebabkan timbulnya warna kemerahan pada luka (Arisanty, 2013). 

Parameter ketiga ialah edema atau pembengkakan pada area luka. Edema atau 

pembengkakan pada area luka sayat akan berlangsung pada hari ke 3 sampai hari 

ke 14 setelah terbentuknya luka sayat. vasodilatasi arteriol pada fase inflamasi 

akan menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, sehingga 

terjadinya peningkatan eksudat tinggi protein yang menimbulkan edema atau 

pembengkakan di daerah perlukaan. Parameter keempat yang diamati pada 

penelitian ini ialah granulasi. Munculnya granulasi merupakan salah satu tanda 

kemajuan penyembuhan luka yang terlihat pada fase proliferasi. Pada fase 

proliferasi terjadi mekanisme angiogenesis, deposisi jaringan kolagen, migrasi sel 

epitel, dan pembentukan jaringan granulasi. Fase proliferasi akan berlangsung 

pendek apabila tidak ada kontaminasi atau infeksi bakteri yang bermakna 

(Arisanty, 2013). 

Parameter yang terakhir ialah luka yang sudah menutup. Luka yang sudah 

menutup termasuk kedalam fase maturasi atau remodelling. Fase maturasi 

berlangsung pada hari ke 10 setelah terbentuknya luka dimana permukaan luka 

telah tertutup sempurna dan hanya menyisakan bekas luka. Aktivitas yang terjadi 

pada fase ini adalah sintesis matriks ekstraseluler, degradasi sel dan proses 

remodeling (aktivitas seluler dan aktivitas vaskuler menurun). Penguatan jaringan 

pada bekas luka dilakukan dengan cara remodeling kolagen dan elastin sehingga 

menyebabkan tekanan ke atas permukaan kulit yang mengalami luka, serta akan 

diikuti rasa gatal dan munculnya penonjolan epitel (keloid) (Arisanty, 2013). 
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Gambar 4. Aktivitas Bioseluler dan Biokimia Tubuh Terhadap Respon Luka 

(Arisanty, 2013) 

Faktor penyembuhan luka menurut (Arisanty, 2013) pada umumnya luka 

dapat sembuh dengan sendirinya. Luka mengalamai kegagalan penyembuhan jika 

faktor yang menghambat sehingga luka yang awalnya biasa jadi luar biasa sulit 

untuk sembuh. Faktor yang berperan dalam mendukung penyembuhan luka, yaitu 

faktor lokal dan umum. 

1) Faktor lokal 

a. Hidrasi luka 

Kondisi kelembaban pada luka yang seimbang yang sangat mendukung 

penyembuhan luka. Luka yang terlalu kering atau terlalu basah kurang 

mendukung penyembuhan luka. Luka yang terlalu kering menyebbakan luka 

membentuk fibrin yang mengeras, terbentuk scab (keropeng), atau neklosis 

kering. Luka yang terlalu basah menyebabkan cenderung rusak dan merusak 

sekitar luka. 

b. Penatalaksanaan luka 

Penatalaksanaan luka yang tidak tepat menghambat penyembuhan luka. 

kebersihan luka dan sekitar luka harus diperhatikan, kumpulan lemak dan kotoran 

pada sekitar luka harus selalu dibersihkan. Pemilihan balutan harus disesuaikan 

dengan fungsi dan manfaat balutan terhadap luka.  



25 

 

 

 

c. Benda asing 

Benda asing pada luka dapat menghambat proses granulasi dan epitelisasi, 

bahkan dapat menyebabkan terjadinya infeksi. 

2) Faktor umum 

a. Usia 

Pada usia lanjut terjadi penurunan fungsi tubuh sehingga dapat memperlambat 

waktu penyembuhan luka. jumlah dan ukuran finrolas menurun, begitu pula 

kemampuan poliferasi sehingga terjadi penurunan terhadap growth factor dan 

hormone- hormone yang dihasilkan selama penyembuhan luka, jumlah dan 

ukuran sel mast juga menurun, kondisi luka yang keriput dan tipis sangat mudah 

mengalami luka karena gesekan dan tekanan. 

b. Nutrisi  

Asupan makanan sangat mempengaruhi penyembuhan luka. nutrisi yang 

buruk akan meghambat proses penyembuhan luka bahkan menyebabkan infeksi 

luka. nutrisi yang dibutuhkan dan penting adalah asam amino (protein), lemak, 

energi sel (karbohidrat), vitamin zink, zat besi dan mineral. 

c. Gangguan sensasi dan pergerakan 

Gangguan sensasi dapat memperburuk kondisi luka karena tidak ada rasa sakit 

atau terganggu terhadap luka tersebut, begitupula gangguan pergerakan dapat 

menghambat aliran dari darah ke perifer. 

d. Terapi radiasi 

Terapi radiasi hanya merusak sel kanker, tetapi juga merusak sel-sel 

disekitarnya. Komplikasi yang sering muncul adalah penurunan asupan nutrisi 

karena mual dan muntah dan kerusakan / efek lokal (kulit rentan, kemerahan dan 

panas) pada daerah sekitar luka. 
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D. Uraian Hewan Coba  

1. Klasifikasi Kelinci 

Kingdom   : Animalia  

Phylum  : Chordata  

Sub phylum  : Vertebrata  

Kelas   : Mammalia  

Ordo   : Legomorpha  

Family   : Leporidae  

Genus   : Oryctogalus  

Species   : Oryctogalus cuniculus  

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kelinci (Oryctogalus cuniculus) (Dokumentasi Pribadi) 

2. Karakteristik  

Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae, yang dapat ditemukan di 

banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut  

vivipar. Bagian tubuh kelinci di selimuti dengan bulu yang halus tetapi lebat, 

memiliki warna yang bermacam-macam mulai dari warna hitam, abu-abu, 

kecoklatan, hitam putih, dan lain-lain. Bagian mata pada kelinci memiliki warna 

kemerahan, berbentuk bulat kelonjongan. Bagian hidung pada kelinci berbentuk 
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silindris, mempunyai gigi seri di bagian depan yang digunakan kelinci untuk 

memotong atau mengunyah rumput (Mu’nisa et al, 2022). 

Secara makroskopis, lidah kelinci berbentuk pipih memanjang dengan puncak 

dan tepi bulat, panjangnya mencapai sekitar 5,3 cm, lebar 4,5 cm pada bagian 

bebas, 5 cm pada tonjolan lingual dan mencapai 4,8 cm pada akar lidah. Lidah 

terbagi menjadi tiga bagian; bagian anterior, tengah dan posterior (Mu’nisa et al, 

2022). 

Kelinci juga mampu melakukan caecotrophy atau coprophage, yaitu proses 

memakan kembali faeces di pagi atau malam hari. Umur hidup kelinci dapat 

mencapai lima sampai sepuluh tahun dengan umur produktif dua hingga tiga 

tahun dan memiliki kemampuan beranak sepuluh kali per tahun. Kelinci 

beraktivitas secara umum pada 25 tengah malam di kala hari mulai senja dan 

dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh lingkungan luar (Mu’nisa et al, 2022). 

Kelinci yang digunakan pada penelitian ini adalah kelinci lokal (Oryctogalus 

cuniculus), all variant sebanyak 15 ekor kelinci jantan sehat dewasa yang 

berumur 4-5 bulan. Hewan yang digunakan berasal dari Kasih Karunia Rabbitry, 

jl. Lamputang. Jenis kelamin dipilih kelinci jantan karena kelinci jantan 

mempuntai biologis yang lebih stabil daripada kelinci betina yang kondisi 

biologisnya dipengaruhi oleh masa siklus, masa kehamilan dan masa menyusui. 

Berat hewan yang ditentukan sekitar 1,2-1,5 kg guna mengurangi variabilitas efek 

pengaruh perbedaan berat badan (Mu’nisa et al, 2022). Berat hewan kelinci 

ditentukan sekitar 1,2-1,5 kg. Adapun berat kelinci yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seberat 1,5 kg. 
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3. Teknik Pemeliharaan  

Faktor-faktor yang memengaruhi pemeliharaan kelinci diuraikan sebagai 

berikut :  

a. Kandang  

Kandang yang digunakan kelinci biasanya dibuat dalam bentuk panggung 

dengan ketinggian kandang 75 cm dari tanah. Rangka kandang terbuat dari kayu 

ukuran 4 cm x 6 cm, kayu 3 cm x 5 cm dan kayu reng. Sisi samping kandang di 

tutup dengan anyaman kawat dan bagian bawah kandang terbuat dari anyaman 

kawat dengan diameter 1cm agar kotoran dan air kencing ternak dapat terbuang 

dengan mudah. Setiap petak kandang berukuran panjang 70 cm, lebar 50 cm dan 

tinggi 50 cm. Tempat pakan dan air minum yang diletakkan di dalam bilik 

kandang dan digantung pada pinggir kandang. Suhu udara dalam kandang selama 

penelitian cukup ideal untuk pemeliharaan ternak kelinci yaitu berkisar antara 25-

26oC. Kelinci dapat hidup dan berkembang baik pada suhu ideal 15-20oC dan 

kelembaban ideal 60- 90%. Kelembaban udara dalam kandang selama penelitian 

termasuk ideal yaitu 80-82%. Kelembaban ideal untuk ternak kelinci adalah 60-

90% dimana kelembaban udara maksimum terjadi pada waktu pagi hari dan 

minimum pada sore hari (Mu’nisa et al, 2022).  

b. Pakan  

Kelinci merupakan hewan herbivora non ruminansia yang sebagian besar 

kebutuhan pakannya berasal dari hijauan. Pakan hijauan yang diberikan untuk 

pakan kelinci antara lain rumput lapangan, limbah sayuran (kangkung, sawi, 

wortel, caisim, kol, daun singkong), daun turi, daun lamtoro, daun kembang 

sepatu, daun kacang panjang, daun ubi jalar, daun kacang tanah, daun dan batang 

jagung, daun pepaya, talas 27 dan lain-lain. Selain itu kelinci juga biasanya 

diberikan pellet, yaitu campuran beberapa bahan pakan yang diproses secara 
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mekanik dengan tekanan tertentu melalui die sehingga akan terbentuk pakan yang 

kompak. Konsumsi pellet pada kelinci adalah sebanyak 5% dari berat badan 

(Mu’nisa et al, 2022).  

Selama proses penelitian, pembersihan kandang rutin dilakukan tiap hari 

untuk tetap menjaga agar hewan coba merasa tenang dan tidak stress. memberikan 

pakan juga rutin dilakukan pada pagi dan sore hari yaitu berupa pelet dan sayuran 

segar seperti wortel dan kangkung 

E. Simplisia  

Simplisia merupakan bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum 

mengalami perubahan apapun, kecuali dinyatakan lain ummnya merupakan bahan 

yang telah dikeringkan (Anonim, 2014). 

1) Penggolongan simplisia  

Menurut (Ditjen POM,1995), simplisia dapat digolongkan dalam 3 kategori 

yaitu: 

a. Simplisia nabati 

Simplisia yang berupa tanaman utuh dan bagian tanaman. Bagian tanaman 

adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara 

tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia. 

b. Simplisia hewani  

Simplisia yang berupa hewan atau bagian hewan zat-zat berguna yang 

dihasilkan oleh hewan dan belum belum berupa zat kimia murni. 

c. Simplisia mineral 

Simplisia yang berupa bahan-bahan mineral yang belum diolah atau telah 

diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia. 
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Adapun tahap pembuatan simplisia yaitu: Tahapan proses pembuatan 

simplisia meliputi pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, 

pengeringan, pengayakan atau penghalusan dan penyimpanan. Proses 

pengumpulan bahan baku dilakukan dengan cara memanen atau mengumpulkan 

bahan segar langsung dari tanamannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

pengumpulan antara lain umur, waktu pemanenan dan habitat. Waktu pemanenan 

erat kaitannya dengan pembentukan kandungan senyawa aktif di dalam tanaman 

tersebut, waktu pemanenan yang tepat secara umum pada saat senyawa yang 

terbentuk dalam jumlah besar dengan rentang umur tertentu. Misalnya pemanenan 

umbi lapis bawang dilakukan pada saat akhir pertumbuhan(Lady Yunita Handoyo 

& Pranoto, 2020). 

Proses selanjutnya yaitu sortasi, proses ini dilakukan pemilahan hasil panen 

ketika tanaman masih segar dengan cara memisahkan tanah, kerikil, rumput liar 

dan bahan tanaman lainnya yang tidak diinginkan, selain itu juga bisa 

memisahkan bagian tanaman yang cacat atau rusak dimakan ulat. Pada tahap 

pencucian bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing lainnya yang 

menempel pada bahan. Proses pencucian biasanya menggunakan air bersih dan 

beberapa bahan yang mengandung senyawa atau zat mudah larut dalam air agar 

dilakukan dengan waktu secepat mungkin. Beberapa bahan membutuhkan 

perajangan supaya memperluas permukaan dan proses pengeringannya 

berlangsung relative cepat (Lady Yunita Handoyo & Pranoto, 2020). 

Tahap yang utama yaitu proses pengeringan, pada proses ini terjadi 

pengeluaran air dari sampel secara termal sehingga menghasilkan produk kering. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi proses pengeringan adalah suhu, 

kelembaban, tekanan udara dan kecepatan, sedangkan faktor internal yang 

berpengaruh antara lain kadar air, bentuk, luas permukaan dan kondisi fisik 
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sampel. Pengeringan dapat dilakukan secara tradisional dengan hanya dijemur 

dibawah sinar matahari denga kisaran waktu 2-3 hari, sedangkan penegeringan 

yang modern sudah menggunakan bantuan alatseperti oven, rak pengering atau 

fresh dryer dengan kisaran waktu sekitar 6-8 jam saja dan suhu dapat di atur 

sesuai kebutuhan. Penurunan kualitas mutu simplisia yang disebabkan oleh kadar 

air sampel dapat dicegah dengan proses pengeringan, sehingga reaksi enzimatik 

tidak akan berlangsung. Kadar air yan ada dalam sampel supaya tidak terjadi 

proses reaksi enzimatik harus kurang dari 10% (Lady Yunita Handoyo & Pranoto, 

2020). 

Tahapan selanjutnya setelah dihaluskan dengan mengsin penggiling supaya 

memudahkan dalam proses selanjutnya yaitu proses pengayakan. Proses 

pengayakan bertujuan bahan supaya mendapatkan sebuk dengan luas permukaan 

bahan dengan pelarutnya lebih cepat larut dan senyawa yang harapkan dapat 

terserap dengan baik. Tahapan terakhir yaitu penyimpanan simplisia, hal ini 

dilakuakan untuk mempertahankan mutu simplisia dalam kurun waktu tertentu 

sebelum akhirnya dilakukan untuk proses selanjutnya. Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam proses penyimpanan antara lain oksidasi, cahaya, 

kelembaban,reaksi internal bahan, dehidrasi, kontaminasi, kapang dan serangga 

(Lady Yunita Handoyo & Pranoto, 2020). 
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F. Uraian Tentang Ekstraksi  

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan sifat tertentu, 

terutama kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Pada 

umuya ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut yang didasarkan pada 

kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran, biasanya air dan 

yang lainnya pelarut organik. Bahan yang akan diekstrak biasanya berupa bahan 

kering yang telah dihancurkan, biasanya berbentuk bubuk atau simplisia  

(Fauziah, L., & Wakidah, M, 2019). 

Ekstraksi secara umum digolongkan menjadi dua yaitu ekstrak padat cair dan 

ekstraksi cair-cair. Pada ekstraksi cair-cair, senyawa yang dipisahkan terdapat 

dalam campuran yang berupa cairan, sedangkan ekstraksi padat-cair adalah suatu 

metode pemisahan senyawa dari campuran yang berupa padatan  (Fauziah, L., & 

Wakidah, M, 2019). 

Ekstraksi disebabkan oleh gelombang kejut dari meletusnya kavitasi 

gelembung yang dihasilkan dari gelombang ultrasonic. Hal ini yang menyebabkan 

reduksi ukuran partikel atau rusaknya permukaan molekul atau dinding sel dari 

sampel sehingga senyawa kimia yang terdapat di dalam bahan alam dapat 

terekstrak. Proses ekstraksi lebih efektif karena membutuhkan waktu yang lebih 

singkat dan tidak memerlukan suhu tinggi  (Fauziah, L., & Wakidah, M, 2019). 

Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi 

senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses 

ekstraksi berlangsung, pelarut akan dipisahkan dengan menggunakan 

penyaringan. Adapun kekurangan pada metode maserasi waktu yang lama, pelarut 

yang akan digunakan cukup banyak, kemungkinan beberapa senyawa hilang. 

Selain itu beberapa senyawa mungkin saja sulit untuk diekstraksi pada suhu 
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kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi ini dapat menghindari rusaknya 

senyawa-senyawa yang bersifat termolabil  (Fauziah, L., & Wakidah, M, 2019). 

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi ekstraksi diantaranya ukuran 

partikel, jenis pelarut, suhu serta pengadukan. Pemilihan jenis pelarut yang perlu 

diperhatikan antara lain daya melarutkan oleoresin, titik didih, sifat racun, mudah 

tidaknya terbakar dan pengaruh terhadap alat peralatan ekstraksi yang akan 

digunakan. Pada umumnya metode maserasi menggunakan pelarut non air dan 

non-polar  (Fauziah, L., & Wakidah, M, 2019). 

Tujuan dari ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang 

terdapat dalam simplisia. Pemisahan secara ekstraksi didasarkan pada 

perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut dmana perpindahan 

mulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut 

(Purwandari et al., 2018). 

G. Metode Ekstraksi 

1. Maserasi  

Maserasi adalah salah satu teknik ekstraksi yang umum dilakukan dengan cara 

menggabungkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai dalam wadah inert yang 

rapat pada suhu kamar. Namun, terdapat beberapa kekurangan utama dari metode 

ini, termasuk waktu ekstraksi yang lama, penggunaan pelarut yang cukup banyak, 

dan kemungkinan kehilangan beberapa senyawa. Selain itu, pada suhu kamar, 

beberapa senyawa mungkin sulit diekstraksi. Meskipun demikian, metode 

maserasi juga memiliki keunggulan dalam menghindari risiko kerusakan 

senyawa-senyawa dalam tanaman yang bersifat mudah terurai oleh panas 

(Badaring et al., 2020). 

Keuntungan dari proses ekstraksi dengan teknik perendaman adalah untuk 

menjamin kelestarian zat aktif yang diekstraksi tanpa mengalami kerusakan. Pada 
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proses ini, dekomposisi terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara bagian 

dalam dan luar sel. Akibatnya, metabolit sekunder dalam sitoplasma dipecah 

menjadi fragmen dan dihancurkan dalam zat terlarut alami yang digunakan. 

(Chairunnisa et al., 2019). 

Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam ekstraksi adalah waktu 

maserasi. Semakin lama waktu perendaman, semakin besar kontak antara zat 

terlarut dengan zat yang akan meningktakan jumlah sel yang rusak dan bahan 

aktif yang dihancurkan. Kondisi ini akan terus berlanjut sampai tercapai keadaan 

setimbang antara konsentrasi campuran dalam bahan dan konsentrasi campuran 

dalam zat terlarut (Chairunnisa et al., 2019). 

2. Perkolasi  

Perkolasi merupakan metode ekstraksi dengan bahan yang disusun secara 

unggun dengan menggunakan pelarut yang selalu baru sampai prosesnya 

sempurna dan umumnya dilakkan pada suhu ruangan. Prosedur metode ini yaitu 

bahan direndam dengan pelarut, kemudian pelarut baru dialirkan secara terus 

menerus sampai warna pelarut tidak lagi berwarna atau tetap bening yang artinya 

sudah tidak ada lagi senyawa yang terlarut. Kelebihan dari metode ini yaitu tidak 

diperlukan proses tambahan untuk memisahkan padatan dengan ekstrak, 

sedangkan kelemahan metode ini adalah jumlah pelarut yang dibutuhkan cukup 

banyak dan proses juga memerlukan waktu yang cukup lama, serta tidak 

meratanya kontra antara padatan dengan pelarut (Susanty, 2019). 

3. Refluks  

Ekstraksi refluks merupakan metode yang dilakukan pada titik didih pelarut 

tersebut, selama waktu dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin 

balik (kondensor). Pada umumnya dilakukan tiga sampai lima kali pengulangan 

proses pada rafinat pertama. Kelebihan metode ini yaitu padatan yang memiliki 
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tekstur kasar dan tahan terhadap pemanasan langsung dapat di ekstrak dengan 

motede ini. Kelemahan metode ini adalah membutuhkan jumlah pelarut yang 

banyak (Susanty, 2019). 

4. Soxhletasi 

Ekstraksi dengan alat soxhletasi merupakan ekstraksi dengan pelarut yang 

selalu baru, umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi 

ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik (kondensor). Pada metode ini, 

padatan disimpan dalam alat soxhlet dan dipanaskan, sedangkan yang dipanaskan 

hanyalah pelarutnya. Pelarut terdinginkan dalam kondensor, kemudian 

mengekstraksi padatan. Kelebihan metode soxhlet adalah proses ekstraksi 

berlangsung secara kontinu, memerlukan waktu ekstraksi yang lebih sebentar dan 

jumlah pelarut yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan metode maserasi atau 

perkolasi. Kelemahan dari metode ini adalah dapat menyebabkan rusaknya solute 

atau komponen lainnya yang tidak tahan panas karena pemanasan ekstrak yang 

dilakukan secara terus menerus (Susanty, 2019). 

H. Uraian Tentang Pelarut 

Pelarut organik yang dipilih untuk ekstraksi adalah pelarut yang mempunyai 

kelarutan rendah dalam air (<10%), dapat menguap sehingga memudahkan 

penghilangan pelarut organik setelah dilakukan ekstraksi, dan mempunyai 

kemurnian yang tinggi untuk meminimalkan adanya kontaminasi sampel 

(Gandjar,2007). 

Pelarut merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses ekstraksi, 

sehingga banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan pelarut. 

Tersapat dua petimbangan utama dalam memilih jenis pelarut, yaitu pelarut harus 

mempunyai daya larut yang tinggi dan pelarut tidak berbahaya atau tidak beracun. 

Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus dapat melarutkan ekstrak yang 
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diiginkan saja, mempunyai kelarutan yang besar, tidak menyebabkan perubahan 

secara kimia pada komponen ekstrak dan titik didih kedua bahan tidak boleh 

terlalu dekat (Gandjar,2007). Berkaitan dengan polaritas dari pelarut, terdapat tiga 

golongan pelarut yaitu: 

1. Pelarut polar  

Memiliki tingkat kepolaran yang tinggi, cocok untuk mengekstrak senyawa-

semyawa yang polar dari tanaman. Pelarut polar cenderung universal digunakan 

karena biasanya walaupun polar, tetap dapat menyari senyawa-senyawa dengan 

tingkat kepolaran lebih rendah. Salah satu contoh pelarut polar adalah; air, 

metanol, etanol dan asam asetat. 

2. Pelarut semipolar 

Pelarut semipolar memiliki tingkat kepolaran yang lebih rendah dibandingkan 

dengan pelarut polar. Pelarut ini baik untuk mendapatkan senyawa-senyawa 

semipolar dari tumbuhan. Contoh pelarut ini adalah: aseton, etil asetat dan 

kloroform. 

3. Pelarut nonpolar 

      Pelarut nonpolar, hampir sama sekali tidak polar. Pelarut ini untuk 

mengekstrak senyawa-senyawa yang sama sekali tidak larut dalam pelarut polar. 

Senyawa ini baik untuk mengekestrak berbagai jenis minyak. Contoh pelarut ini 

adalah: heksana, dan eter. 
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I. Tinjauan Tentang Mengenai Pemanfaatan Tanaman 

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penduduk di negara kita yang 

mengalami berbagai penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktor. Kendala-

kendala ini dianggap sebagai ujian dari Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya, 

namun Allah dalam segala kasih-Nya turut memberikan penyakit sekaligus 

obatnya. Obat tersebut menjadi rahmat dan kebaikan bagi hamba-hamba Allah, 

baik yang mukmin maupun yang kafir. Rasulullah saw. bersabda dalam hadist 

Abu Hurairah radiallahu'anhu: 

 ّ لَّ عَنْ أَبِِ ھُرَیرَْةَ رَضَِِ اللهَّ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبِِ
ِ
َ قاَلَ مَا أَنزَْلَ اللهَّ ُ دَاءً ا ءاَءً صَلََّّ اللهَّ ُ علَیَْھِ وَسَلََّّ َِ  أَنزَْلَ لھَُ 

  )البخارى )رواه

Artinya:  

Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi saw. bersabda: Allah tidak menurunkan 

penyakit kecuali dia juga yang menurunkan obatnya. (H.R. Al-Bukhari) 

(Shihab 1996). 

Dari hadist di atas jelaslah bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi maha 

Penyayang. Oleh karena itu, tidak mungkin Allah memberikan penyakit tanpa 

memberikan obatnya. Di sisi lain, Allah juga melimpahkan karunia berupa akal 

pikiran kepada manusia, memungkinkan mereka untuk berpikir dan menemukan 

obat untuk berbagai macam penyakit yang Allah turunkan. 

Setiap ciptaan Allah pasti memiliki penawarnya. Oleh karena itu, setiap 

penyakit selalu memiliki obatnya yang berfungsi sebagai penawar untuk 

menyembuhkannya. Hal ini lebih dari sekadar keberadaan obat itu sendiri. 

Namun, penting untuk memberikan obat dengan cara yang tepat, dengan dosis 

yang sesuai dengan stadium penyakit, dan jumlah yang sesuai. Jika tidak, bisa 

muncul penyakit lain sebagai efek samping. Sebaliknya, jika dosisnya kurang, 

pengobatan tidak akan efektif, dan pengobatan tersebut tidak akan sempurna. Jika 
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orang yang diobati tidak menerima obat atau obatnya tidak tepat untuk 

penyakitnya, kesembuhan tidak akan terjadi.  

Hanya mereka yang memiliki keahlian di bidang pengobatan yang 

mengetahui obat untuk setiap penyakit, sementara orang yang bukan ahlinya tidak 

memahaminya. Allah menginginkan agar pengobatan dipelajari oleh para ahli 

sehingga dapat disesuaikan dengan jenis penyakit yang akan diatasi, sehingga hal 

ini dapat mendukung proses kesembuhan.. Hal tersebut dijelaskan dalam hadist 

yang berasal dari sahabat Jabir ra bahwa Nabi saw. bersabda yang artinya: 

"Karena setiap penyakit ada obatnya, maka pengobatan itu harus sesuai dengan 

penyakitnya. Pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya itu akan segera diberi 

kesembuhan oleh Allah swt.". (HR. Muslim). 

Dalam sebuah hadist dikatakan: 

اءِ برََ عنْ جَابِرٍ عَنْ  ذَا أُصِیبَ دَوَاءُ الدَّ
ِ
ّ دَاءٍ دَوَاءٌ فاَ َّھُ قاَلَ لِكُِ َ أَه ذْنِ رَسُولِ اللهَّ ِ صَلََّّ اللهَّ ُ علَیَْھِ وَسَلََّّ

ِ
أَبِِ

 )اللهَّ ِ عَزَّ وَجَلَّ )رواه مسلَّ

Artinya: 

Dari Jabir dari Rasulullah saw. bersabda: Setiap penyakit ada obatnya, 

maka apabila didapati obat yang cocok untuk menyembuhkan sesuatu 

penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah 'Azza wajallah (HR. Muslim) 

Firman Allah swt. Q.S. Asy-Syu'Ara / 26:80 

 ٠٨وَاِذَا مَرضِْتُ فهَوَُ يشَْءِيِْْ ۙ

Terjemahnya: 

Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku (Kementerian 

Agama 2022)  

 Dari hadis dan ayat di atas, dapat dipahami bahwa kita disarankan untuk 

terus berusaha, namun hasil akhirnya tetaplah menjadi keputusan dari Allah swt. 
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Analoginya, dalam konteks kesehatan, ketika menghadapi penyakit, disarankan 

untuk mencari pengobatan, baik melalui metode tradisional maupun 

menggunakan obat sintetis. Penggunaan obat merupakan salah satu bentuk usaha 

untuk mencapai kesembuhan, tetapi akhirnya, segala hasil tetaplah ditentukan 

oleh kehendak Allah. 

Umumnya, setelah menjalani pengobatan, ada yang segera pulih, 

sementara ada yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk sembuh. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses kesembuhan suatu penyakit bergantung pada 

ketentuan dan izin Allah swt. 

Saat ini, masyarakat menggunakan berbagai metode pengobatan, dan salah 

satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuhan. Hal ini dipilih karena selain 

harganya terjangkau, efek sampingnya pun sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, 

para peneliti mulai aktif dalam melakukan penelitian terhadap manfaat obat dari 

tumbuhan, terutama mengingat kekayaan sumber daya alam di negara kita. 

Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita disarankan untuk senantiasa 

bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, dan hal ini dapat 

diwujudkan dengan memanfaatkan ciptaan-Nya, termasuk tumbuh-tumbuhan 

yang khusus diciptakan oleh Allah untuk keperluan manusia. Selain itu, Allah 

juga menentukan bentuk tumbuhan sesuai dengan rancangan penciptaan dan 

kondisi habitat alamnya.  

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-quran Q.S. Taha/20:53 

سَلَََ لكَُُْ فِيَْ  يْ جَعَلَ لكَُُُ الَْرْضَ مَهْدًا وَّ ِ َّبَاتٍ الََّّ نْ ه ٓ اَزْوَاجًا مِّ مَاۤءِ مَاۤءًًۗ فاََخْرَجْناَ بِو  اَنزَْلَ مِنَ السَّ بُلًً وَّ ا س ُ

تّٰ  َ َ٠۵ 
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Terjemahnya: 

(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan 

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

langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) 

beraneka macam tumbuh-tumbuhan. (Kementerian Agama, 2022) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di bumi ini, terdapat berbagai jenis 

tumbuhan yang dapat tumbuh, terutama dengan adanya air hujan. Sebagaimana 

telah diuraikan sebelumnya, berbagai jenis tumbuhan dapat dikategorikan sebagai 

tumbuhan tingkat rendah, yang struktur akar, batang, dan daunnya tidak 

terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya, terdapat kelompok tumbuhan yang lebih 

berkembang, yaitu tumbuhan tingkat tinggi, yang memiliki struktur daun, batang, 

dan akar yang dapat dibedakan dengan jelas. 

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S.Asy-

Syu’ara’/62:7: 

 ۷ نَا فِيْ هَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريٍِْ  بَ ت ْ  اوََلََْ يَ رَوْا اِلََ الَْْرْضِ كَمْ انَْْۢ
Terjemahnya : 

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang 

baik?” (Kementrian Agama RI. 2013).  

Dalam kitab Tafsir al-Mishbah (2002) halaman 186 sampai 190 diuraikan 

penjalasan tentang ayat ini, dijelaskan bahwa ayat ini membuktikan-melalui 

uraiannya-keniscayaan ke-Esaan Allah swt. Karena, aneka tumbuhan yang 

terhampar di persada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda 

jenis rasa dan warna namun keadaanya konsisten. Itu semua tidak mungkin 

tercipta dengan sendirinya, pasti ada Penciptanya Yang Maha Esa lagi Maha 

kuasa. Disisi lain, tanah yang gersang melalui hujan yang diturunkan-Nya 

menumbuhkan tumbuhan tumbuhanNya dan aneka keajaiban yang terhampar 

pada tumbuh-tumbuhanNya. Tumbuh-tumbuhan ini diciptakan guna pertumbuhan 
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dan perkembangannnya hingga dapat dikatakan menjadi sesuatu yang baik dalam 

hal ini subur dan bermanfaat (Shihab, 2009). 

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa Allah swt. 

menciptakan tumbuh-tumbuhan bukan tanpa alasan melainkan agar menjadi 

sesuatu yang baik dalam hal ini tumbuh subur dan bermanfaat bagi kelangsungan 

hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti halnya tumbuhan buni yang 

dimanfaatkan sebagai makanan dan pewarna makanan (buahnya), daun dan 

beberapa bagian lainnya juga dapat dimanfaatkan salah satunya dengan 

menjadikannya sebagai bahan baku obat. Begitu banyak manfaat tumbuh-

tumbuhan bagi makhluk hidup lain, yang senantiasa tumbuh di permukaan bumi 

hanya untuk kelangsungan hidup bagi khalifah dimuka bumi, sedangkan 

tumbuhan adalah makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk 

lain. 

Seperti halnya putri malu yang dikenal dengan tumbuhan liar. Tumbuhan 

putri malu ini tumbuh di pinggir jalan, pinggir selokan dan tumbuh di sela-sela 

bebatuan dan sering dianggap sebagai tanaman yang berbahaya karena terdapat 

duri pada batangnya. Namun demikian, tumbuhan putri malu ini memiliki potensi 

sebagai tanaman obat, dan daun dari putri malu ini memiliki khasiat untuk 

pengobatan luka kelinci. 

 

 



 

42 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih adalah eksperimental kuantitatif yang melibatkan 

penggunaan kelinci sebagai subjek uji, dengan pemberian ekstrak daun putri malu 

(Mimosa pudica L.). 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimental laboratorium yang dilakukan dengan berbagai tahap yaitu ekstraksi, 

maserasi dan pengujian aktivitas ekstrak daun putri malu untuk penyembuh luka 

sayat pada kelinci. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung di Laboratorium Biologi Farmasi dan 

Laboratorium Farmakologi di Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2023 – Juni 2023. 

D. Sampel 

Sampel penelitian ini adalah daun tanaman Putri Malu (Mimosa pudica L.) 

yang digunakan sebagai sampel. 
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E. Instrumen Penelitian 

1. Alat  

Alat yang digunakan pada penelitian ini berupa pisau bedah steril, handscon, 

kapas, spidol warna, blender, jangka sorong, botol maserasi, timbangan analitik, 

rotary evaporator, corong kaca, kertas saring, erlenmeyer, gelas beaker, batang 

pengaduk, botol gelap dan aluminium foil, tabung reaksi, gelas ukur 10 mL serta 

rak tabung, kandang hewan, tempat pakan dan minum hewan, timbangan hewan, 

gunting dan alat cukur.  

2. Bahan  

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah ekstrak daun Putri Malu 

(Mimosa Pudica L.) hewan uji (kelinci jantan) betadin, metanol, etil klorida 

semprot, kasa, kapas dan plester. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengambilan Sampel 

Sampel diambil di Desa Bontosunggu, Kabupaten Gowa,  Kecamatan 

Bontonompo Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Bagian yang digunakan dari 

tumbuhan ini adalah daun. 

2. Pengolahan Sampel 

Daun putri malu (Mimosa Pudica L.) yang telah dipetik, dicuci, dikeringkan di 

lemari pengering. Setelah kering, daun putri malu dirajang lalu disimpan pada 

wadah tertutup untuk dipakai pada perlakuan selanjutnya. Selanjutnya dilakukan 

pembuatan ekstrak daun putri malu. Digunakan metode maserasi dalam 

pembuatan ekstrak dan menggunakan pelarut metanol. Serbuk simplisia 

dimasukkan kedalam bejana, kemudian tambahkan pelarut metanol sampai serbuk 

terendam sempurna, lalu ditutup dan dibiarkan selama lima hari terlindung dari 
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cahaya sambil diaduk aduk. Maserat lalu dipekatkan dengan bantuan alat rotary 

evaporator pada temperature tidak lebih dari 40oC dan diperoleh ekstrak kental. 

3. Uji Golongan Kandungan Senyawa 

 Setelah diperoleh ekstak kental, kemudia dilakukan uji golongan 

kandungan senyawa berupa uji flavonoid, tanin dan uji saponin. 

Uji Flavonoid 

 Pemeriksaan flavonoid dilakukan dengan cara yaitu esktrak dan hasil 

maserasi sampel diambil sepucuk spatula, kemudian ditambahkan sepucuk spatula 

serbuk Mg dan empat tetes HCl. Keberadaan flavonoid akan ditunjukkan dengan 

terjadinya perubahan warna filtrate menjadi jingga-merah (Komang, 2016). 

Uji Tanin  

 Ekstrak daun putri malu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan 

ditambahkan 1-2 tetes FeCl₃. Keberadaan tanin akan ditunjukkan dengan 

terjadinya perubahan warna filtrate menjadi hijau atau biru kehitaman (Komang, 

2016) 

Uji Saponin  

 Ekstrak daun putri malu dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian 

ditambahkan aquadest, didinginkan, kemudian dikocok selama 10 detik. Setelah 

itu diamati perubahan yangterjadi. Kemudian ditambahkan kembali 1 tetes HCl 

pekat dan diamati kembali oerubahan yang terjadi. Hasil positif apabila muncul 

busa selama 10 menit (Komang, 2016). 

4. Penyiapan Hewan Uji 

Hewan uji yang digunakan adalah kelinci degan bobot badan 1,3-1,5 kg yang 

diaklimatisasi selama 14 hari, diberikan minum dan pakan sesuai dengan 

kebutuhan. Diberikan perlakuan luka sayat pada setiap kelinci. 15 ekor kelinci 

terbagi dalam 5 kelompok yang  kelompok terdiri dari 9 ekor kelinci untuk 
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kelompok perlakuan dan 6 ekor kelinci untuk kelompok kontrol (Meilina et al., 

2022). 

Tabel 1. Perlakuan Luka Sayat Setiap Kelompok Kelinci 

Kelompok  Perlakuan  

P1 

P2 

P3 

K+ 

K- 

Ekstrak daun putri malu 5% 

Ekstrak daun putri malu 10% 

Ekstrak daun putri malu 15% 

Betadin 

Tanpa Perlakuan 

 

5. Pembuatan Larutan Ekstrak Daun Putri Malu 5%, 10%, 15% 

Ekstrak sebanyak 0,05g, 0,1g dan 1,5g disiapkan dalam wadah terpisah. 

Tiap wadah dicukupkan dengan 10 mL aquadest lalu dihomogenkan hingga 

diperoleh larutan ekstrak 5%, 10% dan 15% (Meilina et al., 2022). 

6. Pengujian Aktivitas Ekstrak Daun Putri Malu Terhadap Luka Sayat 

Rambut atau bulu kelinci dicukur diarea punggung dan diberi tanda di daerah 

yang akan disayat. Kemudian dianastesi menggunakan etil klorida semprot,  

mencuci tangan, mengenakan sarung tangan, dan mengaplikasikan alkohol pada 

kulit. yang akan disayat, Selanjutnya, luka diinsisi menggunakan pisau bedah 

dengan panjang sekitar 2 cm dan mencapai kedalaman hingga lapisan dermis, 

yaitu sekitar 2 mm dari permukaan kulit. Setelah itu pada masing-masing luka 

sayat kelinci dioleskan perlakuan satu kali sehari kemudian ditutup dengan kasa, 

kapas dan plester, luka diberikan 0,1 mL kelompok kontrol dan diberikan 

perlakuan selama 15 hari (Meilina et al., 2022) 
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7. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara statistik menggunakan 

aplikasi SPSS. Data yang diperoleh berupa pengukuran panjang luka dan waktu 

penyembuhan luka sayatan yang kemudian uji statistik One Way ANOVA 

(Analysis Of Variance) dengan melihat adanya penutupan luka. Sebelum itu, 

dilakukan uji Kategori senyawa untuk menentukan ada tidaknya kandungan 

senyawa pada tumbuhan.(Meilina et al., 2022). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil ekstrak kental didapatkan dalam proses ekstraksi kemudian dihitung 

rendemennya. Rendemen ekstrak daun putri malu yang diperoleh dari proses 

ekstraksi dengan menggunakan pelarut metanol terdapat pada tabel 2. sedangkan 

untuk perhitungan rendeman dapat dilihat pada lampiran 3. 

1. Proses Ekstraksi 

Tabel 2. Hasil rendemen dari proses ekstraksi  

Simplisia Pelarut  Warna ekstrak 

kental 

Berat ekstrak 

kental (gram) 

rendemen 

300 gram 3000 mL Hijau pekat 52,90 gram 17,63% 

Setelah hasil perhitungan rendemen diketahui maka dilakukan identifikasi 

fitokimia. Hasil identifikasi fitokimia dapat dilihat pada tabel 3. 
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2. Uji Golongan Senyawa 

Tabel 3. Hasil uji skrining fitokimia terhadap daun putri malu 

Jenis 

senyawa 

Perlakuan Parameter Positif Hasil 

Flavonoid Penambahan HCl pekat dan 

serbuk Mg 

Terjadi perubahan 

warna merah/jingga 

Positif  

Saponin Aquadest, pengocokan kuat 

selama kurang lebih 10 detik 

Terbentuk busa strabil 

selama 10 menit 

Positif  

Tannin Penambahan larutan FeCl₃ Terbentuk warna hijau 

ungu/kehitaman 

Positif  

3. Penyembuhan Luka Sayat 

Tabel 4. Perubahan penurunan panjang luka sayat (cm) 

hari 

ke - 

P1 P2 P3 K+ K- 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2 

3 1,7 1,8 1,9 1,7 1,6 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 

4 1,7 1,7 1,7 1,5 1,7 1,5 1,7 1,8 1,8 1,7 1 1,5 1,7 1,8 1,8 

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

6 1,4 1,5 1,5 1,1 1,3 1,4 1,1 1 1,5 1,3 0,5 1 1,4 1,5 1,5 

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

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

9 0,6 0,8 0,9 0,7 0.9 1 0,1 0,2 0,7 1,2 0 0 0,8 1 1 

10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0 0 0,3 0,7 0 0 0,8 0,8 0,9 

11 0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0,7 0,8 0,8 

12 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,6 0,6 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Keterangan: 

P1: Ekstrak daun putri malu 5% 

P2: Ekstrak daun putri malu 10% 

P3: Ekstrak daun putri malu 15% 

K+: Betadin 

K-: Tanpa perlakuan 

: Fase Inflamasi 

 : Fase Poliferasi 

 : Luka Tertutup  

Tabel 5.  Rata-rata waktu (hari) efek penyembuhan luka sayat kelinci 

K- K + P3 P2 P1 Perlakuan 

15 12 10 12 12 1 

15 9 10 12 13 2 

15 9 11 13 13 3 

15 10 10,3  12,3  12,6  Rata-rata hari ke-n 

Tabel 6. Hasil Output SPSS 

Kelompok  Mean  Standar Deviasi (SD)  Waktu Penyembuhan Luka 

(Hari) 

P1 0,90 0,75 12,6  

P2 0,87 0,70 12,3 

P3 0,76 0,62 10,3 

K+ 0,98 0,77 10 

K- 1,05 0,66 15 
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B. Pembahasan  

Luka adalah rusak atau hilangnya jaringan tubuh yang terjadi karena adanya 

suatu faktor yang mengganggu sistem perlindungan tubuh. Faktor tersebut seperti 

trauma, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sangatan listrik, atau gigitan hewan. 

Bentuk dari luka itu sendiri tergantung pada penyebabnya, ada yang terbuka dan 

tertutup. Salah satu contoh luka terbuka yaitu luka insisi atau biasa disebut dengan 

luka sayat dimana terdapat robekan linier pada kulit dan jaringan dibawahnya 

(Amfotis et al., 2022). 

Ditinjau dari penyebabnya, ada dua jenis luka yang dapat dibedakan, yaitu 

luka iris dan luka bakar. Luka iris disebabkan oleh benda tajam dan memiliki tepi-

tepi luka yang licin, tanpa hubungan antara jaringan dan tanpa adanya jaringan 

nekrotik. (Suwiti, 2010). 

Luka sayat merujuk pada luka yang timbul akibat irisan oleh instrumen tajam, 

seperti yang mungkin terjadi selama prosedur pembedahan. Ciri-ciri luka sayat 

melibatkan luka yang terbuka, rasa nyeri, dengan panjang luka yang lebih besar 

daripada kedalaman luka. Beberapa karakteristik khusus dari luka sayat termasuk: 

garis luka sejajar, absennya memar di sekitar tepi kulit, serta ketiadaan jaringan 

yang membentang dari satu sisi ke sisi lain dalam luka (bridging). (Lestari, 2020). 

Pada penelitian ini menggunakan ekstrak daun putri malu (Mimosa pudica L.) 

yang diekstraksi menggunakan penyari metanol. Metanol dipertimbangkan 

sebagai penyari karena termasuk dalam kelompok pelarut polar. Ini berarti bahwa 

metanol dapat melarutkan senyawa-senyawa polar, seperti flavonoid, tanin dan 

saponin yang umumnya terkandung dalam daun putri malu.  

Metanol adalah pelarut yang tersedia secara komersial dengan harga yang 

relatif terjangkau (Prajapati,2013). Metanol memiliki kemurnian yang tinggi dan 

stabilitas yang baik dalam jangkau waktu yang relatif lama. Ini memungkinkan 
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ekstraksi yang konsisten dan pengujian yang andal terhadap senyawa-senyawa 

aktif dari daun putri malu, serta memiliki kemampuan yang baik untuk melarutkan 

berbagai senyawa organik, termasuk senyawa-senyawa aktif yang terkandung 

dalam daun putri malu. Senyawa-senyawa seperti flavonoid, tanin dan saponin 

yang dapat memiliki aktivitas biologis terlarut dalam metanol (Uddin dkk, 2012). 

Proses pengambilan sampel bahan dilakukan secara acak kemudian daun putri 

malu (Mimosa pudica L.) yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan sortasi 

basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan kotoran atau benda asing serta 

bagian tanaman lain yang tidak diinginkan dari bahan simplisia (Ningsih, 2017). 

Diketahui bobot simplisia awal keseluruhan sebanyak 300 gram lalu 

didapatkan bobot total ekstrak kering daun putri (Mimosa pudica L.) sebanyak 

52,90 gram. Dalam penelitian ini, digunakan metode maserasi sebagai metode 

ekstraksi. Pada metode ini, serbuk tanaman dan pelarut yang cocok dimasukkan 

ke dalam suatu wadah yang rapat, kemudian ekstraksi berlangsung pada suhu 

ruangan.. Ekstraksi berlangsung hingga tercapai kesetimbangan antara konsentrasi 

senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman, dan pada titik ini 

proses ekstraksi dihentikan. Simplisia yang telah mengering kemudian dihaluskan 

dengan menggunakan blender. (Mukhriani,2014).  

Serbuk daun putri malu (Mimosa pudica L.) yang didapat kemudian 

dilanjutkan dengan proses maserasi, dimana sampel yang digunakan sebanyak 200 

gram dan pelarut metanol. Metode maserasi dipilih karena pengerjaan serta 

perlatan yang digunakan sederhana dan kerusakan pada komponen kimia sangat 

minimal (Departemen Kesehatan RI,1977). 

Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah metanol. Pemilihan 

metanol sebagai pelarut karena metanol memiliki daya larut yang tinggi terhadap 

senyawa-senyawa yang polar dan nonpolar. Hal ini memungkinkan metanol untuk 
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mengekstraksi berbagai jenis senyawa aktif dengan efisiensi yang baik, termasuk 

senyawa polar seperti flavonoid, saponin dan tanin. 

Setelah proses maserasi selesai, dilakukan penyaringan untuk memisahkan 

larutan maserat dari residu, selanjutnya, maserat yang telah terpisah tersebut 

dipekatkan menggunakan alat rotary evaporator agar diperoleh ekstrak dengan 

konsistensi yang lebih kental (Aini,2017). 

Ekstrak kental daun putri malu (Mimosa pudica L.) kemudian dibuat menjadi 

larutan. Penggunaan larutan ini dipilih karena dalam hal kemudahan pemberian 

dibandingkan dengan bentuk sediaan lain, seperti krim atau salep. Larutan ekstrak 

dapat dengan mudah diterapkan langsung ke area luka dengan luka sehingga 

memudahkan penanganan luka (Kumar dkk, 2021). 

Identifikasi senyawa adalah langkah awal dalam penelitian fitokimia yang 

bertujuan untuk mengetahui jenis senyawa yang terdapat dalam tanaman yang 

sedang diteliti. Metode uji kandungan senyawa dilakukan dengan mengamati 

reaksi pengujan warna menggunakan suatu pereaksi tertentu (Fadlilaturrahmah et 

al., 2021).  Identifikasi senyawa yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

identifikasi senyawa flavonoid, saponin dan tannin. Hasil identifikasi fitokimia 

dapat dilihat pada lampiran tabel 3. 

Uji golongan flavonoid dilakukan untuk mengetahui keberadaan senyawa 

flavonoif dalam ekstrak daun putri malu. Uji flavonoid dilakukan dengan 

megambil ekstrak sebanyak 1 mg esktrak metanol daun putri malu, dilarutkan 

dengan metanol kemudian ditambahkan serbuk Mg dan HCl pekat. Hasil yang 

terlihat yaitu terjadi perubahan warna merah atau jingga yang menunjukkan 

bahwa ekstrak daun putri malu tersebut mengandung senyawa flavonoid. Reaksi 

dugaan flavonoid dengan serbuk Mg ditunjukkan pada gambar 8. 
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Uji golongan saponin yang hasil positifnya akan menimbulkan busa ketika 

dikocok dengan aquadest/air, busa merupakan bukti adanya senyawa saponin 

dalam sampel pada penelitian dilakukan yaitu esktrak daun putri malu dilarutkan 

dengan aquades dan dikocok selama 30 detik, dimana hasil menunjukkan bahwa 

busa setinggi ± 1 cm dan tetap stabil setelah didiamkan selama 10 menit. Hasil  

adanya buih setinggi 1 cm hal ini menunjukkan bahwa uji saponin pada ekstrak 

daun putri malu adalah positif. Hasil uji saponin dapat dilihat pada lampiran 

gambar 8. 

Uji golongan senyawa tanin pada penelitian ini yaitu menggunakan FeCl₃. 

Hasil yang terlihat yaitu terbentuknya warna hijau kehitaman yang menunjukkan 

bahwa ekstrak daun putri malu positif mengandung senyawa tanin. Hasil uji tanin 

dapat dilihat pada lampiran gambar 8. 

Tabel 3. menunjukkan hasil identifikasi senyawa dari daun putri malu terbukti 

memiliki kandungan flavonoid, saponin dan tanin. Penggunaan pelarut polar dan 

nonpolar sering digunakan untuk ekstraksi simplisia. Pelarut polar dan nonpolar 

seperti metanol yang digunakan pada uji ekstraksi mampu menarik senyawa-

senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin dan tannin. Menurut 

Singhai 2012, senyawa-senyawa yang memiliki peran penting dalam proses 

penyembuhan luka yaitu, flavonoid, saponin dan tanin. Menurut Lengkong 2021, 

senyawa yang terkandung pada daun putri malu seperti flavonoid, saponin dan 

tanin dapat membantu penyembuhan luka dengan meningkatkan pembentukan 

kolagen, menurunkan makrofag dan edema jaringan serta meningkatkan jumlah 

fibroblas. Dan menurut hertian 2021 flavonoid, tanin dan saponin yang terdapat 

dalam daun putri malu dapat membantu proses penyembuhan luka melalui 

peningkatan jumlah pembentukan pembuluh darah kapiler dan sel-sel fibroblast. 

Dan dapat digunakan untuk menghentikan perdarahan yang memiliki sifat 
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mengendapkan (precipitating) dan mengumpulkan (coagulating) sel darah merah 

dan dapat memacu pertumbuhan kolagen dalam proses penyembuhan luka 

Pada penelitian ini digunakan zat aktif dalam ekstrak daun putri malu yang 

diekstraksi menggunakan pelarut metanol. Zat aktif yang dikandung dalam 

tanaman kitolod berperan sebagai penyembuh luka diantaranya yaitu flavonoid, 

saponin dan tanin. Pemberian esktrak daun putri malu terhadap penyembuhan 

luka sayat dilakukan berdasarkan parameter pada penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pengaruh ekstrak daun putri malu terhadap penurunan panjang luka. 

Pengujian dilakukan secara laboratorium eksperimental dengan menggunakan 

hewan uji yaitu kelinci (Oryctolagus cuniculus). 

Variasi kelompok perlakuan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu konsentrasi 

masing-masing 5%, 10% dan 15%, kontrol negatif tidak diberikan perlakuan dan 

kontrol positif diberikan betadin.  

Langkah perlakuan dalam pembuatan luka sayat pada kelinci yaitu dibuat luka 

sayat sepanjang 2 cm ke punggung kelinci dengan menggunakan scapel yang 

telah disterilisasi menggunakan alkohol. Sebelum luka sayat dibuat, kelinci 

dianastesi terlebih dahulu menggunakan etil klorida spray. 

Pada penelitian ini kontrol negatif tidak diberikan perlakuan. Di samping itu 

juga digunakan betadin sebagai kontrol postif agar dapat meengetahui 

perbandingan efek penyembuhan luka dari bahan atau sediaan yang diuji 

(Khanna, 2020). 

Penyembuhan luka adalah mekanisme tubuh untuk memperbaiki kerusakan 

yang terjadi dengan membentuk struktur baru dan fungsional. Proses ini bertujuan 

untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi proteksi dan fungsi penting 

lain dari kulit. Luka yang mengalami komplikasi akan menghambat proses 

penyembuhan luka dan bahkan memperburuk kondisi luka (Laut et al., 2019). 
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Penyembuhan luka berlangsung dalam 3 fase utama yaitu: fase inflamasi, fase 

proliferasi dan fase maturasi atau remodelling. Fase inflamasi terjadi segera 

setelah perlukaan dan mencapai puncaknya pada hari ketiga. Fase proliferasi 

berlangsung pada hari keempat hingga hari ketujuh ditandai dengan adanya 

fibroblas yang jumlahnya terus meningkat selama fase ini berlangsung. Fibroblas 

merupakan faktor utama yang mendominasi kesembuhan luka sekaligus sebagai 

rangka atau struktur dasar untuk menghasilkan kolagen. Fase maturasi merupakan 

fase kesembuhan luka yang berlangsung dalam jangka waktu lama (3-6 bulan 

bahkan sampai tahun) (Laut et al., 2019). 

Pengobatan luka sayat dengan menggunakan ekstrak metanol daun putri malu 

dilakukan secara topikal dengan frekuensi satu kali hingga kesembuhan luka pada 

luka sayat. Terjadinya penyembuhan pada luka sayat ditandai dengan merapatnya 

kulit, kekeringan luka dan keropeng di sekitar luka tekelupas dengan sendirinya. 

Pada penelitian, pengamatan dilakukan hingga luka tertutup sempurna. 

Berdasarkan hasil penelitian untuk luka tertutup 100% pada penggunaan 

masing masing konsentrasi menujukkan perbedaan waktu. Dimana rata-rata 

penyembuhan luka untuk konsentrasi 5% yaitu 12 hari, untuk 10% yaitu 13 hari, 

untuk 15% yaitu 10 hari dan untuk kontrol negatif 15 hari, sedangkan untuk 

kontrol positif yaitu betadin masih lebih cepat dibandingkan dengan ekstrak daun 

putri malu yaitu 10 hari. 

Pada tabel 5. Didapatkan penyembuhan luka paling cepat adalah kontrol 

positif (betadin) yaitu dengan rata-rata hari penutupan luka adalah 10 hari. 

Mekanisme dari betadin (Povidone iodine) itu dimulai setelah kontak langsung 

dengan jaringan, maka iodine akan dilepaskan secara perlahan-lahan dengan 

aktivitas menghambat metabolisme enzim bakteri sehingga mengganggu 

multifikasi bakteri yang mengakibatkan bakteri menjadi lemah (Hertian et al., 
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2021). Urutan kedua dan ketiga penyembuhan luka tercepat adalah ekstrak 15% 

(P3) dengan rata-rata 10,3 hari dan esktrak 10% yaitu dengan rata-rata 12,3 hari 

sedangkan untuk ekstrak maserasi yang paling lambat dalam penyembuhan luka  

pada konsentrasi 5% yaitu dengan rata-rata hari 12,6 hari. Dan untuk urutan 

terakhir adalah kontrol negatif (tanpa perlakuan) dengan lama rata-rata hari 

penutupan luka adalah 15 hari, hal ini terjadi karena kontrol negatif tidak 

diberikan perlakuan yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka, sehingga 

pada kontrol negatif terjadi penyembuhan yang alami atau secara alami.  

Penyembuhan pada kelompok perlakuan (diberikan ekstrak daun putri malu) 

lebih cepat dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Hal ini terjadi karena 

ekstrak daun putri malu mengandung senyawa flavonoid tanin dan saponin, 

sedangkan penyembuhan luka pada tiap kelompok perlakuan (diberi ekstrak daun 

putri malu) didapat konsentrasi 15% merupakan tingkat konsentrasi yang 

mempercepat proses penyembuhan luka. 

Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh (Rahman, 2017) pada efek 

salep ekstrak daun krinyuh terhadap penyembuh luka sayat pada ayam petelur 

dengan konsentrasi 20%, 10% dan 5% dengan metode yang sama dengan jenis 

sediaan yang berbeda didapatkan bahwa salep ekstrak daun krinyuh yang paling 

cepat dalam penyembuhan luka sayat adalah pada konsentrasi daun krinyuh 20%. 

Hal ini terjadi dikarenakan semakin besar konsentrasi ekstrak maserasi maka 

semakin banyak kandungan metabolit sekunder. 

Berdasarkan hasil output spps pada tabel 6 yaitu: 

1. Hasil Uji Deskriptif 

Tabel deskriptif terlihat nilai rata-rata hari penyembuhan luka sayat pada 

konsentrasi 5% (P1) memiliki rata-rata 0,90 dengan standar deviasi 0,75, 

konsentrasi 10% (P2)  memiliki rata-rata 0,87 memiliki standar deviasi 0,70, dan 
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Konsentrasi 15% (P3) memiliki rata-rata 0,76 memiliki standar deviasi 0,62. Jadi, 

ekstrak daun putri malu yang memiliki aktivitas penyembuhan luka sayat paling 

cepat adalah pada konsentrasi 15% hal ini dikarenakan semakin kecil rata-rata 

hari penyembuhan luka maka semakin cepat penyembuhan luka (Nasution & 

Muslimdjas, 2021). 

2. Hasil Uji Homogenitas 

Berdasarkan output SPSS diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan variable 

hari penyembuhan luka sayat berdasrkan variabel perlakuan adalah sebesar 

0,490>0,05, yang artinya variable hari penyembuhan luka berdasarkan variable 

perlakuan mempunyai varian yang sama atau homogen (Nasution & Muslimdjas, 

2021) 

3. Hasil Uji ANOVA 

Hasil uji homogenitas dapat dilihat dari output test of homogeneity of 

variances dengan nilai sig 0,490 dimana lebih besar dari 0,05. Perhitungan hasil 

uji statistik ANOVA terhadap penyembuhan luka pada kelinci dengan ekstrak 

metanol daun putri malu (Mimosa pudica L.) dimana Fhitung 0,323 > Ftabel 4,67. 

Oleh karena itu, konsentrasi ekstrak maserasi daun putri malu (Mimosa pudica L.) 

memiliki potensi untuk berperan dalam proses penyembuhan luka sayat pada 

kelinci jantan (Oryctolagus cuniculus) (Nasution & Muslimdjas, 2021). 

4. Hasil Uji Duncan 

Berdasarkan uji lanjutan yaitu uji Duncan yang terdapat pada lampiran 8 

diketahui bahwa pada rata-rata waktu penyembuhan luka sayat perlakuan betadin 

(K+) memiliki aktivitas yang tidak berbeda nyata (P<0,05) dibandingkan dengan 

perlakuan ekstrak daun putri malu 15% (P3), ditunjukkan dengan rata-rata (K+; 

10,00) dan (P3; 10,33).  
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Pada rata-rata waktu penyembuhan sayat pada perlakuan ekstrak daun putri 

malu 10% (P2) memiliki aktivitas yang tidak berbeda nyata (P<0,05) 

dibandingkan dengan perlakuan ekstrak daun putri malu 5% (P1) ditunjukkan 

dengan rata-rata (P2; 12,33) dan (P1; 12,66). 

Pada rata-rata waktu penyembuhan sayat yang tidak diberikan perlakuan yaitu 

pada kontrol negatif (K-) memiliki aktivitas yang berbeda nyata (P<0,05) paling 

lama dibandingkan dengan pemberian perlakuan ekstrak daun putri malu dan 

betadin. 

Jadi, ekstrak daun putri malu 15% (P3) juga menunjukkan rata-rata waktu 

penyembuhan paling cepat diantara perlakuan lain. Hal ini berarti ekstrak daun 

putri malu 15% (P3) memberikan hasil rata-rata penutupan panjang luka lebih 

cepat dibandingkan dengan perlakuan lainnya.  (Nasution & Muslimdjas, 2021). 

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekstrak metanol 

dari daun putri malu (Mimosa pudica L.) memiliki aktivitas penyembuhan luka 

sayat pada kelinci. Efek penyembuhan luka sayat yang optimal dicapai dengan 

menggunakan konsentrasi ekstrak metanol daun putri malu sebanyak 15%. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Ekstrak daun putri malu (Mimosa pudica L.) memiliki aktivitas dalam 

menyembuhkan luka sayat pada kelinci (Oryctolagus cuniculus). 

2. Konsentrasi 15% dari ekstrak daun putri malu (Mimosa pudica L.) telah 

terbukti sebagai konsentrasi optimal yang mampu menyembuhkan luka sayat 

pada kelinci (Oryctolagus cuniculus). 

B. Saran 

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait aktivitas 

pemberian daun putri malu (Mimosa pudica L.) terhadap jenis perlakuan yang 

berbeda seperti luka bakar untuk menambah referensi terkait pemanfaatan ekstrak 

daun putri malu (Mimosa pudica L.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

KEPUSTAKAAN 

Amfotis, M. L., Suarni, N. M. R., & Arpiwi, N. L. (2022). Wound Healing Of 

Cuts in the Skin of White Rat (Rattus norvegicus) Is Given Kirinyuh 

(Chromolaena odorata) Leaf Extract. Metamorfosa: Journal of Biological 

Sciences,9(1),139.https://doi.org/10.24843/metamorfosa.2022.v09.i01.p14 

Anonim. (2014). Farmakope Indonesia Edisi V. Jakarta: Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia. 

Arisanty, I. P. (2013). Konsep manajemen perawatan luka. Jakarta: EGC. 

Badaring, D. R., Sari, S. P. M., Nurhabiba, S., Wulan, W., & Lembang, S. A. R. 

(2020). Uji Ekstrak Daun Maja (Aegle marmelos L.) terhadap 

Pertumbuhan Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. 

Indonesian Journal of Fundamental Sciences, 6(1), 16. 

https://doi.org/10.26858/ijfs.v6i1.13941 

Chairunnisa, S., Wartini, N. M., & Suhendra, L. (2019). Pengaruh Suhu dan 

Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (Ziziphus 

mauritiana L.)sebagai Sumber Saponin. Jurnal Rekayasa Dan Manajemen 

Agroindustri, 7(4), 551. https://doi.org/10.24843/jrma.2019.v07.i04.p07 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1977). Materia Medika Indonesia 

Jilid I. Jakarta: Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. 

Dewi, A. U., & Wicaksono, I. A. (2020). Review Artikel: Tanaman Herbal yang 

Memiliki Aktivitas Penyembuhan Luka. Farmaka, 18(2), 191–207. 

Fadlilaturrahmah, F., Putra, A. M. P., Rizki, M. I., & Nor, T. (2021). Uji Aktivitas 

Antioksidan dan Antitirosinase Fraksi n-Butanol Daun Sungkai 

(Peronema canescens jack.) Secara Kualitatif Menggunakan Kromatografi 

Lapis Tipis. Jurnal Pharmascience, 8(2), 90. 

https://doi.org/10.20527/jps.v8i2.11160 

Fauziah, L., & Wakidah, M. (2019). Extraction of Papaya Leaves (Carica papaya 

L.) Using Ultrasonic Cleaner. EKSAKTA: Journal of Sciences and Data 

Analysis, 19 (November), 35–45. 

https://doi.org/10.20885/eksakta.vol19.iss1.art4 

Gandjar, I. G. dan Rohman, A., 2007, Kimia Farmasi Analisis, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta. 

Hanani, E. (2016). Analisis Fitokimia. Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern 

Menganalisis Tumbuhan. Bandung. ITB. 

Hertian, R., Muhaimin, & Sani K, F. (2021). Uji Efektivitas Ekstrak Daun Ekor 

Naga (Rhaphidohora pinnata (L.f) Schott) terhadap Penyembuhan Luka 

https://doi.org/10.26858/ijfs.v6i1.13941
https://doi.org/10.24843/jrma.2019.v07.i04.p07
https://doi.org/10.20885/eksakta.vol19.iss1.art4


61 

 

 

 

Sayat pada Mencit Putih Jantan. Indonesian Journal of Pharma Science, 

1(1), 5–24. 

Khanna P, Vahdani G, Reid R, Chin P. A (2020) Randomized Controlled Trial 

Comparing Iodine and Chlorhexidine Solutions for Surgical Site 

Antisepsis in Emergency Caesarean Section. Surg Infect 

(Larchmt).;21(8):663-667. doi:10.1089/sur.2019.174 

komang Mirah Meigaria, I. W. (2016). Skriring Fitokimia dan Uji Aktivitas 

Antioksidan Ekstrak Aseton Daun Kelor (Moringa oliefera). Jurnal 

Wahana Matematika dan Sains, Vol 10 No. 2. 

Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins (2021) Basic Pathology, 10
th

 edition, 

Elsevier. 

Lady Yunita Handoyo, D., & Pranoto, M. E. (2020). Pengaruh Variasi Suhu 

Pengeringan Terhadap Pembuatan Simplisia Daun Mimba (Azadirachta 

Indica). Jurnal Farmasi Tinctura, 1(2), 45–54. 

Laut, M., Ndaong, N., Utami, T., Junersi, M., Bria Seran, Y., Farmakologi dan 

Toksikologi FKH Undana Jl Adisucipto, B., -Kupang, P., Bedah dan 

Radiologi FKH Undana Jl Adisucipto -Penfui, B., & Kedokteran Hewan Jl 

Adisucipto -Penfui, F. (2019). Efektivitas Pemberian Salep Ekstrak Etanol 

Daun Anting-Anting (Acalypha Indica Linn.) Terhadap Kesembuhan Luka 

Insisi Pada Mencit (Mus musculus) (The Effectiveness of Topical Ointment 

Containing Ethanolic Extract of Acalypha Indica Leaves on Wound 

Healing. Jurnal Kajian Veteriner, 7(1), 1–11. 

https://doi.org/10.35508/jkv.v7i1.01 

Lengkong, J., Haryadi, H., Tompodung, H., & Pareta, D. N. (2021). Uji 

efektivitas sari daun putri malu mimosa pudica l. Sebagai penyembuh luka 

bakar pada tikus putih Rattus norvegicus. Majalah INFO Sains, 2(1), 1–12. 

https://doi.org/10.55724/jis.v2i1.18 

Lestari, P. (2020). Penyuluhan Tentang Khasiat Bawang Dayak Terhadap 

Penyembuhan Luka Di Desa Candirejo. Counseling About the Efficacy of 

Dayak Onions on Wound Healing in Candirejo Village, 1(1), 49–54. 

Megawati, S. (2020). Formulasi Dan Uji Efektivitas Penyembuhan Luka Sayat 

Salep Ekstrak Metanol Bunga Ginje (Thevetia Peruviana) Terhadap 

Kelinci Jantan New Zealand White. Jurnal Farmasi Udayana, 180. 

https://doi.org/10.24843/jfu.2020.v09.i03.p06 

Meilina, A., Nindita, Y., & Sunarsih, E. S. (2022). Uji Aktivitas Ekstrak Etanol 

70% Kulit Pisang Ambon Kuning (Musa acuminata Colla) terhadap 

Penyembuhan Luka Sayat pada Kelinci (Oryctolagus cuniculus). 

Generics: Journal of Research in Pharmacy, 2(2), 119–126. 

https://doi.org/10.14710/genres.v2i2.15612. 

https://doi.org/10.55724/jis.v2i1.18
https://doi.org/10.14710/genres.v2i2.15612


62 

 

 

 

Mu’nisa et al. (2022). Percobaan Memahami Perawatan Dan Kesejahteraan 

Hewan Percobaan.109 

Nafilah, N., & Azrul Zuniarto, A. (2022). Uji Efektivitas Sedatif Serbuk Instan  

Ekstrak Kering Daun Putri Malu (Mimosa Pudica Linn.) Pada Mencit 

Putih Jantan. Praeparandi : Jurnal Farmasi Dan Sains, 5(2), 112–120. 

http://jurnal.stfypibcirebon.ac.id/index.php/ojs/article/view/176 

Nasution, M. F. W., & Muslimdjas, Y. (2021). Uji Efektivitas Madu Konsentrasi 

50% Dan 100% Dibandingkan Dengan Povidone Iodine Terhadap 

Penyembuhan Luka Sayat Pada Mencit (Mus Musculus). JIMKI: Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia, 8(3), 47–53. 

https://doi.org/10.53366/jimki.v8i3.237 

Ningsih, I. Y. (2017). Modul Saintifikasi Jamu Penanganan Pasca Panen. In 

Petrus (Vol. 53, Issue 4). 

Nonci, F. Y. (2017). Penentuan Aktivitas Minyak Daun Nilam (Pogostemon 

Cablin Benth) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat. Jurnal kesehatan 

10(2), 76-81. 

Perdanakusuma, D. S. (2007). Anatomi Fisiologi Kulit dan Penyembuhan Luka. 

Surabaya : Ailangga university School of medicine. 

Prajapati, R., Kalariya, M., & Umbarkar, R. (2013). Effect of different solvents in 

extraction of medicinal plants. International Journal of Pharmaceutical 

Sciences and Research, 4(10), 3860-3864. 

Purwandari, R., Subagiyo, S., & Wibowo, T. (2018). Uji Aktivitas Antioksidan 

Ekstrak Daun Jambu Biji. Walisongo Journal of Chemistry, 1(2), 66. 

https://doi.org/10.21580/wjc.v2i2.3104 

Puspita, D. E. N. E. I. M. T. (2020). Isolasi, Identifikasi dan Uji Produksi Yeast 

yang Diisolasi Dari Nira Kelapa. Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi, 

5(1), 1–5. https://journal.unpas.ac.id/index.php/biosfer/article/view/2395 

Rahman, A. (2017). Efek Salep Ekstrak Daun Kirinyuh (Euphatorium odatarum) 

Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Ayam Petelur (Gallus leghorn). 

Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar. 

Risa, A. (2018). Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Daun Mangga (Mangifera indica 

L.) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Tikus Putih (Rattus 

norvegicus). Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. 

Riskiana, N. A., dkk. 2020. Efektivitas Penggunaan Laboratorium Terhadap Hasil 

Belajar Biologi Siswa Pada Materi Bakteri Di Kelas X Sma Negeri 1 

Batang Onang. Jurnal Edugenesis 2, no.2 

http://jurnal.stfypibcirebon.ac.id/index.php/ojs/article/view/176
https://doi.org/10.53366/jimki.v8i3.237
https://doi.org/10.21580/wjc.v2i2.3104


63 

 

 

 

Sari, Y. N. (2019). Ekstrak Daun Putri Malu Terhadap Kadar Gula Darah 

Diabetes Melitus . journal of Holistic and Traditional Medicine, 3(03), 

316-320. 

Suparyanto dan Rosad (2020). Pengaruh Penggunaan Tepung Daun Belimbing 

Manis (Averrhoa Carambola L.) Sebagai Substitusi Pakan Kelinci 

Terhadap Performa Kelinci Hyla Hycole. Suparyanto Dan Rosad 5(3), 

248–253. 

Susanty, Y. dll. (2019). Metode Ekstraksi untuk Perolehan Kandungan Flavanoid 

Tertinggi dari Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera Lam). Jurnal 

Konversi, 8(2), 31–36.  

Suwiti, N. K. (2010). Deteksi Histologik Kesembuhan Luka Pada Kulit Pasca 

Pemberian Daun Mengkudu (Morinda Citrofilia Linn). Veteriner Udayana, 

2(1), 1–9. 

Syukri, Y. (2022). Pengobatan islam serta teknologi terkini yang digunkaan untuk 

Pengembangan Tanaman Obat yang Disebutkan dalam Al-Qur'an dan 

Hadis Rasulullah saw. Univesritas Islam Indonesia. 

Uddin, M. Z., Rahman, M. M., Kabir, A. K. M. S., Al-Amin, M., Reza, M. S., & 

Das, A. K. (2012). Comparative study of phytochemical screening, 

antioxidant and antimicrobial capacity of crude extracts of Vitex negundo 

and Vitex trifolia leaves. BMC Research Notes, 5(1), 1-8. 

Wahyuni, A. S., Syamsiah, & Wahidah, B. F. (2017). Identifikasi Jenis-Jenis 

Tumbuhan Semak di Area Kampus 2 UIN Alauddin dan Sekitarnya. 

Agroprimatech, 1(1), 32–39. 

Wardani, I. G. (2018). penaguruh pemberian ekstrak daun belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi L.) terhadap penyembuhan luka sayat pada mencit 

jakantan (Mus mucsulus L). . jurnal ilmiah medicamento, 4(1). 

Wulan, W. Y. (2019). Uji Aktivitas Antioksidan Dari Ekstrak Etanol Daun . 

Pharmacon– Program Studi Farmasi, Fmipa, Universitas Sam Ratulangi. 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

Lampiran 1. Kode Etik Hewan 
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Lampiran 2. Peta Pengambilan Sampel   

Desa Bontosunggu, kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa 
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Lampiran 3. Skema Kerja 

1. Preparasi Sampel  

 

 

    Dicuci hingga bersih (sortasi basah) 

     Dikeringkan dengan suhu ≤ 60 ℃ (sortasi   

kering) 

    Dihaluskan 

 

 

2. Ekstraksi Sampel 

 

Direndam metanol 

 

Disaring 

 

 Di rotary evaporator  

 

Dihitung rendaman 

 

 

 

 

 

 

Serbuk 200 g daun putri malu 

Daun putri malu 

Simpliasia daun putri malu 

Serbuk daun putri malu 

Serbuk daun putri malu 

direndam dengan metanol 

Air hasil rendaman 

Ekstrak kental 

17,63% 
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3. Uji Flavonoid 

 

Dilarutkan dengan metanol  

 

                Ditambahkan logam mg dan HCl pekat 

      Diamati 

 

4. Uji Saponin 

  

 

  Ditambahkan aquadest sambil dikocok 

selama ± 1 menit 

  Didiamkan selama 10 menit  

 

5. Uji Tanin  

 

 

 Ditambahkan 2-3 tetes FeCl₃ 

 

 

 

 

 

1 mg ekstrak daun 

putri malu 

Larutan ekstrak daun putri malu 

Merah/Jingga 

1 mg ekstrak daun 

putri malu 

Timbul busa 

1 mg ekstrak daun 

putri malu 

Hijau / biru kehitaman 
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6. Uji aktivitas ekstrak daun putri malu pada luka sayatan 

 

Dibagi menjadi 3 kelompok  

  

   

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelinci yang telah di adaptasi 

Anastesi dengan etil klorida 

spray 

Diberikan luka menggunakan 

pisau bedah  

Memberikan perlakuan 

berdasarkan kelompok 

P1 P2 

Amati perubahan 

Penyembuhan  

K- P3 

Ekstrak 

15% 

K+ 

Ekstrak 

5% 
Ekstrak 

10% 

Kontrol 

positif 

Kontrol 

negatif 
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Lampiran 4. Perhitungan rendemen ekstrak metanol daun putri malu 

Diketahui  : berat ekstrak kental daun putri malu = 52,90 gram 

  : berat simplisia daun putri malu = 300 gram    

   % rendemen  = 
                     

                
      

 
           

         
      

= 17,63% 
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Lampiran 5. Gambar serbuk simplisia daun putri malu (Mimosa pudica L.) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Serbuk simplisia daun putri malu (Mimosa pudica L.) 
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Lampiran 6. Gambar hasil maserasi tanaman putri malu (Mimosa pudica L.) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Ekstrak kental daun putri malu (Mimosa pudica L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

Lampiran 7. Gambar hasil identifikasi fitokimia 

 

 

  

a. 

 

 

  a.    b.            c 

Gambar 8 . a). Hasil uji fitokimia flavonoid daun putri malu, b). Hasil uji 

fitokimia saponin dan c). Hasil uji fitokimia tanin  
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Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

   a  b c 

Gambar 9. Foto esktrak daun putri malu a). Ekstrak daun putri mlau 5%, b).  

Ekstrak daun putri malu 10% dan c). Ekstrak daun putri malu 15% 

 

 

 

 

Gambar 10. Foto saat kelinci disayat 

 

 

 

 

Gambar 11. Foto pengukuran panjang luka sayat 
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 a        b            c 

 

 

 

         d        e            f 

Gambar. 12. Dokumentasi Luka Sayat a. Hari pertama luka sayat pada kelinci     

b. luka dibalut kain kasa c. Luka membentuk keropeng d. Luka menutup 

sempurna e. Luka hari ke 8 tanpa perlakuan f. Luka hari ke 8 diberi ekstrak 
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Lampiran 9. Hasil Output SPSS 

Descriptives 

Nilai 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum Between- 

Component 

Variance 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

P1 15 .9067 .75542 .19505 .4883 1.3250 .00 2.00 
 

P2 15 .8733 .70556 .18217 .4826 1.2641 .00 2.00 
 

P3 15 .7667 .62606 .21329 .3092 1.2241 .00 2.00 
 

K+ 15 .9867 .77170 .19925 .5593 1.4140 .00 2.00 
 

K- 15 1.0533 .66426 .17151 .6855 1.4212 .00 2.00 
 

Total 75 .9173 .73289 .08463 .7487 1.0860 .00 2.00 
 

Model 

Fixed 

Effects 

  

.74668 .08622 .7454 1.0893 

   

Random 

Effects 

   

.08622
a
 .6780

a
 1.1567

a
 

  

-.02515 

a. Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects 

measure. 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.864 4 70 .490 

 

ANOVA 

Nilai 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups .721 4 .180 .323 .862 

Within Groups 39.027 70 .558   

Total 39.747 74    

 

 



76 

 

 

 

 

DUNCAN 

Perlakuan N 

Subset for = 0,05 

1 2 3 

K+ 3 10.0000   

P3 3 10.3333   

P2 3  12.3333  

P1 3  12.6667  

K- 3   15.0000 

Sig.  .658 .658 1.000 
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