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ABSTRAK 

 

Nama Penyusun :  ENDANG LESTARI 

Nim :  70100109026 

Judul Skripsi  : ”Uji Efek Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Sambiloto 

(Andrographis paniculata Ness) Pada Mencit Jantan (Mus 

musculus)” 

 

 Telah dilakukan uji efek antipiretik ekstrak etanol daun sambiloto 

(Andrographis paniculata Ness) pada mencit jantan (Mus musculus). Penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh data ilmiah tentang pengaruh ekstrak daun sambiloto 

(Andrographis paniculata Ness) terhadap penurunan suhu rektal mencit pada menit 

ke 30 hingga menit ke 120. Ekstraksi daun sambiloto (Andrographis paniculata Ness)  

dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Hewan coba yang 

digunakan sebanyak 18 ekor mencit (Mus musculus) dibagi dalam 6 kelompok 

perlakuan dan masing-masing terdiri dari 3 ekor mencit. Ekstrak daun sambiloto 

(Andrographis paniculata Ness) diberikan secara oral pada hewan coba mencit (Mus 

musculus) dengan berbagai macam dosis yaitu 5 mg/30 gram BB mencit, 10 mg/30 

gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, dan 20 mg/30 gram BB mencit dengan 

menggunakan pembanding suspensi parasetamol 1,95 mg/30 gram BB mencit dan 

NaCMC. Terlebih dahulu diukur suhu awal rektal mencit, setelah itu mencit 

didemamkan dengan menyuntikkan larutan pepton 5% secara intraperitonial 1 ml/30 

gram BB mencit. Kemudian setelah 60 menit suhu rektal kembali diukur dan mencit 

sudah mengalami demam, selanjutnya mencit diberi perlakuan dengan bahan uji 

ekstrak daun sambiloto (Andrographis paniculata Ness), NaCMC, dan parasetamol. 

Diukur suhu rektal mencit dengan interval 30 menit setelah penyuntikan pepton 

hingga menit ke-120. Data penurunan suhu rektal mencit diolah secara statistik 

menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK), dilanjutkan uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ) untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan dan kelompok 

tersebut.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun sambiloto 

(Andrographis paniculata Ness) dengan dosis 5 mg/30 gram BB mencit, 10 mg/30 

gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, dan 20 mg/30 gram BB mencit 

mempunyai efek antipiretik. Efek antipiretik ekstrak daun sambiloto yang paling 

efektif digunakan untuk menurunkan suhu rektal mencit demam yaitu pada dosis 10 

mg/30 gram BB mencit karena tidak berbeda nyata dengan parasetamol.  

 

Kata Kunci : Antipiretik, Andrographis paniculata Ness, Mus musculus 



 

ABSTRACT 

 

Name :  ENDANG LESTARI 

Reg. No. :  70100109026 

Tittle of Thesis : “"Effects Test Antipyretics Sambiloto Leaves Ethanol Extract 

(Andrographis paniculata Ness) in Mice Males (Mus musculus)” 

 

 

Test  have been conducted antipyretic effect of ethanol extract of sambiloto 

leaves (Andrographis paniculata Ness) in male mice (Mus musculus).  This study 

aimed to obtain scientific data on the effects of bitter leaf extract (Andrographis 

paniculata Ness) to decrease rectal temperature of mice at minute 30 to minute 120. 

Extraction of bitter leaf (Andrographis paniculata Ness) is by maceration using 70% 

ethanol. Experimental animals used were 18 male mice (Mus musculus) were divided 

into 6 groups and each treatment consisted of 3 mice. Extract of bitter leaf 

(Andrographis paniculata Ness) was administered orally in animals mice (Mus 

musculus) with various doses of the 5 mg/30 g mice BB, BB 10 mg/30 g mice, 15 

mg/30 g mice BB, and 20 BB mg/30 g mice by using a comparison of paracetamol 

suspension of 1.95 mg/30 g BB mice and NaCMC. First initial rectal temperature of 

mice was measured, after which have a fever mice by injecting a solution of 5% 

peptone intraperitonial 1 ml/30 gram BB mice. Then after 60 minutes the rectal 

temperature was again measured and mice have a fever, then mice were treated with 

the test material extract of bitter leaf (Andrographis paniculata Ness), NaCMC, and 

paracetamol. Rectal temperature of mice was measured at intervals of 30 min after 

injection of peptone up to minute 120. Decreased rectal temperature of mice were 

statistically processed using the method Randomized Design (RBD), followed HSD 

test to determine differences between the treatments. 

Results of this study showed that the extract of bitter leaf (Andrographis 

paniculata Ness) at a dose of 5 mg/30 g mice BB, BB 10 mg/30 g mice, 15 mg/30 g 

mice BB, and 20 mg/30 g mice BB has antipyretic effects . Antipyretic effects of 

bitter leaf extract most effectively used to reduce fever is a rectal temperature of mice 

at a dose of 10 mg/30 g BB mice was not significantly different due to paracetamol. 

 

Key Word :  Antipyretics, Andrographis paniculata Ness, Mus musculus 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Penelitian ilmiah tentang obat-obatan tradisional di Indonesia 

masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, seperti 

Jepang, Korea, Cina, dan India. Akibatnya, perkembangan obat tradisional 

ditanah air tidak terlampau pesat. Pemakainya hanya terbatas kalangan 

tertentu. Selain itu, obat tradisional juga belum bisa sepenuhnya diterima 

oleh kalangan medis. Ada perbedaan mendasar yang melatarbelakangi 

pemakaian ramuan tradisional zaman dulu dan sekarang. Pada zaman 

dahulu, obat tradisional dikonsumsi dalam kondisi segar dan masih diolah 

secara sangat sederhana. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat terhadap 

ramuan tradisional juga masih tinggi karena saat itu belum banyak obat-

obatan kimia yang diproduksi seperti sekarang. Sementara itu, alasan 

pemakaian obat tradisional saat ini lebih disebabkan semakin tingginya 

harga obat buatan pabrik yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya 

beli masyarakat (Prapanza, Ivan 2011 : 1). 

Sambiloto adalah tanaman obat yang khasiatnya sudah dikenal 

turun-temurun. Bahkan telah terkenal sebagai herba ajaib hingga ke 

seluruh pelosok dunia. China, Korea, Jepang, dan beberapa negara sudah 

melakukan penelitian tentang khasiat tumbuhan super pahit ini. Daun 

sambiloto memang terkenal khasiatnya sejak dulu. Ini terbukti dengan 

relief daun sambiloto ada di Candi Borobudur serta di Kitab Serat Rama 
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dalam bahasa Jawa Kawi di sekitar abad 18. Disebutkan sambiloto 

berkhasiat untuk mengobati prajurit Hanoman yang terluka ketika perang 

melawan Rahwana (Yuliatin, 2012 : 7). 

Secara turun-temurun masyarakat menggunakan rebusan dari daun 

sambiloto untuk mencegah masuk angin atau influenza, menurunkan 

demam, dan mengobati luka.. Adapun kandungan sambiloto mengandung 

laktone yang terdiri dari deoksiandrografolid, dan homoandrografolid, 14-

deoksi-11, 12-didehidroandrografolid, dan homoandrografolid. Selain itu, 

terdapat flavonoid, alkane, aldehid, mineral (kalium, kalsium, dan 

natrium), asam kersik, dan damar (Yuliatin, 2012: 2). 

Penelitian tentang sambiloto telah dilakukan yaitu dilakukan 

penelitian uji antimalaria dari ekstrak sambiloto terstandar (parameter 

kadar androrgrafolida) terhadap pertumbuhan Plasmodium berghei secara 

in vivo pada mencit dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak sambiloto 

terstandar dengan kadar andrografolida 10,82%, ±0,37% memiliki 

aktivitas antimalaria terhadap pertumbuhan Plasmodium berghei secara in 

vivo pada mencit dilihat dari harga ED50-nya sebesar 12,2223 mg ekstrak 

sambiloto terstandar/kg BB yang setara dengan 1,3200 mg senyawa 

andrografolida (Dwi Kusumawardhani, 2005). 

Dalam sudut pandangan agama, bahwa  meneliti  bukan hanya 

sekedar anjuran semata tetapi dalam agama Islam juga menganjurkan 

untuk melakukan penelitian tentang tumbuh-tumbuhan.  
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Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Asy-Syu’ara’/26 : 7 

Νs9uρ r& (#÷ρ t� tƒ’ n< Î)ÇÚ ö‘ F{ $#ö/ x.$ oΨ ÷Gu;/Ρ r&$ pκ� Ïù ÏΒÈe≅ ä.8l ÷ρ y—AΟƒ Í� x.∩∠∪ 

Terjemahnya : 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak 
banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam ( tumbuh-
tumbuhan) yang baik. (Departemen Agama RI, 2002 : 513) 

Oleh karena itu, Penelitian tentang khasiat tanaman obat khususnya  

sambiloto perlu dilakukan untuk menunjang penggunaan secara empiris 

masyarakat dengan data-data ilmiah. sehingga penggunaannya dapat lebih 

dipertanggungjawabkan.  
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B. Rumusan Masalah  

1. Apakah pemberian ekstrak  daun sambiloto (Andrographis paniculata  

Ness) dapat berefek antipiretik pada mencit (Mus musculus)) yang 

telah diinduksi dengan pepton  

2. Berapakah dosis efektif ekstrak daun sambiloto (Andrographis 

paniculata  Ness)  yang berefek antipiretik sebanding dengan 

parasetamol  

3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap pengelolaan tumbuh-tumbuhan 

menjadi obat 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efek antipiretik ekstrak daun sambiloto 

(Andrographis paniculata Ness) pada mencit (Mus musculus) 

2. Untuk mengetahui dosis efektif ekstrak daun sambiloto (Andrographis 

paniculataNess) yang berefek antipiretik sebanding dengan 

parasetamol  

3. Untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap pengelolaan tumbuh-

tumbuhan menjadi obat 

D. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang 

penggunaan ekstrak daun sambiloto (Andrographis paniculata Ness) 

sebagai obat antipiretik (demam)  

2. Diharapkan dengan hasil penelitian ini masyarakat dapat menyadari 

penggunaan ekstrak daun sambiloto (Andrographis paniculata Ness) 
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sebagai obat selain penggunaan obat sintesis, khususnya dalam 

menurunkan demam. 
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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Uraian Demam 

1. Definisi Demam 

Demam adalah kenaikan suhu tubuh diatas variasi sirkadian 

yang normal sebagai akibat dari perubahan pada pusat termoregulasi 

yang terletak dalam hipotalamus anterior. Suhu tubuh normal berkisar 

antara 36-37,2°C. Suhu tubuh normal dapat dipertahankan, ada 

perubahan suhu lingkungan, karena adanya kemampuan pada pusat 

termoregulasi untuk mengatur keseimbangan antara panas yang 

diproduksi oleh jaringan, khususnya oleh otot dan hati, dengan panas 

yang hilang. Dalam keadaan demam, keseimbangan tersebut bergeser 

hingga terjadi peningkatan suhu dalam tubuh. Hipertemia merupakan 

kenaikan suhu tubuh di atas titik penyetelan (set point) hipotalamus 

sebagai akibat dari kehilangan panas (Harrison, 1995 : 97). 

Demam adalah peningkatan titik patokan (set point) suhu 

dihipotalamus. Dengan meningkatkan titik patokan tersebut, maka 

hipotalamus mengirim sinyal untuk meningkatkan suhu tubuh. Tubuh 

berespon dengan menggigil dan meningkatkan laju metabolisme basal.  

Demam timbul sebagai respon terhadap pembentukan sitokinin 

tertentu, termasuk interleukin-1, interleukin-6, dan faktor nekrosis 

tumor. Sitokin ini disebut pirogen endogen (penghasil panas). Sitokin 
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pirogen dilepaskan oleh beberapa sel berbeda, termasuk monosit, 

makrofag, sel T herper, dan fibroblas dalam berespon terhadap infeksi 

atau cedera jaringan. Pirogen endogen menyebabkan demam dengan 

menghasilkan prostaglandin yang meningkatkan titik patokan 

temoregulasi hipotalamus. Apabila sumber pirogen dihilangkan 

(misalnya setelah sistem imun berhasil mengatasi mikroorganisme), 

maka kadarnya turun. Hal ini akan mengembalikan titik patokan suhu 

ke normal. Untuk jangka waktu yang singkat, suhu tubuh akan 

tertinggal dari pengembalian titik patokan tersebut dan hipotalamus 

akan menganggap bahwa suhu tubuh terlalu tinggi. Sebagai akibatnya, 

hipotalamus akan merangsang berbagai respon misalnya berkeringat 

untuk mendinginkan tubuh. Meskipun fungsi pirogen endogen telah 

dikenali selama lebih dari 30 tahun, bagaimana pirogen endogen 

mentransfer pesan infeksi dari perifer ke sistem saraf pusat (SSP) 

masih belum diketahui pasti. Hipotesis utama yang bertujuan 

menjelaskan proses diatas adalah bahwa interleukin-1 yang dihasilkan 

lokal merangsang pengaktifkan saraf vagus yang kemudian 

menyampaikan informasi ke sistem saraf pusat. Setelah sinyal 

mencapai sistem saraf pusat, terjadi pembentukan prostaglandin otak 

dan meningkatkan titik patokan termoregulasi hipotalamus. Hipotesis 

lain adalah bahwa interleukin dapat menembus sendiri sawar darah 

otak dan secara langsung merangsang pembentukan PGE hipotalamus. 

(Corwin, 2007: 160). 
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Fungsi pengaturan adalah untuk memelihara temperatur pusat 

(suhu dalam bagian tubuh dan dalam kepala) tetap pada nilai ambang 

rata-rata 370C walaupun terjadi kerja simpangan pembentukan panas, 

penerimaan, dan pengeluaran panas. Nilai sebenarnya dicatat oleh 

reseptor suhu dalam hipotalamus dan disampaikan ke pusat-pusat 

temoregulasi (pusat panas) yang juga terletak dalam hipotalamus. Ini 

selanjutnya menerima impuls-impuls dari reseptor dingin dan reseptor 

panas dari kulit dan dengan demikian dalam kondisi untuk bereaksi 

dengan cepat terhadap beban panas dan dingin. Pada keadaan beban 

panas (misalnya pada kerja beban jasmani), banyak panas dikeluarkan 

melalui peningkatan pembetukan keringat dan melalui peningkatan 

aliran darah kulit. Pada keadaan beban dingin, tidak hanya 

pembebasan panas ditekan (terutama melalui vasokonstriksi perifer), 

tapi juga produksi panas ditingkatkan. Demam adalah gejala yang 

menyertai hampir semua infeksi, tapi juga terdapat pada penyakit-

penyakit lain seperti beberapa bentuk tumor. Bahan-bahan bakteri dan 

virus dapat menyebabkan demam yang disebut demam pirogen 

eksogen. Pirogen eksogen tampaknya bekerja sebagai berikut, pirogen 

mula-mula merangsang fagosit untuk membentuk pirogen tubuh 

sendiri yang kemudian melalui melalui peningkatan sintesis 

prostaglandin mengatur nilai ambang suhu tubuh dalam pusat 

pengatur suhu ke suhu lebih tinggi. Segera setelah pengaturan nilai 

ambang pada tingkat yang lebih tinggi, suhu tubuh normal 370C 
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bekerja sebagai suatu suhu pada keadaan dingin. Ini menyebabkan 

vasokontriksi pembuluh kulit, gemetar karena dingin dan rasa dingin 

yang subjektif.Demam memiliki tiga fase yaitu: fase kedinginan, fase 

demam, dan fase kemerahan. Fase pertama yaitu fase kedinginan 

merupakan fase peningkatan suhu tubuh yang ditandai dengan 

vasokonstriksi pembuluh darah dan peningkatan aktivitas otot yang 

berusaha untuk memproduksi panas sehingga tubuh akan merasa 

kedinginan dan menggigil. Fase kedua yaitu fase demam merupakan 

fase keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas di titik 

patokan suhu yang sudah meningkat. Fase ketiga yaitu fase kemerahan 

merupakan fase penurunan suhu yang ditandai dengan vasodilatasi 

pembuluh darah dan berkeringat yang berusaha untuk menghilangkan 

panas sehingga tubuh akan berwarna kemerahan. Pada penurunan 

demam (kembali pada nilai ambang normal), suhu pusat sebaliknya 

dirasakan sebagai terlalu tinggi. Pengeluaran keringat, vasodilatasi 

pembuluh-pembuluh darah dikulit dan rasa panas subjektif menandai 

fase penurunan demam (Mutschler, 1991: 193). 

Beberapa tipe demam yang mungkin dijumpai antara lain: 

1. Demam septik 

Pada tipe demam septik, suhu badan berangsur naik ke tingkat 

yang tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali ke tingkat di 

atas normal pada pagi hari. Sering disertai keluhan mengigil dan 
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berkeringat. Bila demam yang tinggi tersebut turun ke tingkat 

yang normal dinamakan juga demam hektik. 

2. Demam remiten 

Pada tipe demam remiten, suhu badan dapat turun setiap hari 

tetapi tidak pernah mencapai suhu normal. Perbedaan suhu 

mungkin tercatat dapat mencapai dua derajat dan tidak sebesar 

perbedaan suhu yang dicatat pada demam septik. 

3. Demam intermiten 

Pada demam intermiten, suhu badan turun ke tingkat yang normal 

selama beberapa jam dalam suatu hari. Bila demam seperti ini 

terjadi setiap dua hari sekali disebut tersiana dan bila terjadi dua 

hari bebas demam diantara dua serangan demam disebut kuartana. 

4. Demam kontinyu 

Pada tipe demam kontinyu variasi suhu sepanjang hari tidak 

berbeda lebih dari satu derajat. Pada tingkat demam yang terus 

menerus tinggi sekali disebut hiperpireksia. 

5. Demam siklik 

Pada tipe demam siklik terjadi kenaikan suhu badan selama 

beberapa hari yang diikuti oleh periode bebas demam untuk 

beberapa hari yang kemudian diikuti lagi oleh kenaikan suhu 

seperti semula (Harrison, 1995 : 101). 
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2. Penyebab Demam 

Demam dapat disebabkan oleh faktor infeksi ataupun faktor non 

infeksi. Demam akibat infeksi bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, 

virus, jamur, ataupun parasit. Infeksi bakteri yang pada umumnya 

menimbulkan demam pada anak-anak antara lain pneumonia, 

bronkitis, osteomyelitis, appendisitis, tuberculosis, bakteremia, sepsis, 

bakterial gastroenteritis, meningitis, ensefalitis, selulitis, otitis media, 

infeksi saluran kemih, dan lain-lain . Infeksi virus yang pada umumnya 

menimbulkan demam antara lain viral pneumonia, influenza, demam 

berdarah dengue, demam chikungunya, dan virus-virus umum seperti. 

Infeksi jamur yang pada umumnya menimbulkan demam antara lain 

coccidioides imitis, criptococcosis, dan lain-lain . Infeksi parasit yang 

pada umumnya menimbulkan demam antara lain malaria, 

toksoplasmosis, dan helmintiasis. Demam akibat faktor non infeksi 

dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain faktor lingkungan (suhu 

lingkungan yang eksternal yang terlalu tinggi,keadaan tumbuh gigi, 

dll), penyakit autoimun (arthritis, systemic lupus erythematosus, 

vaskulitis, dll), keganasan (Penyakit Hodgkin, Limfoma non-hodgkin, 

leukemia, dll), dan pemakaian obat-obatan (antibiotik, 

difenilhidantoin, dan antihistamin). Selain itu anak-anak juga dapat 

mengalami demam sebagai akibat efek samping dari pemberian 

imunisasi selama ±1-10 hari. Hal lain yang juga berperan sebagai 

faktor non infeksi penyebab demam adalah gangguan sistem saraf 
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pusat seperti perdarahan otak, status epileptikus, koma, cedera 

hipotalamus, atau gangguan lainnya (Nelwan, 1996:200). 

3. Suhu Tubuh  

Suhu tubuh merupakan hasil keseimbangan antara produksi panas 

dan hilangnya panas dari tubuh ke lingkungan. Produksi panas yang 

dihasilkan tubuh antara lain berasal dari:  

a. Metabolisme makanan (Basal Metabolic Rate) 

b. Olahraga 

c. Shivering atau konstraksi otot skeletet 

d. Peningkatan produksi hormon tiroksin (meningkatkan metabolisme 

seluler) 

e. Proses penyakit infeksi 

f. Termogenesis kimiawi (rangsangan langsung dari norepinefrin dan 

efinefrin atau dari rangsangan langsung simpatatetik) 

Sedangkan hilangnya panas tubuh terjadi melalui beberapa proses 

yaitu : 

a. Radiasi adalah pemindahan panas dari satu benda ke benda lain 

tanpa melalui kontak langsung, misalnya orang berdiri di depan 

lemari es yang terbuka 

b. Konduksi adalah pemindahan panas dari satu benda lainnya 

melalui kontak langsung, misalnya kontak langsung dengan es 
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c. Konveksi adalah pemindahan panas yang timbul akibat adanya 

pergerakan udara, misalnya udara yang berdekatan dengan badan 

akan menjadi hangat 

d. Evaporasi adalah pemindahan panas yang terjadi melalui proses 

penguapan, misalnya pernapasan dari kulit. Sebagai contoh 

keringat meningkatkan pengeluaran panas tubuh. Suhu tubuh 

terjaga konstan meskipun adanya perubahan kondisi lingkungan. 

Hal ini disebabkan karena adanya proses pengaturan suhu melalui 

negatif  feedback sistem (mekanisme umpan balik). Organ 

pengatur suhu yang utama adalah hipotalamus.  

Tabel 1. Suhu tubuh berdasarkan umur (Asfuah, 2012 : 3) 

Umur Suhu (Celcius) Suhu (Fahrenheit) 

Bayi baru lahir 36,1 – 37,7 97 – 100 

3 bulan 37,5 99,5 

1 tahun 37,7 99,86 

2 tahun 37,2 98,9 

3 tahun 37,2 98,96 

5 tahun 37,0 98,6 

7 tahun 36,8 98,24 

9 tahun 36,7 98,06 

12 tahun 37 98,6 

13 tahun 36,6 97,88 

Dewasa 36 96,8 
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Sedangkan menurut Anas 2007 suhu tubuh dibagi menjadi : 

a. Hiportemi, bila suhu tubuh kurang dari 360C 

b. Normal, bila suhu tubuh berkisar antara 36 – 37,50C 

c. Febris / pireksia, bila suhu tubuh antara 37,5 – 400C 

Ada beberapa lokasi pemeriksaan suhu tubuh diantaranya yaitu : 

a. Oral 

Suhu dapat diambil melalui mulut baik menggunakan termometer 

kaca klasik atau yang lebih modern termometer digital yang 

menggunakan probe elektronik untuk mengukur suhu tubuh 

b. Dubur  

Suhu yang diambil melalui dubur (menggunakan termometer gelas   

atau termometer digital) cenderung 0,5-0,7 derajat lebih tinggi 

daripada ketika diambil oleh mulut 

c. Aksilia (ketiak) 

Temperatur dapat diambil dibawah lengan dengan menggunakan 

termometer gelas atau termometer digital. Suhu yang diambil oleh 

rute ini cenderung 0,3-0,4 derajat lebih rendah daripada suhu 

yang diambil oleh mulut 

d. Telinga 

Termometer khusus dengan cepat dapat mengukur suhu gendang 

telinga yang mencerminkan suhu inti tubuh ( suhu dari organ-

organ internal). Mungkin suhu tubuh abnormal karena demam 

(suhu tinggi) atau hiportemia (suhu rendah). Demam ditandai 
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ketika suhu tubuh meningkat di atas 370C secara oral atau 37,70C 

melalui dubur menurut American Medical Association. 

Hiportemia didefinisikan sebagai penurunan suhu tubuh dibawah 

350C (Asfuah, 2012 : 3). 

4. Obat Antipiretik 

Antipiretik merupakan golongan obat yang dipergunakan untuk 

menurunkan suhu tubuh bila demam. Cara kerja antipiretik antara lain 

dengan melebarkan pembuluh darah di kulit, sehingga terjadi 

pendinginan darah oleh udara luar. Sebagian obat antipiretik juga 

merangsang berkeringat. Penguapan keringat turut menurunkan suhu 

badan. Kerja obat antipiretik adalah mempengaruhi bagian otak yang 

mengatur suhu badan. Bagian ini terletak di dasar otak. Antipiretik 

bekerja dengan merangsang reseptor nyeri yang letaknya pada ujung 

syaraf bebas di kulit, selaput lendir dan jaringan lain. Dari tempat ini 

rangsangan dialirkan melalui syaraf sensorik ke susunan syaraf pusat 

melalui sumsum tulang belakang ke hipotalamus tepatnya optikus 

kemudian ke pusat nyeri dalam otak besar, dimana rangsang terasa 

sebagai nyeri. Obat antipiretik bersifat analgesik oleh karena itu biasa 

disebut golongan obat analgesik-antipiretik. Analgesik adalah golongan 

obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri seperti nyeri kepala, nyeri 

gigi, nyeri sendi, dan lain-lain. Contoh obat analgesik misalnya aspirin, 

parasetamol, antalgin, dan lain-lain. Ada juga analgesik potent yang 

biasanya termasuk golongan opium seperti morfin, pethidin, fentanil, dan 

lain-lain. Obat antipiretik pada umumnya dipergunakan untuk mengobati 
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penyakit dengan gejala demam dan nyeri seperti influensa dan salesma. 

Obat analgesik-antipiretik terdiri atas empat golongan yaitu golongan 

salisilat (aspirin, asetosal), golongan paraaminofenol (parasetamol), 

golongan pirazolon (metamizol), dan golongan asam mefenamat (Anief, 

2004 : 20).  

a. Salisilat 

Salisilat merupakan prototipe AINS yang sampai sekarang masih 

digunakan. Termasuk salisilat adalah Na-salisilat, aspirin (asam asetil 

salisilat), salisilamid, dan metil salisilat. Metil salisilat bersifat toksik 

jika tertelan. Oleh karena itu, hanya dipakai topikal untuk 

menghangatkan kulit dan antigatal. Efek antipiretik dan anti inflamasi 

salisilat terjadi karena penghambatan sintesis prostaglandin di pusat 

pengatur panas dalam hipotalamus dan perifer di daerah target. Lebih 

lanjut, dengan menurunkan sintesis prostaglandin, salisilat juga 

mencegah sensitisasi reseptor rasa sakit terhadap rangsangan mekanik 

dan kimiawi. Salisilat menurunkan suhu tubuh penderita demam 

dengan jalan menghalangi sintesis dan pelepasan PGE2. Aspirin 

mengembalikan termostat kembali ke normal dan cepat menurunkan 

suhu tubuh penderita demam dengan meningkatkan pengeluaran 

panas sebagai akibat vasodilatasi perifer dan berkeringat. Aspirin 

tidak mempunyai efek pada suhu tubuh normal (Mycek, 1995: 407). 

Golongan salisilat dapat mengiritasi lapisan mukosa lambung. 

Orang yang peka pada efek ini akan mengalami mual setelah minum 

aspirin. Dalam lambung, prostaglandin berperan serta dalam 
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mekanisme perlindungan mukosa dari asam lambung atau gantrin. 

Prostaglandin berfungsi meningkatkan sekresi mukus dan bikarbonat 

yang berfungsi meningkatkan daya tahan membran mukosa lambung 

(Priyanto, 2008:117). 

b. Asetaminofen (Parasetamol) 

Obat ini bermanfaat untuk analgetik dan antipiretik. Efek 

antipiretiknya terjadi karena langsung mempengaruhi pusat 

pengatur panas dihipotalamus. Parasetamol efektif untuk nyeri 

kepala karena kemampuannya menghambat sintesis prostaglandin 

di susunan saraf pusat, tetapi tidak dapat menghambat sintesis 

prostaglandin di perifer, sehingga tidak efektif untuk radang, nyeri 

otot, dan arthritis (Priyanto, 2008: 118). 

Efek antipiretik paracetamol ditimbulkan oleh gugus 

aminobenzen, mekanismenya berdasarkan aksi sentral pada pusat 

pengaturan suhu dihipotalamus, sehingga terjadi vasodilatasi 

perifer yang menyebabkan naiknya aliran darah pada kulit, 

berkeringat dan berkurangnya panas. Aksi sentral tersebut akibat 

penghambatan sintesis prostaglandin pada hipotalamus.Konsentrasi 

tertinggi dalam plasma dicapai dalam ½-1 jam dan waktu paruh (t 

½) sekitar 2 jam. Obat tersebar ke seluruh cairan tubuh. Terikat 20-

50% pada protein plasma. Metabolisme di hati Glucuronide 

conjugates(60%), sulfuric acid conjugates (35%), dan ekskresi 

ginjal dalam bentuk terkonjugasi. 
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Parasetamol lebih diakui keampuhannya sebagai anti nyeri dan 

antipiretik daripada sebagai anti inflamasi. Kira-kira sudah 30 

tahun parasetamol bertahan sebagai obat yang paling dicari. 

Parasetamol dapat digunakan oleh segala umur juga aman 

digunakan oleh ibu hamil dan menyusui dengan konsultasi ke 

dokter atau apoteker sebelum penggunaannya. Obat ini jarang 

menyebabkan iritasi lambung dan tidak menyebabkan 

penggumpalan darah, oleh karena itu bisa digunakan oleh pasien 

dengan gangguan lambung. Selain itu, pasien yang alergi terhadap 

aspirin juga dapat menggunakan obat ini. Namun perlu 

diperhatikan apabila penggunaan obat ini bersamaan dengan 

analgesik lain seperti aspirin atau yang lain, dapat meningkatkan 

resiko terjadinya gangguan pada hati dan ginjal. Dikatakan pula 

bahwa penggunaan parasetamol yang berlebihan juga dapat 

menyebabkan efek samping pada hati. Penggunaan parasetamol 

bersamaan dengan kolestiramin dapat mengurangi penyerapan 

parasetamol sebaliknya apabila digunakan bersamaan dengan 

metoklopramid dan domperidon, penyerapan parasetamol justru 

meningkat. Penggunaan parasetamol dalam jangka waktu yang 

lama dapat meningkatkan efek antikoagulan (anti  penggumpalan 

darah) dari golongan obat antikoagulan. Karena itu penggunaan 

bersamaan ini harus dalam pengawasan dokter karena 

kemungkinan terjadinya pendarahan. Apabila anda sedang dalam 
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perawatan menggunakan parasetamol, hindari konsumsi alkohol, 

antikoagulan oral, aspirin, pil tidur atau trankuilizer dan obat yang 

berkaitan dengan penyakit hati. Parasetamol memiliki efek samping 

yang akan membahayakan dalam hal kelainan darah, pankreatitis 

akut dan kerusakan hati setelah over dosis dan kelainan kulit. 

Mekanisme parasetamol sama dengan aspirin karena kesamaan 

dalam struktur. Parasetamol bekerja mengurangi produksi 

prostaglandin yang terlibat dalam proses nyeri dan edema, dengan 

menghambat enzim cyclooxygenase (COX). Meski demikian, ada 

perbedaan penting antara efek keduanya. Seperti diketahui, 

prostaglandin berpartisipasi terhadap respon inflamatori, sebaliknya 

parasetamol tidak memperlihatkan efek anti inflamasi. Parasetamol 

menghambat prostaglandin yang memegang peranan sebagai 

pelindung saluran cerna (Nelwan, 1996 : 145).  

c. Turunan Pirazolon 

Aminofenazon yang memiliki sifat analgetika, antipiretik, dan 

antiinflamasi yang baik, dahulu selama waktu yang lama merupakan 

obat yang banyak digunakan. Akan tetapi setelah diketahui bahwa 

dengan adanya nitrit (kebanyakan berasal dari makanan) dalam cairan 

lambung yang asam setelah penguraian gugus dimetilamino dalam 

hewan percobaan dapat terbentuk dimetilnitrosamina yang dikenal 

sebagai kanserogen maka aminofenazon telah ditarik dari 

perdagangan  (Mutschler, 1991 : 202). 
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d. Asam mefenamat  

Asam mefenamet digunakan sebagai analgesik dan antiinflamasi. 

Asam mefenamet kurang efektif dibandingkan aspirin. Asam 

mefenamet terikat sangat kuat pada protein plasma (Ganiswarna, 

2007: 240). 

B. Uraian obat 

1. Paracetamol (Dirjen, POM. FI edisi III, : 37) 

Nama resmi : ACETAMINOPHENUM 

Nama lain  : Asetaminofen, Parasetamol 

Rumus molekul : C8H9NO2 

Berat molekul : 151,16 

Pemerian           : Hablur, atau serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa    

pahit 

Kelarutan          : Larut dalam 70 bagian air, dalam 70 bagian etanol     

(95%) p, dalam 13 bagian aseton p, dalam 40 bagian 

gliserol p, dan dalam 9 bagian propilenglikol p, larut 

dalam larutan alkali hidroksida 

Kegunaan  : Analgetik dan Antipiretik 

Penyimpanan : Wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. 
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C. Tanaman Obat 

1. Klasifikasi tumbuhan ( Widyaningrum, 2011: 1022) 

Divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Subkelas  : Gamopetalae 

Ordo  : Personales 

Famili  : Acanthaceae 

Subfamili  : Acanthoidae 

Genus  : Andrographis 

Spesies  : Andrographis paniculata Ness 

2. Nama daerah 

Pagaga (Makassar), sambiloto (Sulawesi tengah), sambilata 

(Melayu), ampadu tanah (Sumatera Barat), sambiloto, ki pait, bidara, 

andiloto (Jawa Tengah), ki oray (Sunda),  dan pepaitan (Madura) 

(Widyaningrum, 2011 : 1023). 

3. Morfologi tumbuhan 

Sambiloto tumbuh liar ditempat terbuka, seperti dikebun, tepi 

sungai, tanah kosong yang agak lembap, atau dipekarangan. Tumbuh 

didataran rendah sampai ketinggian 700 meter diatas permukaan laut. 

Merupakan terna semusim, tinggi 50-90 cm, batang disertai banyak 

cabang berbentuk segi empat (kwadrangularis) dengan nodus yang 

membesar. Daun tunggal, bertangkai pendek, letak berhadapan 

bersilang, bentuk lanset, pangkal runcing, ujung meruncing, tepi rata, 
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permukaan atas hijau tua, bagian bawah hijau muda, panjang 2-8 cm , 

lebar 1-3 cm. Perbungaan rasemosa yang bercabang, membentuk 

malai, keluar dari ujung batang atau ketiak daun. Bunga berbibir 

berbentuk tabung, kecil-kecil, warnanya putih bernoda ungu. Buah 

kapsul berbentuk jorong, panjang sekitar 1,5 cm, lebar 0,5 cm, pangkal 

dan ujung tajam, bila masak akan pecah membujur menjadi 4 keping. 

Biji gepeng kecil-kecil, warnanya cokelat muda. Perbanyakan dengan 

biji atau setek batang (Widyaningrum, 2011 : 1022). 

4. Kandungan Kimia 

 Sambiloto mengandung laktone yang terdiri dari 

deoksiandrografolid, andrografolid, neoandrografolid, 14-deoksi-11-

12-didehidroandrografolid, dan homoandrografolid. Juga terdapat 

flavonoid, alkane, keton, aldehid, mineral (kalium, kalsium, dan 

natrium), asam kersik, dan damar. Flavonoid diisolasi terbanyak dari 

akar, yaitu polimetoksiflavon, andrografin, pan ikulin, mono-0-

metilwithin, dan apigenin-7,4-dimetileter (Widyaningrum, 2011: 

1025). 

5. Kegunaan  

Sambiloto ini berkhasiat untuk mengatasi beberapa penyakit, baik 

penyakit yang ringan, sampai penyakit paling ganas sekaligus. 

Penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan sambiloto antara lain: 

hepatitis, infeksi saluran empedu, disentri basiler, tifoid, diare, 

influenza, radang amandel, abses paru, radang paru, radang saluran 
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nafas, radang ginjal akut, radang telinga tengah, radang usus buntu, 

sakit gigi, demam, malaria, kencing nanah, diabetes melitus, TB paru, 

batuk rejan, asma, dan hipertensi (Yuliatin, 2012 : 8). 

D. Hewan Uji 

1. Taksonomi hewan uji (Malole, 1989 : 5)  

Kingdom : Animalia 

Divisi : Vertebrata 

Kelas : Mammalia 

Subkelas : Theria 

Ordo : Rodentia 

Famili : Muridae 

Genus : Mus 

Spesies : Mus Musculus 

2. Karakteristik hewan uji 

 Mencit/Mus musculus adalah hewan pengerat (Rodentia) yang 

cepat berbiak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi 

genetiknya cukup besar serta sifat anatomis dan fisiologisnya 

terkarakterisasi dengan baik. 
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3. Nilai fisiologis mencit 

Tabel 2. Indeks Tubuh (Malole,1989 : 6) 

Kriteria Nilai 

Berat badan :  -  Jantan 

Luas Permukaan tubuh 

Harapan hidup 

Konsumsi makanan 

Konsumsi air minum 

Waktu pemeliharaan  

Detak jantung 

 

20 – 30 g 

20 g: 36 cm2 

1,5 – 3,0 tahun 

15 g/100 g/hari 

15 ml/100 g/hari 

7– 9 bulan/6 – 10  

76 – 80 mg/kg 

 

 

 

E. Ekstraksi  

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa 

atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku 

yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995 : 7). 

Penyaringan (ekstraksi) adalah kegiatan penarikan zat yang dapat 

larut dengan pelarut cair. Simplisia yang disaring mengandung zat aktif 

yang dapat larut dan juga zat yang tidak dapat larut seperti serat, 

karbohidat, protein, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi kecepatan 

penyaringan adalah kecepatan difusi zat yang terdapat dalam berbagai 
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simplisia dapat digolongkan ke dalam alkaloid, glikosida, flavonoid (Ditjen 

POM,1986 : 89). 

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa 

yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen 

kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan 

biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi 

ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding 

sel dan masuk kedalam rongga sel secara osmosis yang mengandung zat 

aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya 

perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel mengakibatkan 

terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. 

Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan 

konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Harbone, J. B. 1987 : 200). 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan zat aktif dengan menggunakan 

pelarut yang sesuai. Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat 

dibagi ke dalam 2 cara yaitu :  

1. Cara dingin  

a. Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstraksian simplisia dengan 

menggunakan pelarut dengan beberapakali pengocokan atau 

pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Maserasi kinetik 

berarti dilakukan pengadukan yang terus-menerus. Remaserasi 
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berarti dilakukan penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian 

maserat pertama dan seterusnya 

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada 

temperatur ruangan (kamar). Proses terdiri dari tahapan 

pengembangan bahan, tahap maserasi antara tahap perkolasi 

sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak) terus-menerus sampai 

diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan. 

2. Cara Panas 

a. Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang 

relatif konstan dengan adanya pendingin balik 

b. Soxlet 

Soxlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi 

kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik 

c. Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar) yaitu 

secara umum dilakukan pada temperatur 400C – 500C 
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d. Infus 

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas 

air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur 

terukur 96-980C) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Dirjen POM, 

2000 : 7). 

F. Tinjauan Islam tentang penelitian tumbuhan obat 

Manusia sebelum memenuhi kewajiban memenuhi hak-hak orang 

lain dan menjaga lingkungannya, manusia wajib terlebih dahulu 

memenuhi menjaga hak-hak tubuh diri sendiri. Termasuk dalam hal ini 

mengobati badan ketika sakit. Allah telah menciptakan berbagai hal yang 

luar biasa di muka bumi ini, Allah menciptakan suatu di alam semesta ini 

pasti terdapat suatu manfaat di baliknya. Manusia sebagai makhluk ciptaan 

Allah yang paling sempurna di dunia seharusnya mencari makna dari 

rahasia yang telah Allah ciptakan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 

An-Nahl/16 : 11 

àMÎ6/Ζãƒ/ ä3 s9ÏµÎ/tí ö‘ ¨“9$#šχθ çG÷ƒ̈“9$# uρ Ÿ≅‹Ï‚ ¨Ζ9$#uρ |=≈ uΖôãF{ $#uρ ÏΒuρ Èe≅ à2 ÏN≡t� y
ϑ̈V9$#3¨βÎ)’ Îûš� Ï9≡sŒ ZπtƒUψ5Θöθs)Ïj9šχρ ã� ¤6 xtGtƒ∩⊇⊇∪ 

Terjemahnya : 

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-
tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”. (Departemen 
Agama RI, 2002 : 365) 
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Dengan ilmu yang telah dimiliki dan perkembangan ilmu 

pengetahuan yang semakin maju manusia harus menggali rahasia-rahasia 

tersebut. Banyak tanaman obat yang telah Allah tumbuhkan di atas muka 

bumi yang telah Allah ciptakan begitu indah dan penuh manfaat. Allah 

menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan maksud yang luar 

biasa bagi orang yang ingin mengetahui kebesaran Allah.Salah satu 

tanaman obat tersebut yaitu daun sambiloto. Meskipun berasa sangat pahit 

namun memiliki banyak macam manfaat dalam pengobatan. Hamparan 

hijau dipelapak mata manusia harus dimengerti dan diperhatikan. Allah 

menciptakan semua itu demi kesejahteraan manusia. Allah menciptakan 

begitu banyak tumbuh-tumbuhan dimuka bumi ini dengan segala macam 

kebaikannya yang dapat kita manfaatkan dengan kebaikan pula. Dalam hal 

ini pemanfaatan tumbuhan yang baik yang telah Allah ciptakan salah 

satunya adalah untuk kesehatan. Begitu banyak tumbuhan yang baik telah 

Allah ciptakan dimuka bumi ini dan bermanfaat dan manusia wajib 

mensyukurinya atas nikmat Allah yang diberikan kepada 

manusia.Sebagaimana Dalam firman Allah Q.S. Al-Hajj/22 : 65  

 

óΟ s9 r&t� s?̈βr&©! $#t�¤‚ y™/ ä3s9$ ¨Β’Îû ÇÚö‘ F{ $#/ 

Terjemahnya :  

“Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan 
bagimu (manusia) apa yang ada dibumi “. (Departemen Agama RI, 
2002 : 472) 
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Sejarah tentang alam merupakan bagian integral yang penting dari 

ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu ini menyelidiki aspek-aspek lahiriah 

dari pada dunia fisik dalam kontek yang sama yaitu bahwa semua benda 

adalah ciptaan Allah dan manusia dapat menemukan tanda-tanda 

kebesaran-Nya melalui studi mereka. Studi dalam semua ilmu 

pengetahuan pada hakikatnya dapat menghidupkan kembali kesadaran 

agama dalam hati para pelakunya dan membuat hati mereka dapat 

merasakan akan Kebesaran dan ke-Agungan Tuhan, lalu mereka lebih 

bertaqwa dan mencintai-Nya. Inilah metodologi dari Al-qur’an untuk 

mengungkapkan fenomena dengan jelas di depan mata manusia, sehingga 

mereka dapat melihat dengan mata kepala dan berusaha untuk memahami 

filsafat tentang ciptaan Allah secara bulat. 

 Al-Qur’an menyebutkan hal ini dengan kata-kata sederhana dalam 

Q.S. Fushshilat/41 : 53 sebagai berikut : 

óΟÎγƒÎ�ã∴ y™$ uΖÏF≈ tƒ#u’ ÎûÉ−$ sùFψ$#þ’ Îûuρ öΝÍκÅ¦àΡ r& 4®L ym ẗ t7oK tƒöΝßγs9çµ̄Ρ r& ‘, pt ø:$#3öΝs9uρ r& É# õ
3 tƒy7În/t� Î/…çµ̄Ρ r& 4’ n?tãÈe≅ ä.& óx« î‰‹Íκy−∩∈⊂∪ 

Terjemahnya : 

 “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 
(kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka 
sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. 
Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas 
segala sesuatu?”. (Departemen Agama RI, 2002 : 692) 

Bagi orang yang beriman tidak ada keraguan sedikitpun bahwa 

ilmu pengetahuan dan agama Islam adalah satu dan sama. Satu sama lain 

saling menuntun dan saling berkaitan dengan eratnya, satu sama lain saling 
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membantu dan melengkapinya. Ilmu pengetahuan mengungkapkan 

keajaiban yang terdapat di dalam alam dunia yang diciptakan Allah, dan 

mengisi hati mereka dengan rasa kagum dan takut, sedangkan agama 

menarik perhatian orang mukmin serta mengundangnya untuk mengamati 

apa yang di sekelilingnya, mencari dan memikirkan tentang keajaiban 

Maha Penciptanya (Rahman Afzalur, 1989 : 145-146).  

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan 

untuk pemeliharaan kesehatan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari 

obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki 

kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi 

kesehatan(Rahim, 2007 : 5). 

Demikian arahan berfikir akan ciptaan Allah swt yang berguna bagi 

manusia, tumbuhan setidaknya memiliki fungsi sebagai obat yang dengan 

khasiat yang berbeda dan beraneka macam mulai dari akar, batang, dan 

daun seperti halnya daun sambiloto yang memiliki berbagai macam 

manfaat sebagai obat dan memiliki banyak kandungan zat kimia. Hal ini 

juga mengajak agar kita berfikir optimis bahwa penyakit akan sembuh 

dengan izin Allah swt. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Q.S. Asy-

Syu’ara’/26 : 80 

#sŒ Î)uρ àMôÊ Ì� tΒuθßγsùÉ Ïô±o„∩∇⊃∪ 
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Terjemahnya : 

 “Dan apabila Aku sakit, dialah yang menyembuhkan 

aku,”.(Departemen Agama RI, 2002 : 520) 

Kutipan ayat di atas menjelaskan firman-Nya: (   وٳذ مر ضت ) wa izda  

maridhtul/dan apabila aku sakit. Penggunaan kata idzal/apabila dan 

mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian 

terjadinya apa yang dibicarakan, dalam hal ini adalah sakit. Ini merupakan 

salah satu keniscayaan hidup manusia. Pernyataan “Apabila aku sakit” 

bukan ”Apabila Allah menjadikan aku sakit”. Namun demikian, dalam 

penyembuhan seperti juga dalam pemberian hidayah, makan, dan minum 

secara tegas beliau mengatakan bahwa Yang melakukannya adalah Dia, 

Tuhan semesta alam itu (Shihab, 2002 : 25). 

Allah SWT menciptakan segala yang ada di bumi tidaklah percuma 

melainkan ada hikmah dan manfaat yang dapat dipetik. Ilmu pengetahuan 

yang telah kita pelajari ada karena Tuhan menginginkan hamba-Nya 

berpikir untuk membuat perubahan yang bermanfaat dan mampu 

mengatasi hambatan dan ujian yang diberikan dengan berpikir dan 

berusaha, sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S. Yunus/10 : 57 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒâ¨$ ¨Ζ9$#ô‰ s%Νä3 ø? u !$ y_ ×πsàÏãöθ̈Β ÏiΒöΝà6 În/§‘ Ö !$ xÏ© uρ$ yϑÏj9’ ÎûÍ‘ tρ ß‰ ÷Á9$#
“Y‰ èδ uρ ×πuΗ÷q u‘ uρ ÏΨ ÏΒ÷σßϑù=Ïj9∩∈∠∪ 
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Terjemahnya : 

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 

beriman.” (Departemen Agama RI, 2002 : 289) 

Islam menentang pengobatan versi dukun dan para tukang sihir, 

atau pengobatan yang mengarah kemusyrikan. Sebaliknya Islam sangat 

menghargai bentuk – bentuk pengobatan yang didasarkan oleh ilmu 

pengetahuan. Penelitian, ekserimen ilmiah, dan hukum sebab – akibat. 

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam Bersabda : 

امِنٌ 
َ
ُ�وَ ض

َ
 ف

َ
لِك

َ
بْلَ ذ

َ
 طِبٌّ ق

ُ
ھ

ْ
مْ مِن

َ
عْل

ُ
�مْ 

َ
بَ وَل بَّ

َ
ط

َ
 ت

ْ
 مَن

Artinya : 

“Barang siapa yang mengobati, namun ia tidak menguasai ilmu 
pengobatan, maka ia harus bertanggung jawab” (Al – Mundziri, 
Imam. 2003 : 220). 
 
Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam dengan 

ucapan, tindakan, dan keputusannya merupakan teladan yang 

menunjukkan kepada kita bagaimana pengobatan yang baik. Pengobatan 

versi Beliau adalah pengobatan yang merujuk pada ilmu pengetahuan dan 

eksperimen, bukan pada perkiraan ataupun fatamorgana belaka. 

Ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk menelusuri tanaman yang 

baik (thayyib) dan dibolehkan (halal). Menurut syariat Islam sebagaimana 

terkandung dalam dalam Q.S. An-Nahl/16 : 114 
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(#θ è=ä3sù$ £ϑÏΒ ãΝà6s%y— u‘ ª! $#Wξ≈ n=ym$ Y7Íh‹ sÛ(#ρã� à6ô© $#uρ|M yϑ÷è ÏΡ«! $#βÎ)óΟ çFΖä.  

çν$ −ƒ Î)tβρß‰ç7÷ès?∩⊇⊇⊆∪  

Terjemahnya :  

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah 

diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu 

hanya kepada-Nya saja menyembah”.(Departemen Agama RI, 

2002 : 381). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Alat dan Bahan  

1. Alat yang digunakan 

Alat-alat yang digunakan antara lain gelas piala (Pyrex®), gelas 

ukur (Pyrex®), timbangan analitik (AND®), lumpang dan alu, kompor 

listrik, termometer digital, spoit (One Med®), vial dan jarum oral 

(kanula) 

2. Bahan yang digunakan 

Bahan-bahan penelitian berupa daun sambiloto (Andrographis 

paniculata Ness), tablet parasetamol, pepton, API (Air Pro Injeksi), air 

suling dan NaCMC  

B. Metode Kerja 

1. Penyiapan sampel 

Sampel  yang digunakan adalah daun sambiloto (Andrographis 

paniculata Ness) diperoleh dan dikumpulkan di Kabupaten Poso. 

Daun sambiloto yang telah dikumpul, dicuci bersih lalu dipotong-

potong kecil, kemudian dikeringkan di udara terbuka, terlindung dari 

sinar matahari langsung, setelah kering selanjutnya diserbukkan. 

2. Pembuatan ekstrak  

Serbuk 400 gram daun sambiloto (Andrographis paniculata Ness) 

dimasukkan ke dalam bejana maserasi lalu ditambahkan pelarut etanol 

70% 1000 ml hingga terbasahi, selanjutnya ditambahkan etanol 70%  

1500 ml hingga seluruh sampel terendam. Dibiarkan selama 1 hari 
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dalam bejana tertutup dan terlindung cahaya sambil diaduk sesering 

mungkin. Setelah 1 hari, kemudian disaring ke dalam wadah 

penampung dan ampasnya selanjutnya dimaserasi kembali dengan 

cairan penyari etanol yang baru. Maserasi ini dilakukan selama 3 kali 

penyarian. Etanol 70% yang digunakan selama maserasi sebanyak 

6500 ml. Hasil penyarian yang diperoleh kemudian dirotavapor dan 

diletakkan di dalam wadah selama beberapa hari hingga diperoleh 

ekstrak etanol kental. Ekstrak kental dibebas etanolkan dengan cara 

ekstrak ditambahkan dengan 5 tetes air suling kemudian dipanaskan 

diatas penangas sampai menguap. Hingga diperoleh ekstrak daun 

sambiloto (Andrographis paniculata Ness). Ekstrak yang diperoleh 

ditimbang, sehingga didapatkan berat ekstrak daun sambiloto. 

3. Pembuatan NaCMC 1% 

Sebanyak 1 gram NaCMC dimasukan sedikit demi sedikit ke 

dalam 50 ml air suling panas (suhu 700 C) sambil diaduk hingga 

terbentuk larutan koloidal dan dicukupkan volumenya dengan air 

suling hingga 100 ml. 

4. Pembuatan larutan pepton 5% 

Larutan pepton 5% dibuat dengan menimbang 5 g pepton, 

dilarutkan dalam 100 ml air untuk injeksi. 
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5. Pembuatan suspensi parasetamol 

Tablet paracetamol ditimbang sebanyak 20 tablet, kemudian  

dihitung bobot rata–rata tiap tablet dan didapatkan rata-ratanya yaitu 

603,5 mg. Dimasukkan semua tablet paracetamol di dalam lumpang 

dan digerus hingga halus dan homogen.Kemudian ditimbang tablet 

paracetamol yang telah dihaluskan sebanyak 235,365 mg yang 

disuspensikan hingga 100 ml menggunakan NaCMC 

6. Pemilihan dan penyiapan hewan uji 

Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan (Mus musculus) 

yang dewasa dan sehat, dengan berat badan 20-30 gram  

Hewan uji yang digunakan sebanyak 18 ekor, dibagi dalam 6 

kelompok perlakuan dimana masing-masing kelompok terdiri dari 3 

ekor mencit  

7. Perlakuan terhadap hewan uji 

Hewan uji masing-masing ditimbang berat badannya dan 

dikelompokkan menjadi 6 kelompok perlakuan yang masing-masing 

terdiri dari 3 ekor mencit. Pertama-tama diukur suhu rektal awal 

mencit. Kemudian diinduksi demam menggunakan pepton 5% 1 ml/30 

gram BB mencit secara intraperitonial. Setelah 1 jam diukur kembali 

suhu rektalnya, kemudian masing-masing kelompok diberi perlakuan 

sebagai berikut 

a. Kelompok 1 : diberi perlakuan pemberian ekstrak daun sambiloto  

per oral, dosis 5 mg/30 gram BB mencit 
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b. Kelompok 2 : diberi perlakuan pemberian ekstrak daun sambiloto 

per oral, dosis 10 mg/30 gram BB mencit 

c. Kelompok 3 : diberi perlakuan pemberian ekstrak daun sambiloto 

per oral, dosis 15 mg/30 gram BB mencit 

d. Kelompok 4 : diberi perlakuan pemberian ekstrak daun sambiloto 

per oral, dosis 20 mg/30 gram BB mencit 

e. Kelompok 5 : kontrol negatif NaCMC dengan perlakuan  

pemberian per oral dosis 0,1 mg/30 gram BB 

mencit 

f. Kelompok 6 : kontral positif Paracetamol dengan perlakuan  

pemberian per oral dosis 1,95 mg/30 gram BB 

mencit  

8. Pengamatan hasil pengujian 

Pengamatan dilakukan dengan mengukur suhu rektal hewan 

percobaan tiap 30 menit, 60 menit,  90 menit, dan 120 menit  setelah 

pemberian ekstrak daun sambiloto dan kontrol 

9. Analisa Hasil 

Data hasil pengamatan dikumpulkan dan dilakukan analisis data 

secara statistika dengan menggunakan metode rancangan acak 

kelompok (RAK) kemudian dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur 

(BNJ). 
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BAB 1V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil penelitian 

1. Hasil Ekstraksi Daun Sambiloto 

Ekstraksi 400 gram simplisia daun sambiloto (Andrographis 

paniculata Ness) yang dimaserasi menggunakan larutan etanol 70% 

hingga diperoleh ekstrak kental sebanyak  gram. Data dapat dilihat 

pada tabel 3.  

     Tabel 3 : Hasil  Ekstraksi daun sambiloto  (Andrographis paniculata 

Ness).  

No Jenis Ekstrak Pelarut Bobot (gram) Rendamen 

1. Ekstrak Kental Etanol 

70% 

65,7338 gram 16,43% 

 

2. Hasil Perlakuan Uji 

Mencit yang diberi perlakuan dengan pemberian sediaan uji 

ekstrak daun sambiloto (Andrographis paniculata Ness) secara oral 

menunjukkan perubahan suhu yang berbeda-beda dan dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol positif dan negatif. Hasil pengukuran rata-

rata penurunan suhu mencit yang diberi perlakuan tersebut disajikan 

dalam  tabel 4.  
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Tabel 4. Hasil pengukuranpenurunan suhu rektal mencit yang diberi pemberian 
ekstrak daun sambiloto dan kontrol 

Perlakuan Replikasi 
Suhu 

Awal 

Suhu 

Setelah 

P.Pepton 

Penurunan suhu rektal mencit 

setelah pemberian ekstrak dan 

kontrol pada menit ke 

suhu 

30 

menit 

suhu 

60 

menit 

suhu 

90 

menit 

suhu 

120 

menit 

NaCMC 

1 37 38 37,9 38 37,9 37,9 

2 36,9 37,9 37,9 37,8 37,9 37,8 

3 36,5 37,9 37,8 37,8 37,7 37,7 

5 mg/30 gram 

BB mencit 

1 36,5 37,8 37,5 37,3 37 36,9 

2 36,6 37,9 37,2 37,2 37,5 37 

3 36,2 37,9 37,3 37 37,2 36,9 

10 mg/30 

gram BB 

mencit 

1 36,7 38,1 37 36,9 36,8 36,7 

2 36,9 38,2 37,1 36,9 36,8 36,8 

3 36,7 38 37 36,8 36,7 36,6 

15 mg/30 

gram BB 

mencit 

1 37 38,3 37,8 37,1 37,3 36,9 

2 36,6 38 37,2 37,2 36,9 36,6 

3 37 38 37,7 37,3 36,5 36,5 

20 mg/30 

gram BB 

mencit 

1 36,5 37,9 37,7 37,1 37,5 36,9 

2 36,9 38 37,9 37 37,5 37 

3 36,5 37,8 37,6 37,3 37,1 36,9 

Paracetamol 

1 36,5 38,1 37,5 36,7 36,5 36,5 

2 36,5 37,9 36,9 36,6 36,4 36,4 

3 36,2 38 37,1 36,8 36,4 36,3 

 

B. Pembahasan 

Antipiretik merupakan golongan obat yang dipergunakan 

untukmenurunkan suhu tubuh bila demam. Demam didefinisikan suatu 

keadaan. Ketika suhu tubuh meningkat melebihi suhu normal. Demam 

terjadi ketika ada stimulipada monosit makrofag yang sesuai, sel-sel ini 

menghasilkan sitokin pirogenik,yang menyebabkan peningkatan set point 

lewat efeknya di hipotalamus (Corwin, 2007 : 162). 
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Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai antipiretik yaitu  

sambiloto. Pemanfaatan daun sambiloto sebagai obat penurun panas masih 

secara empiris sehingga perlu dilakukan penelitian yang bersifat ilmiah 

dalam hal ini efek antipiretiknya untuk menurunkan suhu tubuh sehingga 

dapat dibuktikan keamanan dan pemanfaatannya. Secara turun-temurun 

masyarakat menggunakan rebusan daun sambiloto untuk mencegah masuk 

angin atau influenza, menurunkan demam, dan mengobati luka (Yuliatin, 

2012: 2). 

Ekstraksi daun sambiloto dilakukan secara maserasimenggunakan 

cairan penyari etanol 70%. Ekstraksi dilakukan untuk menyari senyawa 

yang bersifat polar sehingga digunakan cairan penyari etanol 70%. 

Ekstraksi dengan metode maserasi merupakan ekstraksi secara dingin,  

metode ini tidak perlu pemanasan dalam proses ekstraksinya yang 

diperkirakan nantinya akan merusak senyawa kimia yang terdapat dalam 

sampel. Maserasi juga dilakukan dalam ruangan tertutup untuk 

menghindari pengaruh cahaya matahari terhadap stabilitas senyawa-

senyawa yang akan diambil. Ekstrak yang diperoleh setelah pemekatan 

kemudian disimpan dalam eksikator untuk menghindari kerusakan 

senyawa kimia.Dari hasil maserasi yang dilakukan diperoleh ekstrak 

kental daun sambiloto (Andrographis paniculata Ness) sebanyak 65,7338 

gram dan rendamennya 16,43%. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mencit (Mus 

musculus) dibagi dalam 6 kelompok pengujian yaitu pengujian terhadap 
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ekstrak daun sambiloto  secara oral dengan dosis 5 mg, 10 mg, 15 mg, dan 

20 mg masing-masing per 30 gram BB mencit, sebagai kontrol positif 

digunakan paracetamol 1,95 mg/ 30 gram BB mencit dan kontrol negatif 

digunakan NaCMC 0,1 mg/30 gram BB mencit. Mencit dibuat demam 

dengan pemberian larutan pepton 5% secara intraperitonial 1 ml/30 gram 

BB mencit. Pemberian bahan uji berupa ekstrak daun sambiloto dan kontrol 

pada mencit adalah 60 menit sesudah penginjeksian pepton. 

Pepton merupakan protein digunakan sebagai inducer demam 

yang akan menyebabkan demam pada mencit. Protein yang berlebih pada 

tubuh mencit akan menyebabkan toksik sehingga mencit akan mengalami 

demam, hal ini disebabkan karena alat-alat tubuh pada mencit tidak dapat 

menyesuaikan perubahan yang terjadi. Pemberian protein berupa pepton 

yang berlebih pada mencit ini juga dapat merubah keseimbangan protein 

dalam darah sehingga akan menyebabkan demam. Pepton menginduksi 

terjadinya demam pada mencit melalui reaksi tubuh. Sesaat setelah 

penyuntikan pepton 5 menit mencit mengalami berbagai hal yaitu 

menggigil, peningkatan rasa haus, peningkatan denyut jantung dan 

mengantuk. Pengukuran suhu demam pada mencit yang dilakukan pada 

rektal optimal pada waktu 1 jam sesudah penyuntikan. Pada waktu 

tersebut mencit mengalami demam yang optimal. Protein secara 

berlebihan tidak menguntungkan tubuh. Kelebihan asam amino dapat 

memberatkan ginjal dan hati yang harus memetabolisme dan 

mengeluarkan kelebihan nitrogen. Kelebihan protein akan menyebabkan 
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dehidrasi, diare, kenaikan amoniak darah, kenaikan ureum darah, asidosis 

dan demam. 

Hewan coba yang digunakan pada penelitian ini yaitu mencit 

jantan dengan berat badan 20-30 gram. Alasan pemelihan mencit jantan 

karena mencit jantan tidak mengalami siklus hormonal seperti mencit 

betina. Hewan sebagai model atau sarana percobaan haruslah memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain persyaratan genetis atau 

keturunan dan lingkungan yang memadai dalam pengelolaannya, di 

samping faktor ekonomis, mudah tidaknya diperoleh, serta mampu 

memberikan reaksi biologis yang mirip kejadiannya pada manusia 

(Lisdiyanti, 2008 : 82). 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan rata-rata 

selisih penurunan suhu rata-rata antar waktu terhadap suhu demam dari 

menit ke 30  hingga menit ke 120 menit. Untuk dosis 5 mg/30 gram, 10 

mg/ 30 gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, 20 mg/30 gram BB 

mencit, NaCMC dan Paracetamol pada menit ke 30 masing-masing 

berturut-turut sebesar 0,54, 1,07, 0,54, 0,17, 0,07, dan 0,840C. Untuk dosis 

5 mg/30 gram, 10 mg/ 30 gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, 20 

mg/30 gram BB mencit, NaCMC dan Paracetamol pada menit ke 60 

masing-masing berturut-turut sebesar 0,7, 1,24, 0,9, 0,77, 0,07, dan 1,30C. 

Untuk dosis 5 mg/30 gram, 10 mg/ 30 gram BB mencit, 15 mg/30 gram 

BB mencit, 20 mg/30 gram BB mencit, NaCMC dan Paracetamol pada 

menit ke 90 masing-masing berturut-turut sebesar 0,64, 1,34, 1,2, 0,54, 
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0,1, dan 1,570C. Untuk dosis 5 mg/30 gram, 10 mg/ 30 gram BB mencit, 

15 mg/30 gram BB mencit, 20 mg/30 gram BB mencit, NaCMC dan 

Paracetamol pada menit ke 120 masing-masing berturut-turut sebesar 0,94, 

1,4, 1,44, 0,97, 0,14, dan 1,60C. Penuruhan suhu yang hampir sama 

dengan kontrol positif Paracetamol yaitu pada dosis 10 mg/30 gram BB 

mencit. 

Hasil analisa statistik dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) pengaruh sediaan terhadap suhu tubuh dan pengaruh 

lama pemberian (onset) terhadap suhu tubuh mencit menunjukkan hasil 

bahwa pemberian beberapa dosis ekstrak daun sambiloto memberikan 

antipiretik yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat pada tabel Anava 

dimana F hitung > F tabel pada taraf 5 dan 1%. Dari hasil analisis statistik 

juga diperoleh koefisien keseragaman (KK) sebesar 1,40%. Sehingga 

dengan nilai KK dibawah 10% maka dilanjutkan uji BNJ (Beda Nyata 

Jujur). Pada uji lanjutan BNJ perlakuan menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang nyata antara perlakuan ekstrak 10 mg/30 gram BB mencit 

dengan suspensi parasetamol yaitu dengan kata lain memiliki efek yang 

hampir sama dengan parasetamol. Sedangkan ekstrak 5 mg/30 gram BB 

mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, dan 20 mg/30 gram BB mencit 

mempunyai perbedaan yang sangat nyata dengan kontrol NaCMC . Jadi, 

dosis 5 mg/30 gram BB mencit, 10 mg/30 gram BB mencit, 15 mg/30 

gram BB mencit, dan 20 mg/30 gram BB mencit dapat memberikan efek 

antipiretik terhadap mencit. Pada uji lanjutan BNJ kelompok suhu awal, 
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suhu demam, suhu setelah pemberian ekstrak menit ke 30, 60, 90, dan 120 

menit pada dosis ekstrak 5 mg/30 gram BB mencit menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang nyata pada menit ke 120 menit dengan suhu awal 

sebelum didemamkan. Artinya terjadi penurunan suhu kembali ke suhu 

awal menit ke 120. Dosis ekstrak 10 mg/30 gram BB mencit menunjukkan 

tidak adanya perbedaan yang nyata pada menit ke 60, 90, dan 120 menit 

dengan suhu awal sebelum didemamkan. Artinya terjadinya penurunan 

suhu kembali ke suhu awal mulai dari menit ke 60.Dosis ekstrak15 mg/30 

gram BB mencit  menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata pada 

menit ke 90, dan 120 menit dengan suhu awal sebelum didemamkan. 

Artinya terjadinya penurunan suhu kembali ke suhu awal mulai dari menit 

ke 90. . Dosis ekstrak20 mg/30 gram BB mencit  menunjukkan  perbedaan 

yang nyata pada menit ke 120 dan sangat nyata pada menit ke 30, 60, dan 

90 dengan suhu awal sebelum didemamkan. Jadi, pada dosis ekstrak 20 

mg/30 gram BB mencit tetap terjadi penurunan suhu yang demam tetapi 

tidak mencapai suhu awal sebelum didemamkan. 

Penentuan efek penurunan demam dengan mengukur suhu  

setelah pemberian obat hinggarentang waktu 2 jam. Kondisi demam pada 

mencit ditentukan dengan mengukur suhu melalui rektal menggunakan 

termometer digital. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan: 

1. Ekstrak daun sambiloto (Andrographis paniculata Ness) dengan dosis 

5 mg, 10 mg, 15 mg, dan 20 mg masing-masing per 30 gram BB 

mencit dapat memberikan efek antipiretik pada mencit.  

2. Efek antipiretik ekstrak daun sambiloto yang paling efektif digunakan 

untuk menurunkan suhu rektal mencit demam yaitu pada dosis 10 

mg/30 gram BB mencit. 

3. Setiap penyakit ada obatnya begitupun dengan demam sebagai reaksi 

tubuh yang menandakan adanya suatu gejala penyakit, berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan maka telah ditemukan lagi salah satu 

obat yang diciptakan oleh Allah swt yaitu daun sambiloto sebagai 

tumbuhan yang bisa dijadikan obat sebagai penurun demam. Islam 

membolehkan penggunaan obat-obatan selama halal, baik, dan 

bermanfaat (halalan-thayyiban). 

B. Saran 

1. Perlu penambahan variasi dosis dan waktu dalam pengamatan 

2. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi 

dan bermanfaat bagi pembaca 
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Lampiran 1. Pengolahan Sampel 
 

 
SKEMA KERJA 

 

  

 

 

Maserasi dengan Etanol 70% 
3 x 24 jam 6500 ml 
 

 

 

 
  Diuapkan dengan Rotary Evaporator 

 

   

   

  Dibebas etanolkan 
 

 

 

Gambar 1. Skema Kerja Ekstraksi Daun Sambiloto 
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(Andrographis paniculata Ness) 

Ekstrak etanol daun sambiloto 
(Andrographis paniculata Ness) 

Ampas 

Ekstrak etanol daun sambiloto 
(Andrographis paniculata Ness) 

Ekstrak kental (Andrographis 
paniculata Ness) 
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Lampiran 2. Uji Efek Antipiretik 

 

 

 

- Pemeliharaan 

- Ditimbang 

- Dikelompokkan 

 

 

 Diukur suhu awal  

 

 

 

                            Diukur suhu setelah 60 menit penyuntikan pepton 

 

 

 

 

 

 

                                        Diukur suhu 30, 60, 90, dan 120 menit  

             setelah pemberian ekstrak dan kontrol 

 

                   Gambar 2. Skema Kerja Uji Efek Antipiretik 

18 ekor mencit 
(Mus musculus) 
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hewan uji 

Penyuntikan larutan  pepton 
5% secara intraperitonial 

Ekstrak daun sambiloto 
(Andrographis paniculata 

Ness) 

Dosis ekstrak 5 mg, 10 mg, 15 
mg, dan 20 mg  masing-masing  

per 30 gram BB mencit 

Kelompok 1 

 Dosis 5 
mg/30 gram 
BB mencit 

Kelompok 2 

Dosis 10 
mg/30 gram 
BB mencit 

Kelompok 3 

Dosis 15 
mg/30 gram 
BB mencit 

Kelompok 4 

Dosis 20 
mg/30 gram 
BB mencit 

Kelompok 5 

Kontrol 
Negatif 
NaCMC  

Pengamatan dan pengumpulan data 

Kelompok 6 

Kontrol 
Positif 

Paracetamol 
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Lampiran 3. Perhitungan Dosis 

PERHITUNGAN  

1. Perhitungan Dosis dan Pemberian Paracetamol 

a. Konversi dosis mencit dan manusia 

 Dosis lazim untuk manusia : 500 mg  

 Faktor konversi untuk mencit : 0,0026 

            dengan bobot 20 g 

 Dosis untuk mencit 20 g  : 500 mg x 0,0026 = 1,3 mg 

b. Penyediaan Sediaan Paracetamol 

 Volume pemberian untuk  : 1 ml untuk 30 g BB mencit 

 Dosis untuk mencit 30 g  : 
�� �
�� �  � 1,3 mg = 1,95 mg  

 Dibuat stok sebanyak 100 ml : 100 ml 

 Jumlah Paracetamol yang dibuat: 1,95 mg x 100 ml = 195 mg   

Jadi, stok Paracetamol yang dibuat 195 mg dalam 100 ml 

c. Perhitungan tablet Paracetamol 

 Berat rata-rata 20 tablet  : 603,5 mg 

 Berat yang ditimbang  : 
��	 
�
	�� 
� � 603,5 mg = 

235,365 mg 

Jadi untuk mendapatkan Paracetamol 195 mg ditimbang bobot tablet 

sebanyak 235,365 mg yang disuspensikan hingga 100 ml menggunakan 

NaCMC. 
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2. Perhitungan Volume Pemberian 

a. Mencit berat badan 21,49 gram 

��.�� ��

�� ��
 � 1 �� = 0.71 ��  

b. Mencit berat badan 27,80 gram  

��.�� ��

�� ��
 � 1 �� = 0.92 ��  

c. Mencit berat badan 24,90 gram 

��.�� ��

�� ��
 � 1 �� = 0.83 ��  

d. Mencit berat badan 22,43 gram 

��.����

�� ��
 � 1 �� = 0.74 ��  

e. Mencit berat badan 25,06 gram 

�	.�� ��

�� ��
 � 1 �� = 0.83 ��  

f. Mencit berat badan 23,84 gram 

��.��  ��

�� ��
 � 1 �� = 0.79 ��  

g. Mencit berat badan 28,92 gram 

��.��  ��

�� ��
 � 1 �� = 0.96 ��  

h. Mencit berat badan 23,52 gram 

��.	�  ��

�� ��
 � 1 �� = 0.78 ��  

i. Mencit berat badan 27,53 gram 

��.	�  ��

�� ��
 � 1 �� = 0.91 ��  
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j. Mencit berat badan 23,01 gram 

��.��  ��

�� ��
 � 1 �� = 0.76 ��  

k. Mencit berat badan 27,34 gram 

��.��  ��

�� ��
 � 1 �� = 0.91 ��  

l. Mencit berat badan 25,50 gram 

�	.	�  ��

�� ��
 � 1 �� = 0.85 ��  

m. Mencit berat badan 28,26 gram 

��.��  ��

�� ��
 � 1 �� = 0.94 ��  

n. Mencit berat badan 22,97 gram 

��.��  ��

�� ��
 � 1 �� = 0.76 ��  

o. Mencit berat badan 25,32 gram 

�	.��  ��

�� ��
 � 1 �� = 0.84 ��  

p. Mencit berat badan 23,68 gram 

�	.��  ��

�� ��
 � 1 �� = 0.84 ��  

q. Mencit berat badan 25,54 gram 

�	.	�  ��

�� ��
 � 1 �� = 0.85 ��  

r. Mencit berat badan 24,12 gram 

��.�� ��

�� ��
 � 1 �� = 0.80 ��  
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Lampiran 4. Perhitungan statistik Rancangan Acak kelompok (RAK) 

Tabel 5. Perhitungan RAK antara NaCMC , ekstrak daun sambiloto dosis 5 mg/30 
gram BB mencit, 10 mg/30 gram BB mencit, 15 mg/30 gram BB mencit, 
20 mg/30 gram BB mencit, dan suspensi Paracetamol terhadap 
penurunan suhu rektal mencit 

Perlakuan  Replikasi 

Suhu 

Awal 

(0C) 

Suhu 

Setelah 

P. 

Pepton 

(0C) 

Penurunan Suhu Rektal 

Mencit Setelah Pemberian 

ekstrak dan kontrol pada 

menit ke Jumlah 
Rata-

rata 
suhu 

30 

menit 

suhu 

60 

menit 

suhu 

90 

menit 

suhu 

120 

menit 

NaCMC 

1 37 38 37,9 38 37,9 37,9 226,7 

37,68 
2 36,9 37,9 37,9 37,8 37,9 37,8 226,2 

3 36,5 37,9 37,8 37,8 37,7 37,7 225,4 

Jumlah 110,4 113,8 113,6 113,6 113,5 113,4 678,3 

Rata-rata 36,8 37,94 37,87 37,87 37,84 37,8    

5 mg/30 gram 

BB mencit 

1 36,5 37,8 37,5 37,3 37 36,9 223 

37,16 
2 36,6 37,9 37,2 37,2 37,5 37 223,4 

3 36,2 37,9 37,3 37 37,2 36,9 222,5 

Jumlah 109,3 113,6 112 111,5 111,7 110,8 668,9 

Rata-rata 36,44 37,87 37,34 37,17 37,24 36,94    

10 mg/30 

gram BB 

mencit 

1 36,7 38,1 37 36,9 36,8 36,7 222,2 

37,04 
2 36,9 38,2 37,1 36,9 36,8 36,8 222,7 

3 36,7 38 37 36,8 36,7 36,6 221,8 

Jumlah  110,3 114,3 111,1 110,6 110,3 110,1 666,7 

Rata-rata 36,77 38,1 37,04 36,87 36,77 36,7     

15 mg/30 

gram BB 

mencit 

1 37 38,3 37,8 37,1 37,3 36,9 224,4 

37,21 
2 36,6 38 37,2 37,2 36,9 36,6 222,5 

3 37 38 37,7 37,3 36,5 36,5 223 

Jumlah 110,6 114,3 112,7 111,6 110,7 110 669,9 

Rata-rata 36,87 38,1 37,57 37,2 36,9 36,67    

20 mg/30 

gram BB 

mencit 

1 36,5 37,9 37,7 37,1 37,5 36,9 223,6 

37,27 
2 36,9 38 37,9 37 37,5 37 224,3 

3 36,5 37,8 37,6 37,3 37,1 36,9 223,2 

Jumlah 109,9 113,7 113,2 111,4 112,1 110,8 671,1 

Rata-rata 36,64 37,9 37,74 37,14 37,3 36,94     

Paracetamol 

1 36,5 38,1 37,5 36,7 36,5 36,5 221,8 

36,85 
2 36,5 37,9 36,9 36,6 36,4 36,4 220,7 

3 36,2 38 37,1 36,8 36,4 36,3 220,8 

Jumlah 109,2 114 111,5 110,1 109,3 109,2 663,3 
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Rata-rata 36,4 38 37,17 36,7 36,43 36,4 4018,2 

Jumlah 659,7 683,7 674,1 668,8 667,6 664,3  
Rerata 36,65 37,98 37,51 37,15 37,08 36,90  
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Lampiran 5. Perhitungan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

 

1. Perhitungan 

Metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

Menghitung Derajat Bebas (DB) Total dengan rumus  

� !"!#$ =  % × ' � ( − 1 

� !*+�, = (3 × 6 � 6 ) − 1 

� !*+�, = 107 

Menghitung Derajat Bebas (DB) Perlakuan dengan rumus  

� /0,�12�3 =  ' − 1 

� /0,�12�3 =  6 − 1 

� /0,�12�3 =  5 

Menghitung Derajat Bebas (DB) Kelompok dengan rumus  

� 10,*
4*1 =  6 − 1  

� 10,*
4*1  = 5  

Menghitung Derajat Bebas (DB) Galat dengan rumus  

� 5�,�+ =  � !*+�, − � /0,�12�3 − � 10,*
4*1  

� 5�,�+ =   107 − 5 − 5 

� 5�,�+ =   97 
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Menghitung Faktor Koreksi (FK) dengan rumus  

67 = 8, ,�
%, ', ( 

67 = 4018.2�
3 � 6 � 6 

67 = 16145931
(108)  

67 = 149499.36 

Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) Total dengan rumus 

:7!*+�, = 8;(� −  67 

:7!*+�, = 149532.74 − 149499.36 

:7!*+�, = 33,38 

Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) Perlakuan dengan rumus 

:7/0,�12�3 = 8;�
% � ' − 67 

:7/0,�12�3 = 2691115
3 � 6 − 149499.36  

:7/0,�12�3 = ������	
�� −  149499.36  

:7/0,�12�3 = 7.02  

Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) Kelompok dengan rumus 

:7<0,*
4*1 = 8;�
% � ( − 67 
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:7<0,*
4*1 = 2691338.28
3 � 6 − 149499.36 

:7<0,*
4*1 = �������.��
�� − 149499.36  

:7<0,*
4*1 = 19.43  

Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) Galat dengan rumus 

:75�,�+ = :7!*+�, −  :7/0,�12�3 −  :7<0,*
4*1 

:75�,�+ = 33.38 − 7.02 − 19.43 

:75�,�+ = 6.93  

Menghitung Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan dengan rumus 

7=/0,�12�3 = :7/0,�12�3
� /0,�12�3

 

7=/0,�12�3 = 7.02
5  

7=/0,�12�3 =  1,40 

Menghitung Kuadrat Tengah (KT) Galat dengan rumus 

7= 5�,�+ = :75�,�+
� 5�,�+

 

7= 5�,�+ = 6.93
97  

7= 5�,�+ =  0.07  
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Menghitung Kuadrat Tengah (KT) Kelompok dengan rumus 

7= <0,*
4*1 = :7<0,*
4*1
� <0,*
4*1

 

7= <0,*
4*1 = 19.43
5  

7= <0,*
4*1 = 3.88  

Menghitung F Hitung (FH) Perlakuan dengan rumus 

6>  /0,�12�3 = 7=/0,�12�3
7= 5�,�+

 

6> /0,�12�3 = 1.40
0.07 

6> /0,�12�3 = 20 

Menghitung F Hitung (FH) Kelompok dengan rumus 

6>  <0,*
4*1 = 7=<0,*
4*1
7= 5�,�+

 

6> <0,*
4*1 = 3.88
0.07 

6> <0,*
4*1 = 55.42 

              Kuadrat Tengah Galat =  JK Galat
Vg  

           =  �.��
��   

                                                        =  0.07  
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    Ŷ = !*+�, G�HI, J�+�
K2
,�L M�+� = ����.�

���  = 37.20 

 Koefisien Keseragaman =  √<!5
ŷ × 100% 

 =  √�.��
��.�� × 100% = 1.40 %  

Analisis Tukey HSD (Uji Beda Nyata Jujur / BNJ) 

Hitung Nilai Tukey HSD (ω) : 

Untuk Tabel 5% 

Q = qα (p. v)U7=5�,�+V   

= q0.05 (6.97)U7=5�,�+V   

 = 2.19U0.07
6  

       =  0,22  (BNJ 0,05) 

Untuk Tabel 1% 

Q = qα (p. v)U7=5�,�+V   

= q0.01 (6.97)U7=5�,�+V   

     = 2.99U0.07
6  

       =  0,32 (BNJ 0,01) 
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    Tabel 6. Sidik Ragam Hasil Analisis Data 

 

Keterangan : 

** SANGAT  SIGNIFIKAN 

Kesimpulan  : 

F hitung > F tabel  pada  taraf  kepercayaan 99%, artinya minimal terdapat 

satu perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya (signifikan) 

F hitung > F tabel  pada  taraf  kepercayaan 99%, artinya minimal terdapat 

satu kelompok yang berbeda dengan yang lainnya (signifikan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber 
variasi 

JK DB KT F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 7,02 5 1,40 20**,28 2,30 3,20 

Kelompok 19,43 5 3,88 55,42** 2,30 3,20 

Galat 6,93 97 0,07    

Total 33,38 107     
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Tabel 7. Uji BNJ Perlakuan 

Perlakuan 

 Beda Perlakuan  

Rata-
rata 

PCT 10 mg 5 mg 15 mg 20 mg 
NaCMC 

PCT 36,85 0      

10 mg 37,04 0,19Ns 0     

5 mg 37,16 0,31* 0,12Ns 0    

15 mg 37,21 0,36** 0,17Ns 0,05Ns 0   

20 mg 37,27 0,42** 0,23* 0,11Ns 0,07Ns 0  

NaCMC 37,68 0,83** 0,65** 0,52** 0,47** 0,41** 0 

 

Tabel 8. Uji BNJ Kelompok 

5 mg/30 gram BB mencit 

Kelompok 

 Beda Kelompok  

Rata-
rata 

Suhu 
awal 

Suhu 
120 

menit 

Suhu 
60 

menit 

Suhu 
90 

menit 

Suhu 
30 

menit 

Suhu 
P.Pepton 

Suhu awal 36,44 0      

Suhu 120 
menit 

36,94 0,5Ns 0    
 

Suhu 60 
menit 

37,17 0,73** 0,23* 0   
 

Suhu 90 
menit 

37,24 0,80** 0,3* 0,07Ns 0  
 

Suhu 30 
menit 

37,34 0,90** 0,4** 0,17Ns 0,1Ns 0 
 

Suhu P. 
Pepton 

37,87 1,43** 0,93** 0,70** 0,63** 0,53** 
0 
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10 mg/30 gram BB mencit 

Kelompok 

 Beda Kelompok  

Rata-
rata 

Suhu 
120 

menit 

Suhu 
awal  

Suhu 
90 

menit 

Suhu 
60 

menit 

Suhu 
30 

menit 

Suhu 
P.Pepton 

Suhu 120 
menit 

36,7 0     
 

Suhu awal 36,77 0,07Ns 0     

Suhu 90 
menit 

36,77 0,07Ns 0Ns 0   
 

Suhu 60 
menit 

36,87 0,17Ns 0,1Ns 0,1Ns 0  
 

Suhu 30 
menit 

37,04 0,34** 0,27* 0,27* 0,17Ns 0 
 

Suhu P. 
Pepton 

38,1 1,4 ** 1,33** 1,33** 1,23** 1,06** 
0 

  

15 mg/30 gram BB mencit 

Kelompok 

 Beda Kelompok  

Rata-
rata 

Suhu 
120 

menit 

Suhu 
awal  

Suhu 
90 

menit 

Suhu 
60 

menit 

Suhu 
30 

menit 

Suhu 
P.Pepton 

Suhu 120 
menit 

36,67 0     
 

Suhu awal 36,87 0,20Ns 0     

Suhu 90 
menit 

36,9 0,23* 0,03Ns 0   
 

Suhu 60 
menit 

37,2 0,53** 0,33** 0,3* 0  
 

Suhu 30 
menit 

37,57 0,90** 0,7** 0,67** 0,37** 0 
 

Suhu P. 
Pepton 

38,1 1,43** 1,23** 1,2** 0,9** 0,53** 
0 
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20 mg/30 gram BB mencit 

Kelompok 

 Beda Kelompok  

Rata-
rata 

Suhu 
awal 

Suhu 
120 

menit 

Suhu 
60 

menit 

Suhu 
90 

menit 

Suhu 
30 

menit 

Suhu 
P.Pepton 

Suhu awal 36,64 0      

Suhu 120 
menit 

36,94 0,30* 0    
 

Suhu 60 
menit 

37,14 0,50** 0,2* 0   
 

Suhu 90 
menit 

37,30 0,66** 0,36** 0,16Ns 0  
 

Suhu 30 
menit 

37,74 1,1** 0,8** 0,6** 0,44** 0 
 

Suhu P. 
Pepton 

37,9 1,26** 0,96** 0,76** 0,6** 0,16Ns 
0 

 

NaCMC 

Kelompok 

 Beda Kelompok  

Rata-
rata 

Suhu 
awal 

Suhu 
120 

menit 

Suhu 
90 

menit 

Suhu 
60 

menit 

Suhu 
30 

menit 

Suhu 
P.Pepton 

Suhu awal 36,8 0      

Suhu 120 
menit 

37,8 1** 0    
 

Suhu 90 
menit 

37,84 1,04** 0,04Ns 0   
 

Suhu 60 
menit 

37,87 1,07** 0,07Ns 0,03Ns 0  
 

Suhu 30 
menit 

37,87 1,07** 0,07Ns 0,03Ns 0Ns 0 
 

Suhu P. 
Pepton 

37,94 1,14** 0,14Ns 0,1Ns 0,07Ns 0,07Ns 
0 
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Paracetamol 

Kelompok 

 Beda Kelompok  

Rata-
rata 

Suhu 
awal 

Suhu 
120 

menit 

Suhu 
90 

menit 

Suhu 
60 

menit 

Suhu 
30 

menit 

Suhu 
P.Pepton 

Suhu awal 36,4 0      

Suhu 120 
menit 

36,4 0Ns 0    
 

Suhu 90 
menit 

36,43 0,03Ns 0,03Ns 0   
 

Suhu 60 
menit 

36,7 0,3* 0,3* 0,27* 0  
 

Suhu 30 
menit 

37,17 0,77** 0,77** 0,74** 0,47** 0 
 

Suhu P. 
Pepton 

38 1,6** 1,6** 1.57** 1.3** 0,83** 
0 
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Lampiran 6. Sampel 

 

 

                    Gambar 3. Daun Sambiloto (Andrographis paniculata Ness) 
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Lampiran 7. Ekstraksi Sampel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Ekstraksi Daun Sambiloto (Andrographis paniculata Ness) 

 Gambar 5. Pembuatan ekstrak etanol Daun Sambiloto (Andrographis   

paniculata Ness) dengan rotavapor 
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 Gambar 6. Ekstrak kental Daun Sambiloto (Andrographis paniculata Ness) 
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Lampiran 8. Hewan Uji 

                     

       Gambar 7. Hewan uji Mencit (Mus musculus) 
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Lampiran 9. Alat pengujian 

 

         

                                   Gambar 8. Termometer digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

  

Lampiran 10. Perlakuan uji 

 

                       

               Gambar 9.  Pemberian ekstrak dan kontrol secara oral 

                      

            Gambar 10. Pengukuran suhu rektal mencit (Mus musculus) 
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BIOGRAFI 

Disebuah kota kecil bernama Poso tepatnya di 

provinsi Sulawesi Tengah lahirlah seorang bayi  

berjenis kelamin perempuan. Bayi itu bernama Endang 

Lestari yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1991 

tepatnya dihari jumat yang merupakan anak dari 

pasangan suami istri Tatmono Tasman, SH dan Nur 

Tati Djuraedjo. Endang lestari merupakan anak pertama sekaligus cucu pertama. 

Endang mengenyam pendidikan dimulai dari sekolah kanak-kanak Aisyah selama 

2 tahun, kemudian melanjutkan ke sekolah dasar di SDN palupi selama 6 tahun, 

SMP Negeri 2 Poso selama 3 tahun, dan SMA Negeri 3 Poso selama 3 tahun. 

Setelah tamat dari SMA pada tahun 2009, kemudian memutuskan untuk 

melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan 

memilih jurusan Farmasi. 
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