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ABSTRAK 

Nama  : A.Fitri Annisa Isa  

NIM : 7010019049 

Judul : Uji Aktivitas Antiobesitas Pada Pemberian Biskuit Subtitusi Tepung 

Porang (Amorphophallus oncophyllus) Pada Tikus Jantan (Rattus 

norvegicus) 

 

 Obesitas adalah kondisi terjadinya penumpukan lemak tubuh yang 

berlebihan sehingga berat badan seseorang jauh di atas normal. Tepung porang, 

yang berasal dari akar tanaman porang (Amorphophallus oncophyllus), telah 

terbukti memiliki sifat anti-obesitas karena kandungan seratnya yang melimpah 

dan kemampuannya dalam mengatur kadar glukosa dan insulin. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antiobesitas biskuit subtitusi tepung 

porang (Amorphophallus oncophyllus) pada tikus jantan (Rattus norvegicus). 

Tepung porang dihasilkan dari umbi porang (Amorphophallus oncophyllus) yang 

diolah menjadi chip porang kemudian dihaluskan menjadi tepung. Biskuit 

subtitusi tepung porang dibuat dengan menggunakan tepung porang dan tepung 

terigu, serta bahan-bahan lain seperti susu skim cair, gula, vanili, baking powder, 

dan garam. Adonan biskuit dicetak dan dipanggang tanpa menggunakan bahan 

lemak seperti telur, mentega, atau minyak. Pada penelitian ini tikus diberikan 

pakan penginduksi obesitas selama 28 hari untuk mendapatkan kondisi obesitas, 

dilanjutkan dengan pemberian biskuit subtitusi tepung porang secara oral selama 4 

minggu dengan variasi dosis tepung porang, yaitu Formula I (100 gram), Formula 

II (75 gram), Formula III (50 gram), dan Formula IV (kontrol negatif). 

Pengukuran indeks lee hewan uji dilakuakn sebelum induksi, setelah induksi dan 

setelah terapi. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan indeks lee hewan 

uji setelah pemberian biskuit subtitusi tepung porang (Amorphophallus 

oncophyllus) selama 4 minggu yaitu, sebesar 294.86 gram hingga 298.60 gram. 

Dan persen penurunan nilai indeks lee kelompok FI (100 g) mencapai persentase 

terbesar, yaitu 3.23% dibandingkan dengan kelompok perlakuan lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian biskuit subtitusi tepung porang (Amorphophallus 

oncophyllus) berpengaruh signifikan terhadap berat badan hewan uji. 

Kata Kunci: Umbi Porang (Amorphophallus oncophyllus), Biskuit, Antiobesitas 
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ABSTRACT 

Name : A.Fitri Annisa Isa  

SRN : 7010019049 

Title : Anti-Obesity Activity Test on the Administration of Biscuits Substituted 

with Porang Flour (Amorphophallus oncophyllus) in Male Rats (Rattus 

norvegicus) 

 

Obesity is a condition where there is an excessive accumulation of body 

fat, resulting in a person's weight being far above normal. Porang flour, which 

comes from the root of the porang plant (Amorphophallus oncophyllus), has been 

proven to have anti-obesity properties due to its abundant fiber content and its 

ability to regulate glucose and insulin levels. The purpose of this study was to 

determine the anti-obesity activity of porang flour-substituted biscuits 

(Amorphophallus oncophyllus) in male rats (Rattus norvegicus). Porang flour is 

produced from porang bulbs (Amorphophallus oncophyllus) which are processed 

into porang chips and then ground into flour. Porang flour-substituted biscuits 

were made using porang flour and wheat flour, as well as other ingredients such 

as skim milk, sugar, vanilla, baking powder, and salt. The biscuit dough was 

molded and baked without using fats such as eggs, butter, or oil. In this study, rats 

were given obesity-inducing feed for 28 days to induce obesity, followed by oral 

administration of porang flour-substituted biscuits for 4 weeks with varying doses 

of porang flour, namely Formula I (100 grams), Formula II (75 grams), Formula 

III (50 grams), and Formula IV (negative control). The measurement of the test 

animal's Lee index was carried out before induction, after induction, and after 

therapy. The results showed a decrease in the Lee index of the test animals after 

the administration of porang flour-substituted biscuits (Amorphophallus 

oncophyllus) for 4 weeks, from around 294.86 grams to 298.60 grams. The 

percentage decrease in the Lee index value of the FI group (100 g) reached the 

highest percentage, which was 3.23%, compared to the other treatment groups. 

This indicates that the administration of porang flour-substituted biscuits 

(Amorphophallus oncophyllus) has a significant effect on the weight of the test 

animals. 

Keywords: Porang Bulb (Amorphophallus oncophyllus), Biscuit, Anti-Obesity 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Obesitas adalah kondisi di mana terjadi penumpukan berlebihan atau tidak 

normal dari lemak dalam tubuh, yang dapat mengganggu kesehatan. Hal ini 

disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah energi yang masuk ke tubuh 

dan kebutuhan tubuh untuk berbagai fungsi biologis, seperti pertumbuhan fisik, 

aktivitas, dan pemeliharaan kesehatan. Kondisi ini berlangsung secara terus-

menerus selama periode waktu yang cukup lama, yang mengakibatkan terjadinya 

obesitas.Obesitas telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama di 

seluruh dunia, memengaruhi individu dari segala usia dan meningkatkan risiko 

berbagai penyakit kronis, termasuk diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan 

jenis kanker tertentu (WHO, 2023). 

Menurut WHO pada tahun 2016, lebih dari 1,9 miliar orang di dunia yang 

berusia 18 tahun atau lebih mengalami kelebihan berat badan. Dari jumlah 

tersebut, lebih dari 650 juta orang di seluruh dunia mengalami obesitas, yang 

merupakan total 13% dari populasi orang dewasa secara global pada tahun 2016.  

Menurut data Riskesdas tahun 2018, angka prevalensi obesitas sebesar 

21,8%. Data tentang prevalensi obesitas dibedakan berdasarkan berbagai 

karakteristik. Prevalensi obesitas berdasarkan jenis kelamin pada penduduk yang 

berusia 18 tahun ke atas, presentase tertinggi terdapat pada kelompok perempuan 

yaitu sebesar 29,3%, sedangkan presentase terendah terdapat pada kelompok laki-

laki sebesar 14,5%. Prevalensi obesitas berdasarkan umur, presentase tertinggi 

terdapat pada kelompok umur 40-44 tahun yaitu sebesar 29,6% dan terendah 

terdapat pada kelompok umur 19 tahun sebesar 8,9%. 
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Langkah-langkah anti-obesitas tradisional, seperti diet dan olahraga, terbukti 

tidak cukup untuk mengobati obesitas secara efektif. Akibatnya, minat untuk 

mencari solusi alternatif, termasuk makanan fungsional yang dapat membantu 

mengatasi obesitas, semakin meningkat. Salah satu pendekatan yang mendapat 

perhatian adalah penggunaan pangan fungsional, seperti biskuit, yang 

mengandung bahan alternatif yang berpotensi bermanfaat bagi kesehatan (Adiari 

et al., 2017).  

Menurut Standar Nasional Indonesi (SNI) tahun 2011 biskuit adalah produk 

bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari 

tepung terigu dengan atau tanpa substitusinya, minyak/lemak, dengan atau tanpa 

penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan.  

Tepung porang yang terbuat dari akar tanaman porang terbukti memiliki 

sifat anti obesitas karena kandungan seratnya yang tinggi dan kemampuan 

mengatur kadar glukosa dan insulin (Fang et al., 2023). Hal ini menyebabkan 

meningkatnya minat terhadap efek anti-obesitas dari tepung porang. Sejumlah 

penelitian dengan hewan telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam efek 

anti-obesitas dari tepung porang. Misalnya, (Choirun Nissa, 2016) menemukan 

bahwa glukomanan pada tepung porang dapat menurunkan berat badan dannafsu 

makan pada tikus yang diinduksi dengan diet tinggilemak. 

Terlepas dari semakin populernya tepung porang dan potensi manfaat 

kesehatannya, bukti ilmiah yang mendukung penggunaannya sebagai agen anti-

obesitas masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas anti-

obesitas biskuit substitusi tepung porang pada tikus jantan dan berkontribusi pada 

literatur yang berkembang tentang penggunaan makanan fungsional untuk 

pencegahan dan pengelolaan obesitas.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah biskuit subtitusi tepung porang (Amorphophallus oncophyllus) 

memiliki aktivitas sebagai antiobesitas pada tikus jantan (Rattus norvegicus) ? 

2. Manakah formulasi biskuit subtitusi tepung porang (Amorphophallus 

oncophyllus) yang memiliki aktivitas sebagai antiobesitas yang baik pada 

tikus jantan (Rattus norvegicus) ? 

C. Definisi Operasional  

1. Uji Aktifitas adalah cara untuk mengetahui aktivitas penggunaan tepung 

porang sebagai pengganti tepung pada pembuatan biskuit untuk mengurangi 

berat badan pada tikus jantan. 

2. Obesitas merupakan sekelompok tikus jantan yang memiliki berat badan 

berlebih. 

3. Biskuit adalah makanan yang dibuat dari adonan subtitusi tepung porang 

4. Substitusi adalah tepung porang yang digunakan untuk menggantikan tepung 

biasa tanpa mengurangi atau menghilangkan nilai fungsi aslinya. 

5. Porang merupakan tumbuhan yang berumbi di dalam tanah. 

D. Kajian Pustaka 

1. Saputri Risa, dkk (2021) berjudul Pengaruh pemberian jelly mengandung 

glukomanan porang (Amorphophalus oncophyllus) dan inulin sebagai 

makanan selingan terhadap berat badan, IMT, lemak tubuh, kadar kolesterol 

total, dan trigliserida pada orang dewasa obesitas. Dengan menggunakan 

rancagan penelitian randomized controlled trial (RCT) dengan pre-post test 

group design dalam metode eksperimental. Penelitian menunjukkan bahwa 

jelly porang-inulin dapat membantu menurunkan berat badan dan indeks 

massa tubuh (IMT) secara signifikan meskipun tidak terdapat perbedaan 
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yang signifikan antara kelompok pemberian jelly porang-inulin dan 

kelompok kontrol negatif. Meskipun angka penurunan berat badan dan IMT 

pada kelompok kontrol negatif terlihat lebih tinggi, namun perbedaan antara 

kedua kelompok tersebut tidak signifikan. Data tentang persentase lemak 

tubuh subjek menunjukkan beberapa hasil positif menurunkan kadar lemak 

terkait pemberian jelly porang-inulin.  

Dari penelitian ini menunjukkan intervensi yang berupa konsumsi jelly yang 

mengandung kombinasi tepung glukomanan porang dan inulin dapat 

membantu menurunkan berat badan, indeks massa tubuh, dan terutama 

persentase lemak tubuh, sehingga konsumsi jelly porang-inulin dapat 

mendukung program pengelolaan berat badan. Hal ini menjadi acuan untuk 

peneliti melakukan penelitian ini karena biskuit subtitusi tepung porang 

mengandung kadar glaukomanan yang tinggi sehingga dapat membantu 

menurunkan berat badan bagi tikus jantan obesitas.  

2. Choirun Nissa dan Indah Juliana Madjid (2016) berjudul Potensi 

Glukomanan Pada Tepung Porang Sebagai Agen Anti-obesitas Pada Tikus 

Dengan Induksi Diet Tinggi Lemak. Menggunakan metode true 

experimental. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pemberian tepung porang 

yang mengandung glukomanan, baik pada kelompok normal maupun 

kelompok obesitas, dapat membantu menurunkan berat badan dibandingkan 

kelompok tanpa pemberian tepung porang. Terlebih, kelompok normal yang 

diberi dosis 200 mg/kg berat badan dan kelompok obesitas dengan dosis 400 

mg/kg berat badan menunjukkan penurunan berat badan di bawah rata-rata 

berat badan kelompok normal. Dari Penelitian ini menunjukkan bahwa 

glukomanan yang terkandung dalam tepung porang dapat membantu 

menurunkan berat badan dan menekan nafsu makan pada tikus yang 
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diinduksi dengan diet tinggi lemak. Dosis yang paling efektif untuk 

mencapai penurunan berat badan pada tikus obesitas yang diinduksi dengan 

diet tinggi lemak adalah 200 mg/kg berat badan. Hal ini menjadi acuan 

untuk peneliti melakukan penelitian ini karena tepung porang mengandung 

kadar glaukomanan yang tinggi sehingga mampu menurunkan berat badan 

pada tikus jantan obesitas.  

3. Sherin Isna Meiliana dan Muhtadi (2022) berjudul Aktivitas Antiobesitas 

Tepung Umbi Porang (Amorphophallus muelleri) Pada Model Tikus 

Obesitas. Menggunakan metode experimental. Terdiri dari 5 kelompok 

perlakuan yaitu kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif (Orlistat 

15,6 mg/kgBB), kelompok tepung umbi porang dosis 25 mg/KgBB, 

kelompok tepung umbi porang dosis 50 mg/KgBB dan kelompok tepung 

umbi porang dosis 100 mg/KgBB. Adapun hasil yang didapat pada 

kelompok kontrol positif (Orlistat 15,6 mg/kgBB), kelompok tepung umbi 

porang dosis 100 mg/KgBB, kelompok tepung umbi porang dosis 50 

mg/KgBB memiliki nilai indeks lee yang menurun dan tidak terjadi lagi 

kenaikan indeks lee. Namun pada kelompok kontrol negatif dan kelompok 

tepung umbi porang dosis 25 mg/KgBB pada hari ke 35 terjadi kenaikan 

indeks lee. Sehingga pada penelitian ini tepung umbi porang tidak 

mengalami efek antiobesitas pada tikus obesitas. Hal ini menjadi landasan 

peneliti menggunakan metode dan tepung porang sebagai sampel dalam 

penelitian ini.  

 



6 

 

 
 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui aktivitas antiobesitas biskuit subtitusi tepung porang 

(Amorphophallus oncophyllus) sebagai antiobesitas pada tikus jantan (Rattus 

norvegicus). 

b. Mengetahui formulasi biskuit subtitusi tepung porang (Amorphophallus 

oncophyllus) yang memiliki aktivitas sebagai antiobesitas yang baik pada tikus 

jantan (Rattus norvegicus). 

2. Manfaat Penelitian 

a. Memberikan informasi atau pengetahuan mengenai aktivitas antiobesitas 

biskuit subtitusi tepung porang (Amorphophallus oncophyllus) sebagai 

antiobesitas pada tikus jantan (Rattus norvegicus). 

b. Membuktikan aktivitas antiobesitas biskuit subtitusi tepung porang pada tikus 

jantan (Rattus norvegicus). 

c. Memberikan informasi formulasi biskuit subtitusi tepung porang 

(Amorphophallus oncophyllus) yang memiliki aktivitas sebagai antiobesitas 

yang baik pada tikus jantan (Rattus norvegicus). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tanaman 

1. Klasifikasi (ITIS, 2023) 

Kingdom  : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida  

Ordo  : Arales 

Famili  : Araceae  

Genus  : Amorphophallus 

Spesies  : Amorphophallus oncophyllus 

 

 

 

 

 

 

2. Nama Daerah 

Porang (Amorphophallus oncophyllus) banyak tumbuh di Indonesia. 

Namanya dikenal berbeda-beda dari setiap daerah seperti Jawa : ponang, Sunda : 

acung, cocoan oray, Madura : kruwu, lorkong, labing, subeg leres, subeg bali, 

NTB : badur, Sulawesi selatan : tire (Kusnul Rofik, 2017) . 

 

 

 

Gambar 1.Tanaman Porang (Dokumentasi Pribadi) 
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3. Morfologi 

 

 

 

 

 

 

 

Tanaman porang (Amorphophallus oncophyllus) merupakan salah satu 

tanaman umbi-umbian yang memiliki nilai jual tinggi. Porang memiliki ciri khas 

yang tidak dimiliki tanaman iles lainnya yaitu memiliki bulbil.Bulbil merupakan 

salah satu perkembangbiak menggunakan umbi dan biji. Umbi porang 

mengandung glukoman penghasil karbohidrat dan memiliki nilai jual yang tinggi 

baik dalam industri obat, kosmetika, bahan perekat atau lem, cat kain katun, untuk 

mengkilapkan kain, wol, bahan imitasi, makanan dan minuman (Utami, 2021).. 

Porang merupakan tanaman atau tumbuhan yang mudah tumbuh dengan 

subur pada daerah subtropis maupun tropis, dan sejenis umbi-umbian. Disebut 

umbi tunggal dikarenakan hanya memiliki satu umbi setiap pohon. Memiliki 

warna coklat tua pada bagaian luarnya dan kuning kecoklatan pada bagian dalam 

umbinya. Dengan berat mencapai 3 kg memiliki diameter hingga 28 cm (Utami, 

2021). 

Tumbuhan yang tumbuh secara alami di berbagai tempat seperti tepi hutan 

jati, rindangnya hutan bambu, sungai dan semak belukar. Tanaman ini tumbuh 

paling baik di lahan dengan intensitas cahaya 50-60% sehingga dapat 

meningkatkan produksi umbi. Tumbuh pada daerah dataran tinggi (1000 m dpl) 

Gambar 2. Umbi Porang (Amorphophallus oncophyllus) 
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hingga daerah dataran rendah dengan suhu yang sesuai 25–35°C dan curah hujan 

bulanan 300–500 mm selama musim tanam (Mulyaningsih, 2022). 

Porang mempunyai umbi yang berada didalam tanah kemudian tumbuh 

batang yang tegak lurus berawarna hijau atau hitam dengan bercak putih. 

Diameter batang umbi porang sesuai dengan umur tumbuh tanaman porang yakni 

berukuran 5-50 mm. Tangkai yang halus berwarna kecoklatan atau hijau 

kecoklatan dengan sejumlah bercak putih yang mempunyai ukuran 40 sampai 180 

cm x 5 cm. Tinggi tanaman umbi porang 1,5 m dan batang umbi porang mulai 

layu ketika memasuki musim kemarau dan tumbuh Kembali ketika musim hujan 

tergantung iklim dan tingkat kesuburan tanah (ITIS, 2023). 

Daun porang termasuk daun yang terdiri dari beberapa kesatuan dan dibagi 

menjadi beberapa helai daun (menjari). Ujung daun umbi porang berbentuk 

runcing dan begelombng pada permukaan daun yang halus, kemudian ada 

bermacam – macam warna daun seperti daun tua berawarna kuning, daun muda 

berwarna hijau dan daun muda berwarna ungu muda. Semua tumbuhana porang 

mempunyai 4 daun dari beberapa kesatuan dan terdapat 10 helai dari tiap kesatuan 

dengan lebar daun mencapai sekitar 25-150 cm sesuai dengan umur tanaman 

(ITIS, 2023). 

Setiap tanaman umbi porang menghasilkan satu umbi karena merupakan 

salah satu umbi tunggal dengan berat umbi 3 kg dan besar umbi 28 cm. 

Mempunyai bentuk agak lonjong dan bulat dengan mempunyai akar serabut, 

dengan berat tumbuh tanaman umbi porang pada satu periode yakni 50-200g, 

pada dua periode yakni 250-1.350g, dan pada tiga periode tumbuh yakni 450-

3.350g. Tanaman porang akarnya menyelimuti umbi. Tanaman umbi porang tidak 

memiliki akar tunggang, sebelum bibit tumbuh daun, dalam waktu satu minggu 
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hingga dua minggu akar akan tumbuh dengan cepat kemudian tumbuh tunas baru 

(ITIS, 2023). 

Bunga umbi porang tersusun atas spatha (daun pelindung), putik dan 

benang sari, bunga tumbuh saat umbi tidak mengalami tumbuh daun ketika musim 

hujan. Benang sari terletak diatas putik yang berwarna merah hati (maroon). 

Spatha (daun pelindung) mempunyai bentuk agak tegak, agak bulat, tinggi 

mencapai hingga 20-28 cm, dan mempunyai bercak putih pada warna hijau 

keunguan di pelindung bunga. bentuk bunga tumpul dan mempunyai geris tengah 

407 cm dan, 10-20 cm tingginya. Garis tengah 16- 28 cm dan mempunyai 

permukaan yang licin dengan warna hijau muda – hijau tua, serta mempunyai 

tangkai dengan Panjang 25-45 cm (ITIS, 2023). 

Pengeringan adalah proses pemindahan pengeluaran kandungan air bahan 

hingga mencapai kandungan air tertentu. Pengeringan makanan memiliki dua 

tujuan utama yaitu sebagai sarana memperpanjang umur simpan dengan cara 

mengurangi kadar air makanan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme 

pembusuk dan meminimalkan biaya distribusi bahan makanan karena berat dan 

ukuran makanan menjadi rendah. Sehingga metode penjemuran ini memiliki biaya 

yang sangat murah dikarenakan energi dari sinar matahari yang cukup tersedia 

(Kameo et al., 2022). 

4. Kandungan dan Manfaat 

Di Indoensia tumbuhan yang mengandung glukomanan paling tinggi 

adalah (Amorphophallus oncophyllus). Merupakan salah satu jenis porang yang 

paling banyak tumbuh di daerah Jawa. Kandungan glukomanan terdapat dalam 

umbi porang. Glukomanan berpotensi memberikan manfaat kesehatan karena 

memiliki sifat penyembuhan yang kuat seperti aktivitas antihiperglikemik, 
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aktivitas antiobesitas, dan hiperkolesterolemia, aktivitas prebiotik, aktivitas 

antiinflamasi serta efek pencahar (Pasaribu, 2020). 

Umbi porang, yang ditanam di Indonesia, digunakan luas dalam industri 

dan dalam produk makanan kesehatan. Selain memiliki kandungan pati sebesar 

76,5%, protein 9,20%, serat 25%, lemak 0,20% umbi porang juga memiliki kadar 

senyawa glukomanan serta kristal asam oksalat yang tinggi, kandungan 

glukomanan pada umbi porang berkisar 5% - 60%. Tidak semua jenis umbi 

memiliki kandungan glukomanan ini, rata – rata umbi porang di indonesia 

memiliki kandungan glukomanan cukup tinggi sekitar 14% - 35% sehingga 

membuat umbi porang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dari pada umbi 

lainnya. Selain itu, glukomanan dalam umbi porang memiliki manfaat kesehatan, 

seperti menurunkan kadar kolesterol dan mencegah obesitas (Nugraheni & 

Sulistyowati, 2018). 

Umbi porang juga memiliki kandungan serat kasar hingga mencapai 15%, 

yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beras yang hanya mengandung 

sekitar 1,32% serat kasar. Serat dalam umbi porang meningkatkan reabsorpsi air 

dalam usus besar, menjaga tinja agar tetap lunak, sehingga cocok untuk penderita 

obesitas dan sembelit (Mahirdini & Afifah, 2016). 

Selain itu, kandungan serat yang tinggi dalam bahan pangan juga 

memengaruhi indeks glisemiknya, dimana semakin tinggi kandungan serat, 

semakin rendah indeks glisemiknya (Laksmitawati et al., 2019). Serat juga dapat 

memperlambat absorpsi nutrisi makanan, termasuk karbohidrat, tanpa 

meningkatkan kadar gula darah setelah mengonsumsi umbi porang atau produk 

olahannya. Nilai indeks glisemik umbi porang hanya sekitar 20,6 yang jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan beras yang memiliki indeks glisemik sekitar 72,8 

(Lukitaningsih et al., 2011). 
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Tanaman ini mengandung glukomanan. Glukomanan merupakan 

polisakarida non-pati larut dalam air yang disebut sebagai pati larut air. Jumlah 

glukomanan pada tanaman porang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis 

tanaman umbi lain, juga merupakan sumber glukomanan non-pohon yang cukup 

besar. Glukomanan membuat tanaman porang tidak hanya berguna sebagai bahan 

pangan, tetapi juga dapat digunakan sebagai pengental pada pembuatan agar-agar, 

bahan pengikat pada pembuatan tablet, bahan pengencer air, dan lain-lain. Dalam 

bidang kesehatan glukomanan memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar 

kolesterol jahat (LDL) didalam darah dan kadar gula darah, mempengaruhi 

aktivitas intestinal dann fungsi sistem imun dan menurunkan berat badan 

(Hidayah, 2016). 

Penurunan berat badan merupakan tanda klinis yang paling utama 

digunakan sebagai tolak ukur pada managemen obesitas. Penurunan berat badan 

pada pasien obesitas akan tampak sebagai manifestasi klinis penanganan obesitas. 

Pada pemberian agen anti-obesitas, mekanisme penurunan berat badan dapat 

melalui penakanan ekspresi gen lipogenik yang akan mempengaruhi sinyal rasa 

kenyang di otak sehingga dapat menurunkan asupan makanan pada penderita 

obesitas, Selain itu penurunan berap badan pada penderita obesitas juga dapat 

disebabkan adanya mekanisme molekuler glukomanan dalam memicu lipolisis di 

jaringan. Glukomanan merupakan serat larut air yang tidak tercerna namun dapat 

difermentasikan di ileum dan kolon menjadi bentuk short chain fatty acid 

(SCFA). SCFA mengaktivasi free fatty acid receptor-2 (FFAR2) sehingga dapat 

memicu disosiasi dan mengaktifkan protein Gi/o yang dapat menghambat adenilat 

siklase dan menurunkan produksi cyclic adenosine monophosphate (cAMP) dari 

ATP sehingga menurunkan aktivitas protein kinase A (PKA). Penurunan PKA 

akan memicu defosforilasi dan deaktivasi hormone sensitive lipase (HSL) di 
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jaringan adiposa. Aktivasi FFARA oleh SCFA juga menekan sinyal insulin di 

jaringan adiposa dengan menghambat fosforilasi sehingga menghambat 

penyimpanan lipid di jaringan adiposa dan memicu metabolisme lipid dan glukosa 

di jaringan lain, sehingga penurunan berat badan dapat tercapai pada penderita 

obesitas (Nissa dkk, 2016). 

Mengonsumsi umbi porang secara mentah bisa berisiko bagi kesehatan 

karena kandungan senyawa oksalat di dalamnya. Senyawa oksalat menjadi 

masalah ketika ingin mengolah atau mengonsumsi umbi porang secara langsung. 

Sebelum mengonsumsinya, diperlukan perlakuan awal untuk menghilangkan 

senyawa oksalat dalam umbi porang. Salah satu cara untuk mengurangi kadar 

kalsium oksalat dalam umbi porang adalah dengan merendamnya dalam larutan 

garam (Aviana & Loebis, 2017). 

Larutan garam, seperti natrium klorida (NaCl), memiliki kemampuan 

untuk melarutkan kalsium oksalat karena ionisasi yang terjadi saat NaCl larut 

dalam air. Ini menghasilkan ion natrium dan ion klorida. Ion natrium akan 

berikatan dengan ion oksalat, membentuk senyawa natrium oksalat, sementara ion 

klorida akan berikatan dengan ion kalsium, membentuk kalsium klorida. Senyawa 

kalsium klorida dan natrium oksalat yang terbentuk memiliki sifat yang mudah 

larut dalam air. (Widari & Rasmito, 2018). 

Secara umum, metode ekstraksi dan purifikasi asam oksalat dan 

glukomannan serupa, tetapi banyak penelitian lebih fokus pada ekstraksi 

glukomannan. Asam oksalat bisa diekstraksi baik secara mekanik (melalui proses 

kering) atau secara kimia (melalui proses basah). Proses kering melibatkan 

penggilingan umbi menjadi tepung porang, lalu menjalani proses penyaringan 

dengan wind-sifting. Namun, metode ini menghasilkan tepung porang dengan 

tingkat kemurnian yang rendah dan umumnya dijual dengan harga yang lebih 
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terjangkau. Sebaliknya, proses basah melibatkan penggunaan timbal asetat atau 

garam seperti aluminium sulfat (Sitompul et al., 2018). 

B. Uraian Hewan Coba 

1. Klasifikasi Hewan Coba (ITIS, 2023) 

Kingdom   : Animalia 

filum   : Chordata 

Class   : Mammalia 

Orde   : Rodentia 

Famili    : Muridae 

Genus    : Rattus 

Spesies   : Rattus norvegicus 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Morfologi 

Hewan percobaan adalah hewan yang dipelihara dan digunakan dalam 

percobaan ilmiah. Tikus telah menjadi pilihan utama sebagai hewan percobaan 

selama bertahun-tahun karena memiliki karakteristik dan fisiologi yang mirip 

dengan manusia. Tikus banyak digunakan sebagai bahan hewan percobaan karena 

hewan ini memiliki kemampuan reproduksi yang cepat dan menghasilkan banyak 

keturunan, mempunyai respon yang cepat, memberikan gambaran secara ilmiah 

yang mungkin terjadi pada manusia dan harganya relatif murah (Dju, 2020). 

Gambar 3. Tikus Jantan (Rattus norvegicus) 



15 

 

 
 

Morfologi tikus putih mencakup berat badan sekitar 150-600 gram dengan 

tubuh yang cukup besar, berpanjang sekitar 18-25 cm. Mereka memiliki kepala 

dan telinga yang relatif kecil, dengan panjang telinga tidak melebihi 20-23 mm 

(Masala dkk, 2020). Terdapat tiga varietas tikus yang memiliki karakteristik 

khusus. Strain Sprague Dawley adalah varietas albino yang memiliki kepala kecil 

dan ekor lebih panjang dibandingkan tubuhnya. Varian Wistar memiliki kepala 

yang besar dan ekor lebih pendek, serta tulang rusuk yang lebih kecil daripada 

tikus putih. Long Evans memiliki warna hitam di kepala dan bagian depan tubuh. 

Meskipun penglihatan tikus buruk dan mereka buta warna, mereka 

mengimbanginya dengan indra penciuman, sentuhan, dan pendengaran yang 

sangat tajam. 

Tikus putih memiliki kemampuan reproduksi pada usia 1,5-5 bulan. 

Periode kehamilan berlangsung selama 21 hari, dan tikus betina biasanya 

melahirkan sekitar 8 anak sekaligus. Mereka dapat kawin lagi dan hamil dalam 

waktu 48 jam setelah melahirkan, sehingga satu betina bisa melahirkan hingga 

empat kali dalam setahun. Dengan demikian, satu pasangan tikus bisa 

menghasilkan lebih dari 1200 ekor keturunan dalam satu tahun (Amir & Elliyanti, 

2020). 

Tikus, seperti hewan pengerat lainnya, adalah hewan koprofagik dan dapat 

diberikan makan ad lib yang disediakan dalam hopper makanan. Hopper makanan 

harus dibersihkan secara berkala dan makanan harus mengandung antara 20-27% 

protein. Tikus adalah pemakan yang selektif dan dapat menolak makanan yang 

tidak biasa. Setiap hari, tikus membutuhkan 5-10 g pakan per 100 g berat badan. 

Tikus kurang peka terhadap perubahan suhu dibandingkan dengan mencit, namun 

harus disimpan pada suhu antara 19°C dan 23°C (Wolfensohn, S., 2013).  
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Tikus muda memiliki banyak lemak cokelat untuk membantu proses 

termogenesis, yang berkurang seiring bertambahnya usianya. Kelembaban yang 

ideal adalah 40-70%. Tikus akan minum 10 ml air per 100 gram berat badan 

setiap hari. Tikus jantan memiliki periode pertumbuhan yang berlangsung lama 

dan tulang mereka tidak benar-benar mengeras sampai setelah 2 tahun. Pubertas 

pada tikus jantan terjadi pada usia 50-60 hari, dan mulai berkembang biak pada 

usia 3 bulan, ketika betina memiliki berat sekitar 250 gram dan jantan sekitar 300 

gram. Tikus dapat berkembang biak sampai usia 12-18 bulan (Wolfensohn, S., 

2013). 

Tikus putih (Rattus norvegicus) sangat baik digunakan sebagai hewan 

percobaan, lebih cepat menjadi dewasa, tidak memeperlihatkan perkawinan 

musiman, dan umumnya lebih mudah berkembang biak. Tikus merupakan hewan 

mamalia yang memiliki daya adaptasi baik. Tikus putih (Rattus norvegicus) juga 

memilki beberapa keunggulan antara lain penanganan dan pemeliharaan yang 

mudah karena tubuhnya relative lebih besar, bersifat tenang, sehat dan bersih, 

kemampuan reproduksi tinggi masa kebuntingan singkat. Lama hidup tikus dapat 

mencapai umur 3,5 tahun, dengan kecepatan pertumbuhan 5 g per hari (Widiyani 

& Listyawati, 2020). 

Sistem reproduksi, sistem saraf, kecemasan, dan penyakit (kanker dan 

diabetes) yang ada pada tikus memiliki kesamaan dengan manusia. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh kesamaan DNA dan ekspresi gen, 98% gen pada manusia 

memiliki gen sebanding dengan gen tikus. Tikus (Rattus) mempunyai penciuman, 

sentuhan dan pendengaran yang berkembang dengan sangat baik. kelenjar 

hardarian yang berada di bagian belakang mata dan berada dalam di Sebagian 

orbita yang menyebabkan tikus mempunyai penglihatan yang kurang baik. 

Kelenjar hardaria ini mensekresi kelenjar lipid dan pigmen porfirin yang 
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berfluoresensi di bawah sinar UV. Sekresi meningkat dengan adanya stres dan 

penyakit (Widiyani & Listyawati, 2020). 

Karantina bagi binatang penting dilakukan, berkaitan dengan pengiriman 

binatang ke tempat penelitian, masa inkubasi virus dan bakteri, dan riwayat 

kesehatan. Selanjutnya, stabilisasi dilakukan pada tikus selama 3–5 hari untuk 

mengurangi stres yang didapatkan tikus karena perbedaan lingkungan baru di 

tempat penelitian dan lingkungan sebelumnya. Tikus perlu dibiasakan untuk 

kontak dengan operator atau handler secara gentle pada awal-awal masa hidupnya. 

Selain mengurangi stres handling, hal ini juga mempermudah tikus bereaksi 

terhadap stimulus yang digunakan pada penelitian. Tiga hari masa aklimasi 

merupakan waktu minimal yang dibutuhkan tikus untuk beradaptasi, walaupun 

beberapa binatang percobaan kadang memerlukan masa aklimasi yang lebih 

panjang, disesuaikan dengan prosedur penelitian, dan sistem organ atau parameter 

fisiologi yang diteliti (Widiyani & Listyawati, 2020). 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memelihara tikus antara lain 

gedung sebagai tempat pemeliharaan tikus berupa bangunan permanen. Dinding 

gedung terbuat dari bahan kokoh, atap dapat menghangatkan ruangan, lantai 

mudah dibersihkan, serta pintu dan jendela gedung terbuat dari besi yang 

berengsel (ITIS, 2023). 

Lokasi Kandang (Cage) disesuaikan dengan kondisi hewan coba dan 

tujuan dari masing – masing penelitian. Kandang berbentuk kotak terdiri dari besi, 

kayu, dan plastik bening, terdapat tempat berlindung, serta hygiene pada kandang 

dan sekitarnya harus selalu dijaga, selain itu letak kandang harus diperhatikan 

untuk menghindari dan mengurangi tingkat stres hewan. Apabila kandang 

diletakkan di luar ruangan perhatikan tingkat kebisingan disekitar kandang, jika 

kandang diletakkan didalam ruangan perhatikan ventilasi udara, dan kelembapan 
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kandang untuk menjaga kenyamanan pada hewan uji (Widiyani & Listyawati, 

2020). 

Alas tidur (Bedding) atau lantai tempat pemeliharaan harus memiliki daya 

serap yang baik, bebas dari bahan berbahaya, dan tidak mudah dimakan. Alas 

terbuat dari bahan kering seperti jerami atau serabut kayu dan diganti secara 

berkala dan diperhatikan tingkat kelembapannya (Widiyani & Listyawati, 2020). 

C. Obesitas 

Obesitas merupakan salah satu permasalahan gizi yang sedang dihadapi 

masyarakat global, baik di negara maju ataupun berkembang. Perubahan gaya 

hidup yang tidak sehat pada kelompok usia dewasa menyebabkan adanya 

pergeseran pola penyakit tidak menular yang sebelumnya lebih sering terjadi pada 

usia lanjut (Bappenas, 2019). 

Obesitas didefinisikan sebagai keadaan dengan akumulasi lemak yang tidak 

normal atau berlebih di jaringan adiposa sehingga dapat mengganggu kesehatan. 

Peningkatan jumlah lemak tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah sel 

lemak, penambahan isi lemak pada masing-masing sel lemak, atau gabungan 

keduanya (Dipiro, 2020). 

Obesitas dan overweight merupakan dua kondisi yang berbeda. Menurut 

World Health Organization (WHO), overweight terjadi ketika indeks massa tubuh 

(IMT) lebih besar dari atau sama dengan 25, sementara obesitas terjadi ketika 

BMI lebih besar dari atau sama dengan 30. Dengan kata lain, seseorang dianggap 

overweight jika indeks massa tubuh berada di antara 25 hingga kurang dari 30, 

sedangkan obesitas terjadi saat indeks massa tubuh mencapai 30 atau lebih. Oleh 

karena itu, obesitas dianggap sebagai kondisi yang lebih serius dibandingkan 

overweight karena melibatkan akumulasi lemak tubuh yang lebih signifikan. 
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Obesitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebab 

kejadian obesitas yaitu asupan berlebih pada Kemajuan di bidang sosial ekonomi 

dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang. Kebiasaan konsumsi makanan 

berisiko dapat mempengaruhi status gizi. Makanan berisiko berupa makanan 

manis, berlemak, instan, minuman manis dan berkarbonasi memiliki kandungan 

lemak, gula, garam, kolesterol, pewarna, dan bahan pengawet yang tinggi serta 

memiliki kandungan serat dan vitamin yang rendah, apabila asupan jenis makanan 

tersebut berlebih akan menyebabkan penumpukan lemak. Selain itu, penyebab 

utama yang berkontribusi terhadap kejadian gizi lebih dan obesitas adalah 

tingginya asupan energi harian dan rendahnya aktivitas fisik (Oktaviani, 2019). 

1. Epidemiologi 

Menurut WHO pada tahun 2016, lebih dari 1,9 miliar orang di seluruh 

dunia yang berusia 18 tahun atau lebih memiliki berat badan berlebih. Dari jumlah 

tersebut, lebih dari 650 juta orang di seluruh dunia menderita obesitas, yang 

menyumbang 13% dari populasi orang dewasa secara global (11% laki-laki dan 

15% perempuan) pada tahun 2016. Diperkirakan pada tahun 2019, ada 38,2 juta 

anak di bawah usia 5 tahun yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas. 

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, angka kejadian obesitas adalah 

21,8%. Data obesitas dibedakan berdasarkan karakteristik yang berbeda. 

Berdasarkan jenis kelamin, presentase tertinggi obesitas terjadi pada perempuan 

dengan angka 29,3%, sedangkan presentase terendah terjadi pada laki-laki dengan 

angka 14,5%. Berdasarkan umur, presentase tertinggi terjadi pada kelompok usia 

40-44 tahun sebesar 29,6% dan presentase terendah terjadi pada kelompok usia 19 

tahun sebesar 8,9%. 

Selain itu, kemajuan teknologi dengan berbagai bentuk kemudahan 

menyebabkan penurunan aktivitas fisik dan peningkatan sedentary lifestyle. 
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Keadaan ekonomi keluarga memiliki hubungan dengan kejadian obesitas. Pada 

umunya semakin baik taraf kehidupan seseorang maka semakin meningkat daya 

beli dan mutu makanan yang dikonsumsi oleh seseorang dan keluarganya. 

keluarga dengan ekonomi atas cenderung boros dan konsumsi makanan cenderung 

melampaui batas sehingga berakibat pada penambahan berat badan dan berujung 

pada obesitas. 

2. Patofisiologi 

Patofisiologi obesitas banyak melibatkan faktor dalam mengatur nafsu 

makan dan keseimbangan energi. Adanya ketidakseimbangan dari energi yang 

masuk dan energi yang keluar mangakibatkan gangguan fungsi homeostatis 

tersebut. 

Dalam jaringan saraf di otak banyak neurotransmiter dan neuropeptida 

telah diidentifikasi dapat merangsang atau menghambat jaringan nafsu makan di 

otak sehingga mempengaruhi asupan kalori total (Dipiro, 2020). 

Obesitas terjadi ketika tubuh menyimpan kelebihan energi dalam bentuk 

jaringan lemak, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara asupan dan 

pengeluaran energi. Keseimbangan energi mengacu pada perbandingan antara 

energi yang masuk dan dikeluarkan dari tubuh, yang harus tetap seimbang. 

Penambahan berat badan juga dipengaruhi oleh kebiasaan makan makanan dengan 

kandungan energi tinggi serta konsumsi makanan ringan. Pengurangan tingkat 

keluaran energi bisa terjadi akibat metabolisme tubuh yang rendah, kurangnya 

aktivitas fisik, dan dampak termogenesis makanan yang dipengaruhi oleh jenis 

makanan yang dikonsumsi (Arundhana & Masnar, 2021). 

Obesitas disebabkan oleh kelainan dalam mekanisme homeostasis yang 

mengatur keseimbangan energi dalam tubuh. Jaringan lemak berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan energi, dengan energi terbesar disimpan dalam bentuk 
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trigliserida melalui proses lipogenesis sebagai respon terhadap kelebihan energi, 

dan energi dapat dimobilisasi melalui lipolisis sebagai respons terhadap 

kekurangan energi (Kayode, 2021). 

Pengaturan keseimbangan energi melibatkan sensor dari penyimpanan 

energi di jaringan adiposa dan mekanisme kontrol dari sistem pusat, terutama 

hipotalamus, untuk integrasi berikutnya. Hipotalamus memainkan peran kunci 

dalam inisiasi makan, dan gangguan pada jalur sinyal "makan" dapat 

memengaruhi nucleus hipotalamikus medial. Ini dapat meningkatkan rasa lapar 

dengan meningkatkan respons terhadap sinyal oreksigenik seperti ghrelin, serta 

merangsang Neuropeptida Y. Sebaliknya, gangguan ini dapat menghambat 

respons terhadap sinyal adiposit seperti leptin dan menghambat POMC 

(Proopiomelanocortin) di hipotalamus (Kayode, 2021). 

Mekanisme lapar dan kenyang pada hipotalamus intrinsik dapat 

dimodifikasi oleh masukan dari jaringan lemak melalui leptin, dan dari usus 

melalui ghrelin, glucagon-like-peptide-1 (GLP-1), dan hormon lainnya. Selain itu, 

masukan tambahan diperoleh dengan penginderaan langsung terhadap glukosa 

dan sinyal energi lainnya. Hipotalamus menghasilkan sinyal yang terintegrasi 

dalam jaringan otak, yang juga menerima sinyal tambahan. Jaringan otak 

mempengaruhi perubahan keseimbangan energi dengan memodifikasi asupan 

makanan dan pengeluaran energi  (Dipiro, 2020). 

Mekanisme lapar dan kenyang diatur oleh jaringan kompleks hormon dan 

neurotransmitter yang berinteraksi dengan sistem saraf pusat. Jaringan ini 

bertanggung jawab untuk memberi sinyal ke otak kapan akan merasakan lapar, 

makanan apa yang harus dimakan, dan kapan akan merasa kenyang. Beberapa 

hormon yang paling penting yang terlibat dalam mekanisme lapar dan kenyang 

meliputi ghrelin, leptin, peptida YY (PYY), dan cholecystokinin (CCK). Ghrelin 
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diproduksi di perut dan merangsang pelepasan asam lambung untuk mencerna 

makanan. Leptin diproduksi oleh sel lemak dan memberi sinyal ke otak ketika 

sudah makan dengan cukup. PYY dilepaskan oleh usus kecil setelah makan dan 

menghambat sinyal lapar. CCK juga dilepaskan setelah makan dan mengurangi 

rasa lapar dengan memperlambat pengosongan lambung  (Dipiro, 2020). 

Hipotalamus adalah bagian kecil dari otak yang terletak tepat di atas 

kelenjar pituitari. Hipotalamus mengontrol berbagai fungsi tubuh seperti lapar, 

haus, suhu tubuh, dan hormon yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari. Tiga bagian 

hipotalamus yang mengatur asupan makanan disebut inti ventromedial, area 

hipotalamus lateral, dan nukleus arcuate. Inti ventromedial adalah pusat kenyang, 

dan ketika distimulasi, menyebabkan sensasi kenyang  (Dipiro, 2020). 

Mekanisme lapar dan kenyang diatur oleh sinyal yang dihasilkan oleh 

hipotalamus dan diintegrasikan dalam jaringan otak, yang juga menerima sinyal 

tambahan. Efek jaringan otak mengubah keseimbangan energi dengan 

memodifikasi asupan makanan dan pengeluaran energi. Terdapat dua faktor yang 

berfungsi mengatur asupan makanan dalam tubuh. Faktor pertama adalah faktor 

nutrisi yang berfungsi mempertahankan jumlah simpanan nutrien normal dalam 

tubuh, sedangkan faktor kedua adalah pengaturan pencernaan yang terutama 

berpengaruh langsung dengan keinginan makan. Faktor kedua ini bisa disebut 

juga sebagai pengaturan prifer atau pengaturan jangka pendek. Derajat lapar atau 

kenyang pada waktu yang berbeda dalam suatu waktu tergantung juga pada 

kebiasaan dan aktivitas individu  (Dipiro, 2020). 

 

 

 

 



23 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Etiologi 

Obesitas adalah gangguan kompleks yang disebabkan oleh interaksi 

berbagai faktor seperti genetik, pola makan, gaya hidup, dan lingkungan. Untuk 

faktor genetik persentase anatara 40% dan 70% berkontribusi dalam varians 

aktual dalam indeks massa tubuh (IMT) dan distribusi lemak tubuh, sehingga 

faktor genetik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan obesitas 

(Dipiro, 2020). 

Pada obesitas, tingkat hormon leptin meningkat karena peningkatan 

jumlah jaringan lemak. Ini mengindikasikan adanya kemungkinan resistensi 

terhadap leptin, di mana ambang stimulasi leptin menjadi lebih tinggi sehingga 

diperlukan kadar leptin yang lebih tinggi untuk mengontrol asupan makanan dan 

meningkatkan pengeluaran energi. Beberapa faktor risiko yang berperan dalam 

menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas meliputi faktor genetik, pola 

Gambar 4. Patofisiologi Obesitas (Dipiro, 2020) 
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makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan faktor budaya dari berbagai 

kelompok etnis (Arundhana & Masnar, 2021). 

Dampak dari kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan ekonomi 

membuat suatu lingkungan dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak, 

kurang aktif, dan mengonsumsi makanan yang lezat atau makanan cepat saji yang 

tinggi lemak dan kalori yang banyak sehingga mengakibatkan obesitas (Pratiwi, 

2017). 

Etiologi yang spesifik untuk ketidakseimbangan ini sebagian besar 

individu bersifat multifaktoral, dengan faktor genetik dan lingkungan 

berkontribusi pada berbagai tingkatan. Pada sebagian kecil individu, kelebihan 

berat badan dapat disebabkan oleh suatu kondisi medis yang mendasari ataupun 

efek obat yang tidak diinginkan (Dipiro, 2020). 

Faktor-faktor penyebab obesitas yaitu : 

a. Faktor genetik adalah faktor keturunan yang berasal dari orang tuanya. 

Menurut penelitian, anak-anak dari orang tua yang mempunyai berat badan 

normal ternyata mempunyai 10% risiko obesitas. Bila salah satu orang tuanya 

menderita obesitas, maka peluang itu meningkat menjadi 40–50%. Dan bila kedua 

orang tuanya menderita obesitas maka peluang faktor keturunan menjadi 70–80%. 

Pencetus obesitas dari faktor genetik 30%. Faktor keturunan dapat mempengaruhi 

pembentukan lemak tubuh, seseorang dengan faktor keturunan tertentu cenderung 

membangun lemak tubuh lebih banyak dari pada individu lain. Adanya gen 

bawaan pada kode enzim lipoprotein lipase (LPL) yang lebih efektif ditunjukkan 

oleh sifat metabolisme ini karena enzim ini mengontrol kecepatan trigliserida 

dalam darah yang dipecah menjadi asam lemak dan dikirim ke sel – sel tubuh 

untuk disimpan, enzim ini memainkan peran penting dalam proses mempercepat 

penambahan berat badan. Penemuan gen menunjukkan bahwa obesitas memiliki 
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dasar genetik dan biologis yang sama, yang mana otak memainkan peran penting 

dalam mengontrol berat badan (Dr. Vladimir, 1967). 

b. Pola makan mencakup jumlah, jenis, jadwal makan, dan pengolahan bahan 

makanan. Jumlah asupan energi yang berlebih secara kronis akan menyebabkan 

kelebihan berat badan dan obesitas. Jenis makanan dengan kepadatan energi yang 

tinggi (banyak mengandung lemak, gula, serta kurang mengandung serat) turut 

menyebabkan ketidakseimbangan energi. Jadwal makan yang tidak teratur, tidak 

sarapan, dan suka mengemil sangat berhubungan dengan kejadian obesitas. 

Teknik pengolahan makanan dengan menggunakan minyak yang banyak, santan 

kental, dan banyak gula berisiko terhadap peningkatan asupan energi. Selain itu, 

konsumsi makanan cepat saji memiliki resiko 2 kali lebih tinggi untuk mengalami 

obesitas. Makanan cepat saji banyak mengandung protein, lemak, karbohidrat 

sederhana, dan garam tetapi rendah serat. Kebiasaan makanan yang tinggi lemak 

jenuh dan gula, rendah serat menyebabkan masalah obesitas (Dr. Vladimir, 1967).  

c. Pola Aktivitas Fisik, pola aktivitas fisik sedentary (kurang gerak) 

menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal sehingga meningkatkan 

risiko obesitas. Beberapa hal yang mempengaruhi berkurangnya aktivitas fisik 

antara lain adanya berbagai fasilitas yang memberikan berbagai kemudahan yang 

menyebabkan aktivitas fisik menurun. Faktor lainnya adalah adanya kemajuan 

teknologi diberbagai bidang kehidupan yang mendorong masyarakat untuk 

menjalani kehidupan yang tidak memerlukan kerja fisik yang berat. Hal ini 

menjadikan jumlah penduduk yang melakukan pekerjaan fisik sangat terbatas 

menjadi semakin banyak (Dr. Vladimir, 1967). 

d. Pola Tidur/ Istirahat 

Kurang tidur dapat menyebabkan hormon leptin terganggu sehingga rasa lapar 

tidak terkontrol. Jika kuantitas tidur normal (6 – 8 jam) dan kualitas tidur 
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seseorang tidak sesuai maka akan mempengaruhi keseimbangan berbagai hormon 

yang pada akhirnya memicu kejadian obesitas. Gangguan tidur dapat 

menyebabkan peningkatan asupan energi melalui peingkatan rasa lapar melalui 

meningkatnya hormon ghrelin (pengontrol rasa lapar) dan menurunnya hormon 

leptin (pengontrol rasa kenyang) (Dr. Vladimir, 1967). 

e. Obat-obatan jenis steroid yang sering digunakan dalam jangka waktu yang 

lama untuk terapi asma, osteoartritis dan alergi dapat menyebabkan nafsu makan 

yang meningkat sehingga meningkatkan risiko obesitas. Obat-obatan yang 

mengandung hormon untuk meningkatkan kesuburan dan sebagai alat kontrasepsi 

berisiko menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh sehingga dapat 

menimbulkan obesitas (Dr. Vladimir, 1967). 

f. Hormonal yang berperan dalam kejadian obesitas antara lain adalah 

hormon leptin, ghrelin, tiroid, insulin dan estrogen. Hormon leptin yang 

dihasilkan oleh sel lemak berfungsi sebagai pemberi sinyal berhenti makan. 

Leptin tidak berfungsi pada resistensi insulin walaupun kadar leptinnya tinggi. 

Kurang tidur juga meningkatkan kadar kortisol yang berdampak pada resistensi 

leptin sehingga sulit untuk berhenti makan.  

Hormon leptin mempunyai peran dalam mengontrol nafsu makan. Jika 

jumlahnya rendah maka seseorang sulit merasakan kenyang sehingga keinginan 

makan menjadi lebih. Hormon ghrelin mempunyai peran meningkatkan nafsu 

makan. Jika jumlahnya tinggi maka seseorang mempunyai nafsu makan yang 

meningkat. Hormon estrogen mempunyai peran dalam metabolisme energi, jika 

jumlah estrogen berkurang terutama pada wanita menopause maka akan 

mengalami penurunan metabolisme basal tubuh, sehingga mempunyai 

kecenderungan untuk meningkat berat badannya (Dr. Vladimir, 1967). 
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Hormon insulin bersifat anabolik dan memfasilitasi masuknya glukosa dalam 

sel otot dan lemak. Jika asupan tinggi karbohidrat maupun lemak (densitas energi 

tinggi) akan menstimulasi insulin sehingga memfasilitasi energi tinggi tersebut 

menjadi lemak terutama lemak visceral. Dengan membesarnya sel lemak visceral, 

akan meningkatkan derajat peradangan (chronic low grade inflamation), yang 

berdampak pada resistensi insulin (Dr. Vladimir, 1967). 

4. Kategori Obesitas 

Pengukuran lemak tubuh menjadi hal yang penting sebagai upaya pencegahan 

terjadinya sindrom metabolik akibat obesitas. Seiring perkembangan teknologi, 

terdapat beberapa metode pengukuran lemak tubuh secara antropometri yang 

bersifat tidak invasif dan tidak membutuhkan biaya mahal, diantaranya Body Mass 

Index (BMI). (Teresa et al., 2018). 

Body Mass Index (BMI) adalah salah satu metode antropometri yang paling 

sering digunakan dan praktis untuk menentukan berat badan lebih atau obesitas 

pada orang dewasa. Pengukran ini merupakan langkah awal untuk menentukan 

derajat adipositas, dan dikatakan berkorelasi kuat dengan jumlah massa lemak 

tubuh. Kelebihan metode Body Mass Index (BMI) adalah mudah, cepat, praktis, 

murah dan tidak invasif. Namun, metode Body Mass Index (BMI) telah di kritisi 

oleh beberapa peneliti bahwa memiliki kekurangan yaitu tidak selalu 

merefleksikan lemak tubuh yang sebenarnya serta memiliki keterbatasan dalam 

menentukan seseorang yang memiliki massa non lemak tinggi namun lemak tubuh 

rendah, sehingga direkomendasikan oleh WHO untuk dilakukannya pengukuran 

lingkar pinggang untuk menilai adanya obesitas sentral dan komorbid obesitas 

(Teresa et al., 2018). 
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Tabel 1. Klasifikasi IMT Menurut WHO 

Klasifikasi IMT (kg/m2) 

Berat Badan Kurang < 18,5 

Kisaran Normal 18,5 – 24,9 

Berat Badan Lebih > 25 

Pra Obes 25 – 29,9 

Obes Tingkat I 30 – 34,9 

Obes Tingkat II 35,0 – 39,9 

Obes Tingkat III > 40 

 (WHO, 2023) 

5. Manifestasi Klinis 

Penderita obesitas biasanya mudah dikenali. Ciri khas pada penderita obesitas 

diantaranya adalah wajah membulat, pipi tembem, dagu rangkap, leher pendek, 

pangkal paha bergesekan dan menempel yang akan menimbulkan ulserasi, dan 

perut membuncit. Untuk menetukan seseorang obesitas, diperlukan kriteria 

berdasarkan pengukuran antropometri. Kriteria pengukuran antropometri secara 

umum (Susetyowati et al., 2019) diuraikan sebagai berikut : 

a. Pengukuran berat badan dibandingkan dengan standar dan disebut obesitas 

bila berat badan >120% dari berat badan standar. 

b. Pengukuran berat badan dibandingkan tinggi badan (bb/tb). Dikatakan 

obesitas apabila bb/tb atau >120% 

c. Pengukuran lemak subkutan dengan mengukur skinfold thickness (tebal 

lapisan kulit) dikatakan obesitas apabila tebal lipatan kulit > persentil ke-85 

d. Indeks massa tubuh sebagai indikator obesitas. 
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6. Penatalaksanaan Terapi 

Penggunaan obat anti-obesitas dimaksudkan untuk mempermudah 

pengobatan, dengan patuh mengikuti prinsip utama pengobatan. Hindari 

penggunaan jangka panjang karena berisiko resistensi obat. World Health 

Organization (WHO) merekomendasikan penggunaan obat anti-obesitas pada 

orang dewasa dengan “BMI ≥ 27 kg/m2”, atau mereka dengan “BMI ≥ 30 

kg/m2”. 

a. Terapi Non Farmakologi 

Terapi non-obat seperti pengurangan asupan kalori, peningkatan aktivitas 

fisik, dan perubahan perilaku adalah cara utama dalam mengatasi obesitas. 

Kombinasi ini, yang juga dikenal sebagai terapi gaya hidup, disarankan untuk 

semua pasien yang memiliki kelebihan berat badan dan obesitas (Dipiro, 2020). 

Rekomendasi latihan fisik untuk obesitas saat ini (ACSM’s guidelines for 

exercise testing and prescription 9th edition, Lippincott Williams & Wilkins, 

2014) yang mengacu rekomendasi dari ACSM (American College of Sports 

Medicine) bersama AHA (American Heart Association) adalah latihan fisik 

aerobik yang mengerakkan otot-otot besar tubuh (misal jalan cepat sesuai 

intensitas yang dituju (bukan jalan santai), bersepeda, jogging, berenang, atau 

senam aerobik benturan rendah (low impact), rowing/dayung dengan alat dayung 

dilakukan dengan frekuensi 3-5 kali per minggu, intensitas sedang, dengan durasi 

latihan (tanpa pemanasan dan pendinginan) 30-60 menit. Penerapan prinsip 

latihan fisik yang variatif, seimbang dan tidak berlebihan. 

b. Terapi Farmakologi 

Orlistat adalah obat yang berasal dari turunan lipstatin, yaitu penghambat 

alami lipase yang diproduksi oleh Streptomyces toxytricini. Obat ini dapat 

menurunkan berat badan dengan mengurangi penyerapan lemak dari makanan 
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melalui penghambatan selektif terhadap lipase pada sistem pencernaan. Secara 

keseluruhan, hasil dari uji klinis menunjukkan bahwa orlistat sedikit 

meningkatkan jumlah penurunan berat badan dan mengurangi penambahan 

kembali berat badan yang diperoleh selama program penurunan berat badan yang 

diawasi secara medis (Dipiro, 2020). 

Lorcaserin adalah obat yang bekerja dengan cara menstimulasi reseptor 

serotonin 5-HT2C selektif. Obat ini telah disetujui untuk mengatasi masalah berat 

badan kronis pada penderita obesitas atau kelebihan berat badan yang memiliki 

kondisi penyakit lain yang terkait dengan masalah berat badan. Dianjurkan 

lorcaserin dikonsumsi dengan dosis 10 mg dua kali sehari (Dipiro, 2020). 

Selain itu penanganan obesitas dapat dilakukan dengan terapi pembedahan 

yaitu bedah bariatrik. Terapi bedah merupakan salah satu pilihan untuk 

menurunkan berat badan, terapi ini hanya berlaku pada pasien obesitas berat 

secara klinis dengan berat massa tubuh  40  35 dengan kondisi komorbid 

(Setiati et al., 2014). Pemilihan penurunan berat badan dengan pembedahan hanya 

boleh dipertimbangkan pada pasien yang telah memenuhi kriteria kelayakan dan 

telah gagal menggunakan metode lain yang direkomendasikan untuk penurunan 

berat badan (Dipiro,2020). 

D. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu proses untuk mengambil senyawa aktif dari bahan 

alami seperti tanaman atau hewan dengan menggunakan pelarut yang sesuai dan 

setelah itu menghilangkan hampir semua pelarut melalui proses penguraian untuk 

mendapatkan ekstrak yang kental (Depkes RI, 2020). 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. (Prayoga 

& lisnawati, 2020). Sifat-sifat pelarut ekstraksi, ukuran partikel bahan baku, 
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ransum pelarut ke padat, suhu ekstraksi dan lama ekstraksi akan mempengaruhi 

efisiensi ekstraksi (Zhang et al., 2018). 

Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan sifat 

tertentu, terutama kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang 

berbeda, biasanya air dan pelarut organik. Bahan yang akan diekstrak biasanya 

berupa bahan kering yang telah dihancurkan, biasanya berbentuk bubuk atau 

simplisia. Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut yang 

didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam 

campuran. Beberapa metode yang dapat dilakukan dalam ekstraksi, salah satu 

yang paling umum dilakukan adalah metode maserasi (Fauziah, L., & Wakidah, 

M., 2019). 

Ekstraksi secara umum digolongkan menjadi dua yaitu ekstraksi 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). 

Tujuan dari proses ekstraksi adalah untuk memisahkan dan mengambil 

komponen kimia dengan kelarutan yang berbeda-beda dari bahan alami seperti 

tanaman, hewan, dan organisme laut dengan menggunakan pelarut organik yang 

spesifik (Depkes RI, 2000). 

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang 

akan dipisahkan. Sebelum memilih metode, perlu menentukan target ekstraksi. 

Secara khusus, ada beberapa target ekstraksi:  

1. Senyawa bioaktif tidak diketahui.  

2. Senyawa yang diketahui ada dalam organisme hidup.  

3. Sekelompok senyawa biologis yang terkait secara struktural.  
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Secara khusus, metode ekstraksi untuk bahan yang berasal dari tumbuhan 

diantaranya:  

1. Pengelompokan bagian tanaman (daun, batang, akar, bunga dan lain-lain), 

pengeringan dan penggilingan bagian tanaman.  

2. Pemilihan pelarut.  

3. Pelarut polar : air, etanol, metanol dan lain-lain. 

4. Pelarut semi polar : etil asetat, diklorometan dan lain-lain.  

5. Pelarut non polar : n-heksan, petroleum eter, kloroform dan lain-lain (Riwanti 

et al., 2020)  

Pemilihan pelarut yang tepat merupakan faktor penting dalam proses 

ekstraksi. Jenis dan kualitas pelarut yang digunakan akan menentukan 

keberhasilan proses ekstraksi. Pelarut non polar (n-heksan, aseton) dapat 

mengekstrak likopen, triterpenoid, dan karotenoid dalam jumlah kecil, sedangkan 

senyawa xanthin dan senyawa polar lainnya diekstraksi menjadi pelarut polar 

(metanol, etanol), pada pelarut semi polar mampu menarik senyawa seperti 

likopen, b-karoten, vitamin C, padatan terlarut dan fenol total (Riwanti et al., 

2020). 

Metode maserasi adalah teknik ekstraksi yang sering digunakan dengan 

cara merendam serbuk tumbuhan dengan pelarut yang sesuai ke dalam sebuah 

wadah kedap udara pada suhu kamar. Namun, ada beberapa kekurangan terkait 

dengan pendekatan ini, seperti waktu yang dibutuhkan yang cukup lama, 

penggunaan pelarut dalam jumlah yang besar, serta potensi kehilangan beberapa 

senyawa. Selain itu, ada senyawa tertentu yang mungkin sulit untuk diekstraksi 

pada suhu kamar. Di sisi lain, metode maserasi mampu menghindari potensi 

kerusakan pada senyawa-senyawa yang sensitif terhadap panas (Badaring et al., 

2020). 
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Metode ekstraksi maserasi adalah proses ekstraksi bahan dasar dengan 

menggunakan pelarut dan dilakukan dengan cara memercikkan atau mengaduk 

pada suhu ruangan. Secara teknologi, maserasi termasuk metode ekstraksi dengan 

prinsip mencapai konsentrasi melalui keseimbangan. Maserasi kinetik berarti 

dilakukan dengan cara mengaduk secara terus-menerus. Remaserasi adalah proses 

pengulangan dengan menambah pelarut setelah melakukan penyaringan terhadap 

hasil maserasi pertama, dan seterusnya (Depkes RI, 2000). 

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 

kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi ini dapat menghindari rusaknya 

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

Keuntungan ekstraksi dengan teknologi perendaman adalah untuk 

memastikan bahwa zat aktif yang di ekstraksi tidak rusak. Selama siklus ini, 

dekomposisi terjadi karena perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar sel, 

sehingga metabolit sekunder 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 meningkatkan 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). 
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E. Biskuit 

Biskuit merupakan produk makanan kering yang dibuat dengan cara 

pemanggangan adonan yang bahan dasarnya adalah tepung terigu atau 

substitusinya dengan atau tanpa tambahan bahan pangan lain yang diizinkan (SNI, 

2011). Biskuit mudah dibawa karena volume dan beratnya yang kecil dan umur 

simpannya yang relatif lama. Biskuit yang baik harus memenuhi syarat mutu yang 

ditetapkan SNI. 

Biskuit adalah sejenis makanan yang dibuat dengan komposisinya terdiri 

dari tepung lain atau jenis tepung terigu, lemak atau minyak, dan menambahkan 

campuran pangan lain atau penambahan bahan lain, kemudian dipanggang 

didalam oven. Hasil data dari asosiasi industry, tahun 2012 konumsi biskuit 

meningkat (Jagat, 2017). 

Konsumsi biskuit di Indonesia cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan 

survei yang dilakukan oleh Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 

2013 yaitu sebanyak 13,40 persen penduduk Indonesia mengonsumsi biskuit lebih 

dari 1 kali per hari. 

Bahan-bahan yang digunakan pada proses pembuatan biskuit terdiri dari 

1. Tepung terigu 

Tepung terigu adalah hasil dari penggilingan dari biji gandum. Tepung terigu 

berfungsi untuk membentuk kerangka adonan, mengikat bahan-bahan pembantu 

yaitu air, lemak, karbohidrat utama (Rosidah, 2019). Tepung terigu yang 

digunakan adalah jenis pastry flour atau tepung yang berprotein rendah yang 

mempunyai kandungan protein sebanyak 6-8%. 

2. Gula 

Gula memiliki fungsi sebagai pemberi rasa manis, menambah nilai gizi yaitu 

kalori yang terkandung pada gula, memberi warna coklat yang disebabkan oleh 
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proses karamelisasi pada saat proses pemanggangan, memperpanjang umur 

simpan biskuit (Rosidah, 2019). 

3. Susu 

Susu merupakan bahan pangan yang memiliki komposisi gizi lengkap dan 

merupakan emulsi dari bagian lemak yang kecil dalam larutan protein cair, 

mineral dan gula. Berfungsi dalam menambah aroma, menambah nilai gizi dan 

memperbaiki warna (Rosidah, 2019).  

4. Baking powder 

Baking powder berperan mengeluarkan gas karbondioksida ketika dipanaskan 

agar dapat mengembang. Memiliki manfaat yaitu sebagai pengembang struktur 

biskuit dan membuat biskuit lebih kering (Rosidah, 2019). 

5. Vanili 

Vanili, memiliki aroma yang khas. Oleh karena itu, vanili seringkali 

dimanfaatkan untuk memberikan aroma pada beragam jenis makanan dan 

minuman, seperti es krim, cokelat, kue, biskuit, dan sebagainya. Fungsinya 

sebagai penyaji rasa menjadikan vanili sebagai komponen yang penting dalam 

memberikan cita rasa pada berbagai produk makanan dan minuman (Rosidah, 

2019). 

F. Tinjauan Islami 

Islam adalah ajaran yang berasal dari al-Qur'an dan Hadis, mengatur 

interaksi manusia dengan penciptanya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesama 

manusia. Salah satu aspek hubungan manusia dengan dirinya adalah melalui 

makanan. Manusia membutuhkan makanan untuk menjaga agar tubuhnya dapat 

menjalani proses fisiologis dengan baik. Meskipun banyak orang melihat 

makanan sebagai sumber energi yang memberikan manfaat, perlu diingat bahwa 

makanan juga dapat menjadi potensi bahaya jika tidak sesuai dengan aturan atau 



36 

 

 
 

syariat agama yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:168  yang 

menyoroti pentingnya memperhatikan makanan. 

َت تَّبعِوُْاَي َ لْ  ي ِبااَوَّ َط  لٰلًا اَفِىَالْْ رْضَِح  اَالنَّاسَُكُلوُْاَمِمَّ ا يُّه 
َاَِ بِيْنَ َع دوَُ َل كُمََْهَُنََّخُطُوٰتَِالشَّيْطٰنِِۗ (٨١٦)َمُّ  

Terjemahnya : 

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik 
dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu 
merupakan musuh yang nyataَ(Kementerian agama RI, 2023). 

Dalam era modern saat ini, peningkatan taraf ekonomi yang signifikan 

berkontribusi pada gaya hidup manusia. Hal ini tercermin dalam kebiasaan makan 

di luar, seperti warung dan restoran, di mana dalam pemilihan makanan, banyak 

variasi yang cenderung hanya melihat serta berfokus pada aspek fisik dan 

memenuhi selera lidah sehingga tidak mempertimbangkan kebutuhan nutrisi, 

keseimbangan energi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berdasarkan tafsir dari 

ayat di atas, dapat dihubungkan dengan cara kita memandang dan memahami 

makanan. Bukan hanya sekadar melihat dengan mata kepala, tetapi juga 

melibatkan aspek berpikir dan merenung, mengenai apa yang sebaiknya 

dikonsumsi dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita. 

Kebiasaan makan yang tidak teratur, yang ditandai oleh konsumsi beragam 

jenis makanan tanpa memperhatikan kondisi kesehatan atau bahkan tanpa 

memikirkan sama sekali, menjadi hal yang umum bagi individu yang mengalami 

ketidakpuasan terhadap satu aspek tertentu, termasuk dalam konteks pilihan 

makanan. Karakteristik semacam ini dapat dikategorikan sebagai perilaku yang 

berlebih-lebihan. Seperti pada firman Allah swt pada QS.Al-A’raf/7: 31 

 

 



37 

 

 
 

َ لْ  بوُاَو  اشْر  كُلوُاَو  سْجِدٍَو  َم  كُل ِ َخُذوُاَزِين ت كُمَْعِنْدَ  ي اَب نِيَآد م 
َالْمُسْرِفِينَ  َيحُِبُّ (٢٤)تسُْرِفوُاََۚإِنَّهَُلْ   

Terjemahnya : 

Wahai anak cucu Adam! pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 
(memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihanَ (Kementerian 
agama RI, 2023). 

Dalam tafsir Al Mishbah Karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab di QS Al- 

A’raf, ayat 31 di atas, perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan, 

yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan 

kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang 

(Shihab, 2002). 

Makanan dan minuman yang dikonsumsi secara berlebihan dapat 

berdampak negatif pada kesejahteraan tubuh. Konsep tidak berlebihan dalam 

makan dan minum, sesuai dengan kebutuhan individu, dapat membantu menjaga 

keseimbangan nutrisi, menghindari risiko penyakit obesitas, dan menjaga 

kesehatan secara keseluruhan. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw 

dalam hadis yang berbunyi :  

:َس مِعْتَُ َق ال  عْدِيْك رِب  لَّىَاللهَُع نَِالمِقْد امَِبْنَِم  َاللهَِص  سُوْل  ر 
َي قوُْلَُ لَّم  س  ل يْهَِو  سْبَِع  اَمِنَْب طْنٍَبِح  َش رًّ َوِع اءا آد مِي   َ لَ  اَم  :م 

َلِط ع امِهَِ ف ثلُثُ  ال ةَ  ح  َم  َلْ  َصُلْب هَُف إنَِْك ان  َيقُِمْن  ت  َأكُُلً  ابْنَِآد م 
َلِن ف سِهَِ ثلُثُ  ابِهَِو  َلِش ر  ثلُثُ   و 

ا اهَُالِإم  و  َر  ق ال  هَْو  اج  ابْنَُم  َو  النَّس ائِيُّ َو  التِ رْمِذِيُّ دَُو  مَُأ حْم 
دِيْثَ  :ح  )َ(التِ رْمِذِيُّ س نَ   ح 

 

 

Artinya : 

Dari Al-Miqdam bin Ma’dikarib, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,“Tidaklah manusia memenuhi satu 
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wadah pun yang lebih jelek daripada perut. Cukuplah seseorang beberapa 
asupan makanan yang dapat meluruskan tulang punggungnya. Apabila 
seseorang terkalahkan oleh nafsunya, maka boleh sepertiga untuk makanan, 
sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas.”(HR. Imam Ahmad, 
Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini 
hasan) 

Dari hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya menjaga proporsi dan 

porsi makanan sebagai langkah pencegahan obesitas. Rasulullah saw menekankan 

bahwa perut, jika diisi secara berlebihan, dapat menjadi sumber masalah 

kesehatan. Ajaran ini menggambarkan perlunya kontrol yang cermat terhadap pola 

makan yang seimbang untuk mencegah masalah kesehatan seperti obesitas, 

mendukung kesejahteraan tubuh, dan mematuhi petunjuk Rasulullah saw. 

Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makan dan minum yang 

baik merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Disebut baik juga jika 

makanan tersebut aman dan tidak menimbulkan masalah apapun jika dikonsumsi, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang dan dapat memberi manfaat bagi 

tubuh. 

Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan 

tumbuhan-tumbuhan yang Allah swt telah ciptakan dan diolah menjadi makanan 

yang bermanfaat bagi tubuh. Allah swt menjelaskan bahwa tumbuhan adalah 

ciptaan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Sebagaimana firman Allah swt 

dalam QS Asy-Syu´ara/26:7 

واَْ ل مَْي ر  جٍَگرِيٍَإلِ ىَا لْْ رْضَِگمَْأ نْب تنْ اَفَِأ و  وا َز  اَمِنَْكُل ِ (۷)َمٍَيه   
Terjemahnya : 

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 
tumbuhkan di bumi berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang 
baik?َ(Kementerian agama RI, 2023). 
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Dalam tafsir Al Mishbah Karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab di Q.S. Asy-

Syu'ara, ayat 7 di atas, kata گرِيم yang artinya baik, digunakan untuk 

menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. 

Maksud dari kata baik adalah tumbuhan yang baik, paling tidak adalah yang subur 

dan bermanfaat (Shihab, 2002).  

Ayat ini menjelaskan bahwa di alam semesta ini Allah swt menciptakan 

berbagai macam jenis tumbuhan yang bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa 

tumbuhan yang diciptakan Allah swt mengandung bahan yang bermanfaat, baik 

berupa bahan kimia (seperti pewarna), bahan baku industri, bahan baku farmasi, 

atau bahan bermanfaat lainnya. 

Seperti pada tumbuhan porang, umbinya dapat dimanfaatkan menjadi 

tepung yang mengandung bahan kimia glukomanan yang berpotensi sebagai 

antiobesitas. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa penting bagi setiap 

individu untuk memantau apa yang mereka konsumsi dan menjaga pola makan 

yang sehat serta seimbang. Allah swt juga memerintahkan pada manusia perhatian 

terhadap bumi dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mempelajari, 

meneliti, dan menemukan setiap kemungkinan pemanfaatan tumbuhan yang ada. 

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi 

makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental untuk 

melakukan uji aktivitas antiobesitas pada pemberian biskuit subtitusi tepung porang 

dengan menggunakan tikus jantan sebagai hewan coba. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Biologi Farmasi dan laboratorium 

farmakologi di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian 

eksperimental 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Sampel dalam penelitian ini adalah tumbuhan porang (Amorphophallus 

oncophyllus) 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah umbi dari tumbuhan porang 

(Amorphophallus oncophyllus) 
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D. Instrumen Penelitian 

1. Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu kandang tikus, timbangan 

hewan, spoit (Onemed), kanula, mortir, alu, batang pengaduk, blender (Oxone), 

timbangan analitik, ayakan mesh 80, gelas kimia, cetakan biskuit, loyang, oven, 

rolling pin, mixer, baskom, sendok, pisau, kompor, dan toples kaca. 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu aquadest, umbi porang, etanol 

70% (Onemed), baking powder, garam, gula, susu skim cair, hewan uji tikus jantan, 

aluminium foil, lemak sapi, tepung jagung, tepung ikan, tepung kacang hijau, tepung 

terigu dan vanili. 

E. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan 

1. Pengambilan Sampel 

Sampel yang digunakan adalah umbi porang yang diambil di Desa Banyorang, 

Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pengolahan Sampel 

2. Pembersihan Sampel 

Langkah pertama yang dilakukan adalah memisahkan umbi dari akar atau 

membersihkannya dari tanah melalui proses sortasi kering. Kemudian, dilakukan 

sortasi basah dengan mencuci sampel tersebut. Setelah itu, kulit dari sampel 

dibersihkan atau dikupas, dan sampel yang telah dikupas diiris-iris sebelum akhirnya 

dicuci dengan air mengalir. 
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3. Pembuatan Chip Porang 

Umbi porang yang telah dipotong-potong direndam dalam larutan garam. 

Larutan garam dibuat dengan mencampurkan 1 sendok garam ke dalam 1 liter air, 

kemudian diaduk hingga merata. Umbi porang direndam dalam larutan garam selama 

6 jam, kemudian ditiriskan dan dicuci dengan air bersih. Setelah itu, umbi porang 

dijemur hingga kering dan menjadi chip porang. 

4. Ekstraksi Tepung Porang 

Chip porang dihaluskan dengan menggunakan blender. Selanjutnya, umbi 

porang yang telah dihaluskan diekstraksi dengan cara dimaserasi menggunakan etanol 

70% selama 3 x 24 jam, dengan diaduk secara berkala. Setelah itu, endapan dari hasil 

maserasi dikeringkan menggunakan oven pada suhu 45°C selama 12 jam. Setelah 

mengering, endapan tersebut digerus dan diayak dengan menggunakan ayakan 

berukuran mesh 80. 
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5. Tabel Formula 

Rancangan Formula 

Tabel 2.Formulasi Biskuit per 100 g 

 

No 

 

Bahan 

Formula 

F1 F2 F3 F4 

1 Tepung Porang 100 g 75 g 50 g - 

2 Tepung Terigu - 25 g 50 g 100 g 

3 Susu Skim Cair (penambah nilai gizi) 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 

4 Gula (cita rasa) 60 g 60 g 60 g 60 g 

5 Vanili (aroma dan rasa) 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 

6 Baking Powder (pengembang) 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 

7 Garam (cita rasa) 3 g 3 g 3 g 3 g 

Keterangan : 

F1 : Formula 1 

F2 : Formula 2 

F3 : Formula 3 

F4 : Formula 4 

6. Prosedur Kerja 

Proses mixing dilakukan untuk mencampurkan semua bahan hingga merata 

dan homogen. Pertama-tama, semua bahan ditimbang dan kemudian tepung porang 

dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, semua bahan lain ditambahkan ke dalam 

wadah tersebut dan air dituangkan sedikit demi sedikit hingga semua bahan 

tercampur menjadi adonan. Setelah proses mixing selesai, dilanjutkan dengan proses 

pencetakan adonan. Sebelum adonan dipanggang, adonan dicetak dan diletakkan di 

atas loyang. Adonan kemudian dipanggang pada suhu 120oC selama 15 menit di 

dalam oven. Setelah itu, dilakukan evaluasi terhadap hasil produk yang dihasilkan. 
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7. Evaluasi Sediaan 

1. Rasa 

Rasa melibatkan lebih banyak indera pengecap. Konsumen cenderung lebih 

memilih suatu makanan karena rasanya, Sehingga cita rasa yang baik dari sebuah 

biskuit menjadi daya tarik konsumen.Rasa merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi cara seseorang menerima makanan. Selera seseorang sangat bervariasi 

sehingga sulit untuk memahami selera sepenuhnya (Karmilah, 2016). 

2. Warna 

Warna merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan mutu atau 

daya terima bahan pangan. Bahan yang dianggap enak dan memiliki tekstur yang baik 

tidak dapat dimakan jika warnanya tidak sedap dipandang atau menyimpang dari 

warna aslinya. Secara visual, faktor warna menentukan kualitas bahan (Karmilah, 

2016). 

3. Tekstur 

Tekstur merupakan salah satu parameter mutu yang memegang peranan 

sangat penting dalam karakterisasi biskuit. Ini ada hubungannya dengan rasa biskuit 

saat menggigitnya (Karmilah, 2016). 

4. Aroma 

Rasa adalah salah satu atribut sensorik utama dari berbagai makanan yang 

dipanggang. Rasa yang enak meningkatkan preferensi subjek terhadap makanan. Gula 

bertindak sebagai rasa yang unik. Aroma gurih gula tercipta dari proses karamelisasi 

saat pemanggangan (F. V. Albanjari, 2014). 
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8. Pengujian Efek Antiobesitas 

1. Pembuatan Makanan Penginduksi Obesitas 

Pembuatan produk tinggi akan lemak, dibuat sebanyak 5 kg yaitu dipanaskan 

sampai meleleh 1,6 kg lemak sapi, ditambahkan 1,25 kg tepung jagung lalu 

campurkan, tepung ikan sebanyak 0,8 kg, tepung kacang hijau 0,7 kg, dan tepung 

terigu sebanyak 0,65 kg, lalu diuleni hingga terbentuk adonan yang panjang dan halus 

kemudian adunan dibentuk dalam bagian-bagian kecil. Setelah itu dikeringkan di 

lemari pengering selama 3 x 24 jam. 

2. Penyiapan Hewan Uji 

Tikus (Rattus norvegicus) jantan dengan berat badan 150-200 gram yang 

dibagi menjadi 4 kelompok kandang dalam setiap kandang terbagi menjadi 3 ekor 

tikus. Untuk Penggemukan tikus, semua kelompok diinduksi pakan obesitas selama 

kurang lebih 30 hari dan mengalami obasitas dimana nilai indeks lee > 300. 

3. Pemberian Biskuit Tepung Porang Pada Tikus 

Biskuit tepung Porang digiling dalam mortir sampai menjadi bubuk halus. 

Bubuk halus tersebut kemudian ditimbang sesuai takaran yang akan digunakan dan 

dicampur dengan aquadest. Diaduk sampai homogen dan merata membentuk bubur 

dan diberikan pada tikus. Tikus diberikan biskuit 2 kali dalam sehari selama 4 

minggu. 

4. Pengukuran Berat Badan Tikus 

Berat badan Tikus dihitung berdasarkan nilai indeks obesitas lee yaitu dengan 

menggunakan rumus =
√BeratBadan
3

PanjangNaso-Anal
x 1000. Nilai indeks Lee di atas 300 g  

dianggap sebagai indikator obesitas pada tikus. 
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9. Pengumpulan dan Analisis Data 

Uji Hedonik 

Dalam uji hedonik, panelis diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan 

atau ketidaksukaannya terhadap komoditi yang dinilai. Penilaian dengan 20 

responden yang mendapatkan lembar penilaian berupa aroma, rasa, warna dan tekstur 

biskuit tepung porang. 

a. Skala Uji Hedonik Rasa 

Tabel 2.Uji Hedonik Rasa 

Skala Hedonik Numerik 

Sangat suka 6 

Suka 5 

Agak suka 4 

Agak tidak suka 3 

Tidak suka 2 

Sangat tidak suka 1 
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b. Skala Uji Hedonik Warna 

Tabel 3.Uji Hedonik Warna 

Skala Hedonik Numerik 

Sangat suka 6 

Suka 5 

Agak suka 4 

Agak tidak suka 3 

Tidak suka 2 

Sangat tidak suka 1 

c. Skala Uji Hedonik Tekstur 

Tabel 4.Uji Hedonik Tekstur 

Skala Hedonik Numerik 

Sangat suka 6 

Suka 5 

Agak suka 4 

Agak tidak suka 3 

Tidak suka 2 

Sangat tidak suka 1 
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d. Skala Uji Hedonik Aroma 

Tabel 5.Uji Hedonik Aroma 

Skala Hedonik Numerik 

Sangat suka 6 

Suka 5 

Agak suka 4 

Agak tidak suka 3 

Tidak suka 2 

Sangat tidak suka 1 

Data hasil perhitungan nilai indeks lee dianalisis statistik dengan One Way 

Anova. Uji statistik dilakukan pada derajat kepercayaan 95% dan perbedaan ini 

bermakna apabila nilai p kurang dari 0,05. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Pembuatan Tepung Porang (Amorphophallus oncophyllus) 

Pembuatan tepung porang dari umbi porang (Amorphophallus oncophyllus) 

sebanyak 10 kg menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 70% dan 

pengeringan menghasilkan 1 kg tepung porang murni. 

2. Pengukuran Indeks Lee Hewan Uji  

Tabel 6.Hasil perhitungan indeks lee hewan uji setelah induksi dan setelah terapi 

Kelompok Perlakuan Awal 

(gram) 

Induksi 

(gram) 

Terapi 

M1 M2 M3 M4 

F1 1 282.72 308.53 300.78 294.69 290.48 288.34 

2 279.65 307.01 300.78 295.93 292.60 290.91 

3 280.27 303.93 299.18 295.52 293.02 291.76 

F2 1 294.40 307.57 302.86 299.23 296.77 295.52 

2 288.67 304.29 300.18 297.02 294.88 293.79 

3 297.78 301.56 298.78 296.66 295.23 294.51 

F3 1 296.49 301.97 297.15 293.44 290.91 289.63 

2 285.73 300.18 297.37 295.23 293.79 293.06 

3 295.18 303.93 302.36 301.18 300.38 299.99 

F4 (kontrol 

negatif) 

1 281.50 303.15 303.15 304.71 306.25 306.63 

2 285.13 309.66 310.41 311.16 311.53 312.64 

3 280.88 309.29 309.66 309.66 310.79 312.27 

Keterangan : 

FI - FIV : Formulasi I - Formulasi IV 

M1-M4 : Minggu Pertama - Minggu Keempat 

Induksi : Indeks Lee Setelah Induksi Pakan Obesitas 

Terapi  : Indeks Lee Setelah Pemberian Biskuit Subtitusi 
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Tabel 7.Persen penurunan indeks lee hewan uji 

Kelompok Perlakuan % Penurunan 

 

F1 

1 4.03% 

2 3.21% 

3 2.44% 

Rata-rata 3.23% 

 

F2 

1 2.39% 

2 2.10% 

3 1.42% 

Rata-rata 1.97% 

 

F3 

1 2.50% 

2 1.44% 

3 0.78% 

Rata-rata 1.57% 

 

F4 (kontrol negatif) 

1 -1.15% 

2 -0.72% 

3 -0.84% 

Rata-rata -0.90% 

Keterangan : 

(-)  : Tidak adanya penurunan berat badan hewan uji 

FI - FIV : Formulasi I - Formulasi IV 
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Setelah hasil perhitungan indeks lee hewan uji diketahui maka dihitung berapa 

persen penurunan indeks lee dari hewan uji. Hasil persen penurunan indeks lee hewan 

uji dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 8.Hasil Uji Hedonik Rasa 

Responden  Rasa 

 F I F II F III F IV 

1 4 3 5 5 

2 3 2 5 5 

3 2 3 5 5 

4 3 4 6 6 

5 5 3 4 4 

6 4 5 5 5 

7 3 4 5 5 

8 4 4 4 4 

9 5 5 6 6 

10 3 5 4 4 

11 3 3 3 3 

12 5 5 4 3 

13 5 5 6 4 

14 5 6 6 5 

15 5 5 4 3 

16 4 6 5 5 

17 6 4 5 5 

18 4 6 5 5 

19 4 6 5 5 

20 4 5 5 6 

Jumlah 81 89 97 93 

Rata-Rata 4.05 4.45 4.85 4.65 

Keterangan : 

FI   : Formulasi 1 

FII   : Formulasi 2 

FIII   : Formulasi 3 

FIV  : Formulasi 4  
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Tabel 9. Hasil Uji Hedonik Aroma 

Responden Aroma 

 F I F II F III F IV 

1 6 5 6 6 

2 6 6 5 5 

3 6 6 6 6 

4 6 6 6 6 

5 3 4 6 6 

6 4 5 6 6 

7 6 5 4 4 

8 5 5 5 5 

9 6 5 4 4 

10 3 4 5 4 

11 5 4 5 5 

12 4 5 5 5 

13 3 3 5 5 

14 4 5 5 5 

15 2 3 6 6 

16 3 4 6 6 

17 2 3 5 4 

18 3 4 5 6 

19 5 4 6 6 

20 5 5 5 5 

Jumlah 87 91 106 105 

Rata-Rata 4.35 4.55 5.3 5.25 

Keterangan : 

FI   : Formulasi 1 

FII   : Formulasi 2 

FIII   : Formulasi 3 

FIV  : Formulasi 4  
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Tabel 10. Hasil Uji Hedonik Warna 

Responden  Warna 

 F I F II F III F IV 

1 6 5 4 4 

2 6 3 5 4 

3 6 5 4 3 

4 6 4 5 5 

5 6 6 4 3 

6 4 6 5 5 

7 5 4 5 5 

8 5 5 5 5 

9 3 4 6 6 

10 4 4 5 5 

11 2 3 4 4 

12 3 4 4 4 

13 3 4 5 5 

14 3 4 5 5 

15 3 5 5 5 

16 2 3 4 4 

17 2 3 4 4 

18 4 4 4 5 

19 4 3 5 6 

20 3 3 4 4 

Jumlah 80 82 92 91 

Rata-Rata 4 4.1 4.6 4.55 

Keterangan : 

FI   : Formulasi 1 

FII   : Formulasi 2 

FIII   : Formulasi 3 

FIV  : Formulasi 4  
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Tabel 11. Hasil Uji Hedonik Tekstur/kerenyahan 

Responden  Tekstur/kerenyahan 

 F I F II F III F IV 

1 3 3 4 4 

2 6 5 3 3 

3 2 3 4 4 

4 4 4 3 3 

5 2 3 3 3 

6 2 2 2 2 

7 4 4 3 3 

8 3 4 5 5 

9 3 4 4 5 

10 4 4 4 4 

11 6 5 4 3 

12 2 2 2 2 

13 5 4 4 3 

14 6 4 3 3 

15 6 4 5 5 

16 4 4 5 3 

17 5 4 3 3 

18 5 4 3 3 

19 4 4 3 3 

20 5 5 4 4 

Jumlah 81 76 71 68 

Rata-Rata 4.05 3.8 3.55 3.4 

Keterangan : 

FI   : Formulasi 1 

FII   : Formulasi 2 

FIII   : Formulasi 3 

FIV  : Formulasi 4  

B. Pembahasan 

Obesitas dan kegemukan didefinisikan sebagai penumpukan lemak yang tidak 

normal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Obesitas merupakan 

penyakit yang kompleks dan multifaktorial yang ditandai dengan kelebihan berat 
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badan dan adanya penumpukan lemak berlebihan di dalam tubuh. Obesitas 

disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah energi yang masuk dan jumlah energi 

yang dikeluarkan sehingga bobot badan menjadi lebih berat (overweight) karena 

adanya penumpukan lemak di dalam tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan penyakit 

kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Faktor risiko obesitas dan 

kegemukan meliputi pengetahuan nutrisi, pola makan, dan aktivitas fisik. Prevalensi 

obesitas dan kegemukan cenderung meningkat di masa depan (WHO, 2023). 

Salah satu pendekatan yang mendapat perhatian adalah penggunaan pangan 

fungsional, seperti biskuit, yang mengandung bahan alternatif yang berpotensi 

bermanfaat bagi kesehatan. Tepung porang yang terbuat dari umbi tanaman porang 

terbukti memiliki sifat anti obesitas karena kandungan seratnya yang tinggi dan 

kemampuan mengatur kadar glukosa dan insulin (Fang et al., 2023). 

Pada penelitian ini menggunakan umbi porang (Amorphophallus oncophyllus) 

sebagai sampel yang dibuat menjadi chip porang kemudian menjadi tepung porang. 

Pertama-tama akar dan tanah yang menempel pada umbi porang (Amorphophallus 

oncophyllus) kemudian dibersihkan menggunakan air mengalir. Setelah pembersihan, 

umbi porang (Amorphophallus oncophyllus) kemudian diiris tipis-tipis dan direndam 

menggunakan larutan garam. Setelah direndam umbi porang (Amorphophallus 

oncophyllus) dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di bawah sinar matahari 

sehingga menjadi chip porang. 

Umbi porang (Amorphophallus oncophyllus) yang telah menjadi chip porang 

kemudian dihaluskan menggunakan blender lalu di ayak menggunakan ayakan mesh 

80 hingga menjadi tepung. Kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi 

menggunakan alkohol 70%. Setelah dimaserasi tepung kemudian dikeringkan dan 
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diayak lagi menggunakan ayakan mesh 80. Hasil ayakan tersebut merupakan tepung 

porang murni. 

Menurut Standar Nasional Indonesi (SNI) tahun 2011 biskuit adalah produk 

bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung 

terigu dengan atau tanpa substitusinya, minyak/lemak, dengan atau tanpa 

penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. 

Pembuatan biskuit subtitusi tepung porang yaitu ditimbang seluruh bahan, lalu gula 

dilarutkan dengan susu skim cair. Kemudian, semua bahan lainnya seperti terigu atau 

tepung porang, vanili, baking powder, dan garam dimasukkan ke dalam campuran 

tersebut. Adonan diaduk hingga kalis lalu dicetak. Tidak ada bahan lemak seperti 

telur, mentega, atau minyak yang digunakan dalam pembuatan biskuit ini. Adonan 

kemudian dicetak dan disusun di atas loyang, lalu dipanggang dalam oven selama 15 

menit dengan suhu 120°C. 

Berdasarkan hasil pengujian hedonik berturut-turut pada Tabel 10, 11, 12 dan 

13, biskuit FIII dengan 50 gram tepung porang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi 

dalam hal rasa, mencapai 4,85. Sementara itu, dalam pengujian aroma, biskuit pada 

kelompok FIV (kontrol negatif) paling disukai dengan nilai rata-rata sebesar 5,25. 

Dalam pengujian warna biskuit, FIII dengan dosis 50 gram tepung porang 

memperoleh nilai tertinggi dengan rata-rata 4,6. Sedangkan dalam pengujian 

tekstur/kerenyahan biskuit, kelompok FI dengan dosis 100 gram tepung porang 

paling banyak disukai dengan nilai rata-rata sebesar 4,05. 

Berdasarkan hasil pengujian hedonik berturut-turut pada Tabel 10, 11, 12 

dan13, biskuit yang paling disukai dalam hal rasa, warna dan aroma adalah biskuit 

dengan 50 gram tepung porang dan 50 gram tepung terigu. Hal ini disebabkan 
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campuran tepung terigu yang sama jumlahnya dengan tepung porang mengurangi 

rasa khas serta tekstur kenyal dari tepung porang sedikit berkurang. Sementara, dari 

segi aroma yang paling disukai adalah biskuit tanpa tepung porang, karena tepung 

porang memiliki aroma khas yang membuat responden kurang menyukainya. Dan 

untuk tekstur/kerenyahan, kelompok dengan 100 gram tepung porang paling banyak 

disukai, karena tepung porang tanpa campuran tepung terigu apabila dicampur 

dengan air memberikan tekstur yang kenyal dibanding biskuit yang dicampur dengan 

tepung terigu dan air akan memberikan tekstur yang sedikit keras. 

Pada penelitian ini menggunakan hewan uji tikus (Rattus norvegicus) jantan 

karena dibandingkan tikus betina sistem hormonal tikus jantan lebih stabil. Dengan 

berat badan 150-200 gram dibagi menjadi 4 kelompok kandang dalam setiap kandang 

terbagi menjadi 3 ekor tikus. Tikus kemudian diadaptasi selama 7 hari untuk 

menghindari timbulnya stres akibat berada dalam lingkungan yang asing. Setelah 

masa adaptasi selesai ditimbang berat badan awal tikus dan dihitung berdasarkan 

indeks lee. 

Hewan uji kemudian diberikan pakan penginduksi obesitas selama 28 hari. 

Hewan uji diberi makanan penginduksi obesitas untuk menciptakan kondisi obesitas 

pada hewan percobaan. Mengonsumsi makanan dengan kandungan karbohidrat dan 

lemak yang tinggi menghasilkan peningkatan akumulasi lemak dalam jaringan 

adiposa di bawah kulit atau dalam perut, yang pada akhirnya menyebabkan 

peningkatan berat badan (Power & Schulkin, 2009). Kemudian ditimbang berat badan 

tikus setelah induksi dan dihitung berdasarkan indeks lee. Indeks Lee digunakan 

untuk mengklasifikasikan obesitas pada tikus dengan pendekatan yang mirip dengan 

BMI yang digunakan untuk obesitas manusia. 
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Dalam penelitian ini untuk mengukur penurunan indeks lee, kelompok FI, FII, 

dan FIII menerima biskuit yang mengandung tepung porang (Amorphophallus 

oncophyllus) dengan dosis yang berbeda: 100 gram, 75 gram, dan 50 gram masing-

masing. Sementara itu, kelompok IV menerima biskuit tanpa tepung porang 

(Amorphophallus oncophyllus) sebagai kelompok kontrol negatif. Masing-masing 

kelompok diberikan biskuit selama 4 minggu dan ditimbang berat badan tikus serta 

dihitung berdasarkan indeks lee. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 6. 

Data perhitungan indeks lee pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai indeks 

lee mengalami peningkatan dari sejak awal hingga saat induksi, melebihi angka 300 

g. Ini menunjukkan bahwa semua hewan uji dalam kelompok perlakuan mengalami 

obesitas, karena nilai indeks lee yang melebihi 300 g dianggap sebagai tanda obesitas 

(Nderitu et al., 2017).  

Data hasil perhitungan indeks lee pada Tabel 6 menunjukkan penurunan nilai 

rata-rata indeks lee hewan uji. Terjadi penurunan indeks lee hewan uji setelah 

pemberian biskuit subtitusi tepung porang (Amorphophallus oncophyllus) selama 28 

hari yaitu, sekitar 294.86 gram hingga 298.60 gram. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian biskuit subtitusi tepung porang (Amorphophallus oncophyllus) 

berpengaruh signifikan terhadap berat badan hewan uji. Kelompok kontrol negatif 

mengalami peningkatan indeks lee sekitar 309.07. Adapun kelompok FI (100 gram), 

FII (75 gram), dan FIII (50 gram) masing-masing mengalami penurunan nilai indeks 

lee sekitar 294.50 gram, 297.12 gram, dan 296.21 gram. 

Selain itu, terdapat penurunan nilai indeks lee dari fase induksi ke terapi. 

Informasi lebih lanjut mengenai perbedaan rata-rata persentase penurunan indeks lee 

antar kelompok dapat ditemukan dalam Tabel 7. Data persentase penurunan indeks 
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lee menunjukkan bahwa kelompok FIV (kontrol negative) tidak menunjukkan 

penurunan, dengan nilai rata-rata -0.90%. Sementara itu, kelompok FI (100 g) 

mencapai penurunan persentase terbesar, yaitu 3.23%, dibandingkan dengan 

kelompok perlakuan lainnya. Dari Tabel 7, dapat disimpulkan bahwa dalam 

kelompok perlakuan, kelompok FI (100 gram), FII (75 gram), dan FIII (50 gram) 

memiliki penurunan persentase indeks lee yang signifikan.  

Hasil uji deskriptif pada Lampiran 4, Formula 1 (100 g) memiliki rata-rata 

294.49 dengan standar deviasi 4.09. Formula 2 (75 g) memiliki rata-rata 297.11 

dengan standar deviasi 2.67. Formula 3 (50 g) memiliki rata-rata 296.20 dengan 

standar deviasi 4.18. Sehingga, formula biskuit subtitusi tepung porang 

(Amorphophallus oncophyllus) yang memiliki aktivitas antiobesitas atau menurunkan 

nilai indeks lee paling banyak adalah formula 1 (100 g) dikarenakan semakin kecil 

nilai rata-rata penurunan indeks lee maka semakin tinggi aktivitas antiobesitas 

Hasil uji homogenitas pada lampiran 4, Berdasarkan output SPSS 

menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel kelompok formula berdasarkan variable 

perlakuan terapi adalah sebesar 0.200>0.05. Artinya, variabel kelompok formula 

berdasarkan variabel perlakuan terapi mempunyai varian yang sama atau homogen.  

Persentase penurunan indeks lee dari data tersebut telah dianalisis secara 

statistik dengan menggunakan uji One Way Anova. Analisis variansi satu arah (one-

way Anova) adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis variansi 

dalam satu arah untuk variabel dependen dengan tipe data yang kontinu dan 

terdistribusi normal. One-way Anova digunakan untuk menguji hipotesis bahwa rata-

rata dari tiga atau lebih kelompok sama. Hasil uji ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan artinya, kelompok perlakuan 
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memiliki nilai sig 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Untuk lebih lanjut memahami 

perbedaan di antara kelompok perlakuan, dilakukan analisis tambahan dengan 

menggunakan uji Post Hoc LSD pada indeks lee hewan uji. 

Hasil analisis Post Hoc LSD menunjukkan adanya perbedaan signifikan 

(p<0,05) dalam nilai antara kelompok FIV (kontrol negatif) dan kelompok FI (100 

gram), FII (75 gram), serta FIII (50 gram). Hal ini berarti kelompok FIV (kontrol 

negatif) dan kelompok FI (100 gram), FII (75 gram), serta FIII (50 gram) dapat 

memberikan efek dalam menurunkan berat badan pada hewan uji. Adapun kelompok 

FI (100 gram), FII (75 gram), dan FIII (50 gram) menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata yang berarti kelompok tersebut memiliki efek yang sama dalam 

menurunkan nilai indeks lee pada hewan uji. Namun, pada hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada persen penurunan indeks lee, kelompok FI (100 gram) merupakan 

kelompok yang mengalami penurunan indeks lee paling besar dibanding kelompok 

perlakuan lainnya. 

  

 

 

 

 



 

61 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

1. Tepung porang (Amorphophallus onchophyllus) sebagai pengganti tepung terigu 

dalam formulasi sediaan biskuit tepung porang (Amorphophallus oncophyllus) 

memiliki aktivitas sebagai antiobesitas. 

2. Formulasi biskuit terbaik dengan bahan baku tepung porang (Amorphophallus 

oncophyllus) 100 gram memberikan persen penurunan indeks lee terbesar. 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan bahan tambahan yang mengandung 

kadar lemak rendah dalam pembuatan biskuit subtitusi tepung porang 

(Amorphophallus oncophyllus).  

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan rentang dosis yang tinggi serta 

perlakuan perbandingan dengan menggunakan obat-obat sintetik. 

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kadar etanol pada biskuit 

subtitusi tepung porang (Amorphophallus oncophyllus).  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.Skema Kerja 

a. Pengolahan sampel  

 

 

- Dibersihkan  

- Dicuci dengan air bersih 

- Di iris tipis-tipis  

- Direndam dengan larutan garam 

- Dicuci kembali dengan air mengalir  

- Dikeringkan 

 

 

 

- Dihaluskan menggunakan blender 

 

 

 

- Dimaserasi menggunakan etanol 70% 

selama 3 x 24 jam dengan diaduk secara 

berkala 

- Dikeringkan endapan tepung porang  

 

 

 

 

 

 

 

Sampel umbi porang 

Chip Porang 

Ekstraksi Sampel 

Tepung Porang  
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b. Pembuatan Biskuit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditimbang semua bahan 

 

Dimasukan tepung porang dalam wadah 

Ditambahkan semua bahan yang lain 

( susu, gula, vanilli, garam dan baking 

powder ) 

 

Ditambahkan air secukupnya, kemudian 

camour hingga merata 

Dicetak adonan 

Dipanggang dalam oven 

Biskuit 
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c. Pengamatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Perlakuan Terhadap Hewan Coba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Hedonik 

Formulasi 1, Formulasi 2, Formulasi 3, Formulasi 4 

Rasa Warna Aroma Tekstur 

Disiapkaniapan hewan coba 

Ditimbang berat awal hewan coba 

Dibuatkan dan diberikan makanan 

penginduksi obesitas  

Diukur berat badan hewan coba 

Pemberian 

biskuit 

formulasi 1 

Pemberian 

biskuit 

formulasi 2 

Pemberian 

biskuit 

formulasi 3 

Diukur kembali berat 

badan hewan coba 

Pemberian 

biskuit 

formulasi 4 
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Lampiran 2.Gambar Pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortasi Basah 

 

 

 

 

 

 

  Dipotong kecil dan direndam air garam              Sampel dikeringkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Diblender sampel hingga halus                       Sampel dimaserasi 

 

Gambar 5. Pengolahan Sampel 
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       Sampel disaring    Sampel dikeringkan dioven 

 

 

 

 

 

 

 

Tepung Porang Murni 
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Ditimbang seluruh bahan 

 

 

 

 

 

 

 Dicampur dan diaduk seluruh bahan    Dicetak biskuit 

 

 

 

 

 

 Dipanggang biskuit      Biskuit subtitusi tepung porang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pembuatan Biskuit 
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        Diadaptasi hewan coba        Ditimbang berat awal     Dibuat pakan penginduksi 

 

 

 

 

 

 Ditimbang berat setelah induksi   Pemberian biskuit     Ditimbang berat setelah terapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Perlakuan Terhadap Hewan Coba 
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Lampiran 3.Hasil Output SPSS 
 

Tests of Normality 

 

FORMULA 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

INDEKSLEE FORMULA 1 .141 12 .200* .940 12 .497 

FORMULA 2 .181 12 .200* .932 12 .404 

FORMULA 3 .151 12 .200* .952 12 .673 

FORMULA 4 .242 12 .052 .898 12 .150 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Descriptives 

INDEKSLEE  

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

FORMULA 

1 

12 294.4992 4.09215 1.18130 291.8991 297.0992 288.34 300.78 

FORMULA 

2 

12 297.1192 2.67843 .77320 295.4174 298.8210 293.79 302.86 

FORMULA 

3 

12 296.2075 4.18035 1.20676 293.5514 298.8636 289.63 302.36 

FORMULA 

4 

12 309.0717 3.11619 .89957 307.0917 311.0516 303.15 312.64 

Total 48 299.2244 6.77311 .97761 297.2577 301.1911 288.34 312.64 
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Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

INDEKSLEE Based on Mean 1.564 3 44 .212 

Based on Median 1.525 3 44 .221 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.525 3 42.207 .222 

Based on trimmed mean 1.614 3 44 .200 

 

ANOVA 

INDEKSLEE  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1593.962 3 531.321 41.586 .000 

Within Groups 562.162 44 12.776   

Total 2156.124 47    

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: INDEKSLEE  

LSD  

(I) FORMULA (J) FORMULA 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

FORMULA 1 FORMULA 2 -2.62000 1.45925 .079 -5.5609 .3209 

FORMULA 3 -1.70833 1.45925 .248 -4.6493 1.2326 

FORMULA 4 -14.57250* 1.45925 .000 -17.5134 -11.6316 

FORMULA 2 FORMULA 1 2.62000 1.45925 .079 -.3209 5.5609 

FORMULA 3 .91167 1.45925 .535 -2.0293 3.8526 

FORMULA 4 -11.95250* 1.45925 .000 -14.8934 -9.0116 

FORMULA 3 FORMULA 1 1.70833 1.45925 .248 -1.2326 4.6493 

FORMULA 2 -.91167 1.45925 .535 -3.8526 2.0293 

FORMULA 4 -12.86417* 1.45925 .000 -15.8051 -9.9232 

FORMULA 4 FORMULA 1 14.57250* 1.45925 .000 11.6316 17.5134 

FORMULA 2 11.95250* 1.45925 .000 9.0116 14.8934 

FORMULA 3 12.86417* 1.45925 .000 9.9232 15.8051 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Lampiran 4. Perhitungan Indeks lee 

 

KELOMPOK PERLAKUAN INDUKSI 

FI (100 g) 

1 272 

2 268 

3 260 

FII (75 g) 

1 354 

2 300 

3 292 

FIII (50 g) 

1 255 

2 288 

3 260 

FIV (kontrol 

negatif) 

1 258 

2 275 

3 274 
 

Perhitungan indeks lee 

rumus =
√𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛
3

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑁𝑎𝑠𝑜−𝐴𝑛𝑎𝑙
 𝑥 1000  

FI =
√272

3

21
 𝑥 1000 =

6,480

21
 𝑥 1000 = 308.53 FIII =

√255
3

21
 𝑥 1000 =

6,341

21
 𝑥 1000 = 301.97 

 =
√268

3

21
 𝑥 1000 =

6,447

21
 𝑥 1000 = 307.01  =

√288
3

22
 𝑥 1000 =

6,604

22
 𝑥 1000 = 300.18 

 =
√260

3

21
 𝑥 1000 =

6,382

21
 𝑥 1000 = 303.93  =

√260
3

21
 𝑥 1000 =

6,383

21
 𝑥 1000 = 303.93 

FII =
√354

3

23
 𝑥 1000 =

7,074

23
 𝑥 1000 = 307.57 FIV=

√258
3

21
 𝑥 1000 =

6,366

21
 𝑥 1000 = 303.15 

 =
√300

3

22
 𝑥 1000 =

6,694

22
 𝑥 1000 = 304.29  =

√275
3

21
 𝑥 1000 =

6,503

21
 𝑥 1000 = 309.66 

 =
√292

3

22
 𝑥 1000 =

6,634

22
 𝑥 1000 = 301.56  =

√274
3

21
 𝑥 1000 =

6,495

21
 𝑥 1000 = 309.29 
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Lampiran 5. Grafik Penurunan Indeks Lee Hewan Coba 
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Formula 3 (50g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula 4 (kontrol negatif) 
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Lampiran 6. Lembar Penilaian Indeks Lee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 
 

Lampiran 7.Guidline Terapi Obesitas 

PENGOBATAN BERDASARKAN DIAGNOSIS PENATALAKSANAAN 

MEDIS PASIEN OBESITAS 

 DIAGNOSIS TUJUAN PENGOBATAN 

 

Komponen 

Antropometri 

 

Komponen Klinis 

Tujuan 

Intervensi/Penuru

nan Berat Badan 

 

Tujuan Klinis 

PENCEGAHAN PRIMER 

Pencegahan Primordial BMI ≤25 (≤23 

pada etnis 

tertentu 

Lingkungan obesogenik  Pendidikan 

publik 

 Lingkungan 

binaan  

 Akses ke 

makanan sehat 

Penurunan insiden 

kelebihan berat badan / 

obesitas pada populasi 

Pencegahan Primer BMI ≤25 (≤23 

pada etnis 

tertentu) 

Individu atau 

subkelompok berisiko 

tinggi berdasarkan 

perilaku individu atau 

budaya, etnis, riwayat 

keluarga, biomarker, 

atau genetika 

 Pemeriksaan 

BMI tahunan 

 Rencana makan 

sehat 

 Peningkatan 

aktivitas fisik 

Penurunan insiden 

kelebihan berat badan / 

obesitas pada individu 

berisiko tinggi atau 

subkelompok yang dapat 

diidentifikasi 

PENCEGAHAN SEKUNDER 

Kelebihan berat badan BMI 25–29,9 

(BMI 23–24,9 

pada etnis 

tertentu) 

Tidak ada komplikasi 

terkait berat badan yang 

signifikan secara klinis 

atau terdeteksi 

 mencegah 

kenaikan berat 

badan progresif 

atau 

 Penurunan 

berat badan 

 Mencegah 

perkembangan obesitas  

 Mencegah 

perkembangan 

komplikasi terkait berat 

badan 

Obesitas BMI ≥30 (≥25 

pada etnis 

tertentu) 

Tidak ada komplikasi 

terkait berat badan yang 

signifikan secara klinis 

atau terdeteksi 

 Penurunan 

berat badan 

atau 

 Mencegah 

kenaikan berat 

badan progresif 

Mencegah perkembangan 

komplikasi terkait berat 

badan 

PENCEGAHAN TERSIER 

Kegemukan atau 

Obesitas 

BMI ≥25 (≥23 

pada etnis 

tertentu) 

Sindrom metabolik 10% Pencegahan DMT2 

Pradiabetes 10% Pencegahan DMT2 

DMT2 5 - 15% atau 

lebih 
  Pengurangan A1C 

 Pengurangan jumlah 

dan / atau dosis obat 

penurun glukosa 

 Remisi diabetes 

terutama ketika durasi 

diabetes pendek 

Dislipidemia 5 - 15% atau 

lebih 
 Menurunkan trigliserida 

 Tingkatkan HDL-c 

  Lebih rendah non-

HDL-c 
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 (Dipiro, 2020) 

 

 

 

Hipertensi 5 - 15% atau 

lebih 
 BP sistolik dan diastolik 

yang lebih rendah  

 Pengurangan jumlah 

dan / atau dosis obat 

antihipertensi 

Penyakit 

hati 

berlemak 

nonalkohol 

Steatosis 5% atau lebih Pengurangan lipid 

intrahepatoseluler 

Steatohep

atitis 

10 - 40% Pengurangan peradangan 

dan fibrosis 

Sindrom ovarium 

polikistik 

5-15% atau lebih  Ovulasi 

  Regularisasi menstruasi 

 Pengurangan hirsutisme 

 Peningkatan sensitivitas 

insulin 

 Mengurangi kadar 

androgen serum 

Infertilitas wanita 10% atau lebih  Ovulasi 

 Kehamilan dan 

kelahiran hidup 

Apnea tidur obstruktif 7 - 11% atau 

lebih 
 Peningkatan 

simtomatologi 

 Penurunan indeks 

apnea-hypopnea 

Asma/penyakit saluran 

napas reaktif 

7 - 8% atau lebih   Peningkatan volume 

ekspirasi paksa pada 1 

detik  

 Peningkatan 

simtomatologi 

Osteoarthritis • ≥10% • 5-10% 

atau lebih bila 

digabungkan 

dengan olahraga 

 Peningkatan 

simtomatologi  

 Peningkatan fungsi 

Inkontinensia stres urin 5-10% atau lebih Mengurangi frekuensi 

inkontinensia 

Penyakit refluks 

gastroesofagus 

10% atau lebih Peningkatan 

simtomatologi 

Depresi Tidak menentu  Peningkatan 

simtomatologi  

 Peningkatan skor 

depresi 

Singkatan: A1C = hemoglobin A1c; BMI = indeks massa tubuh; BP = tekanan darah; HDL-c = kolesterol lipoprotein 

densitas tinggi; DMT2 = diabetes mellitus tipe 2. 
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Lampiran 8. Kode Etik Penelitian 
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Lampiran 9. Peta Pengambilan Sampel 
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