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ABSTRAK 

Nama  : Dwi Febrianty Kurnia 

NIM  : 70100119083 

Judul   : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Awar-Awar 

(Ficus septica Burm F.) Terhadap Bakteri Helicobacter pylori 

Secara In-Vitro  

 

Salah satu penyebab infeksi yang terjadi di lambung disebabkan oleh bakteri 

Helicobacter pylori. Pencarian alternatif pengobatan infeksi terus berkembang, 

salah satunya berasal dari tumbuhan awar-awar (Ficus septica Burm.F). Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daun awar-awar (Ficus 

septica Burm.F) dalam menghambat bakteri Helicobacter pylori dengan beberapa 

konsentrasi menggunakan pelarut etil asetat. Konsentrasi yang digunakan yaitu 

60%, 75%, dan 90%. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar 

menggunakan kertas cakram dengan kontrol positif kloramfenikol dan kontrol 

negatif etil asetat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun awar-awar 

dapat memberikan zona penghambatan pada bakteri Helicobacter pylori dengan 

diameter rata-rata zona hambat konsentrasi 60%, 75%, dan 90% berturut-turut 

sebesar 11,5 mm, 13,8 mm, dan 16,1 mm. Sedangkan pada kontrol positif 

menghasilkan rata-rata diameter zona hambat 25 mm. Konsentrasi optimal ekstrak 

daun awar-awar dalam memberikan penghambatan yaitu pada konsentrasi 90%. 

Berdasarkan hasil uji One Way Anova dihasilkan p=0,000 (p<0,05) yang berarti 

terdapat kelompok yang mempunyai perbedaan zona hambat yang signifikan. Maka 

dilakukan uji Post Hoc Games-Howell menunjukkan kontrol positif kloramfenikol 

memiliki perbedaan zona hambat yang signifikan dengan ketiga konsentrasi. 

Namun tidak terdapat perbedaan zona hambat yang signifikan antara ketiga 

konsentrasi.      

Kata Kunci : Daun awar-awar, Antibakteri,  Helicobacter pylori.  
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ABSTRACT 

Nama  : Dwi Febrianty Kurnia 

NIM  : 70100119083 

Title   : Antibacterial Activity Test of Ethyl Acetate Extract of Awar-Awar 

Leaves (Ficus septica Burm F.) Against Helicobacter pylori 

Bacteria In-Vitro 

 

One of the causes of infection in the stomach is caused by Helicobacter 

pylori bacteria. The search for alternative treatments for infections continues to 

grow, one of which comes from the awar-awar plant (Ficus septica Burm.F). This 

study aims to determine the antibacterial activity of awar-awar leaf extract (Ficus 

septica Burm.F) in inhibiting Helicobacter pylori bacteria at several concentrations 

using ethyl acetate solvent. The concentrations used are 60%, 75%, and 90%. The 

antibacterial activity test was carried out using the agar diffusion method using 

paper discs with a positive control of chloramphenicol and a negative control of 

ethyl acetate. The results of the study showed that awar-awar leaf extract could 

provide an inhibition zone for Helicobacter pylori bacteria with an average 

diameter of the inhibition zone concentration of 60%, 75%, and 90% respectively 

11.5 mm, 13.8 mm, and 16.1mm. Meanwhile, the positive control produced an 

average inhibitory zone diameter of 25 mm. The optimal concentration of awar-

awar leaf extract in providing inhibition is at a concentration of 90%. Based on the 

results of the One Way Anova test, p = 0.000 (p < 0.05) which means there are 

groups that have significant differences in inhibition zones. So the Post Hoc Games-

Howell test was carried out showing that the positive control chloramphenicol had 

a significant difference in the inhibition zone with the three concentrations. 

However, there was no significant difference in the inhibition zone between the 

three concentrations. 

Keywords : Awar-awar leaves, Antibacterial, Helicobacter pylori. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah yang terus berkembang dari 

waktu ke waktu. Infeksi merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari satu 

manusia ke manusia lain atau dari hewan ke manusia. Infeksi bisa sangat berbahaya 

jika tidak segera ditangani dengan benar, karena dapat menular terutama pada 

individu dengan sistem imun lemah (Bawondes dkk., 2021) Infeksi dapat 

disebabkan oleh berbagai agen infeksi yang meliput virus, bakteri, parasit, maupun 

jamur (Besung, 2009).  

 Salah satu jenis bakteri adalah Helicobacter pylori. Helicobacter pylori 

merupakan bakteri Gram negatif berbentuk spiral, memiliki flagel lopotrikus, 

mampu berkolonisasi pada lambung dan memicu terjadinya peradangan lokal. 

Infeksi lambung yang disebabkan oleh Helicobacter pylori apabila tidak segera 

diobati dapat menjadi penyakit yang lebih serius seperti gastritis atrofi, metaplasia 

usus, dan noncardia gastric adenocarcinoma (Mabeku dkk., 2018) 

 Helicobacter pylori dianggap merupakan infeksi bakteri yang paling sering 

di dunia (Olokoba dkk., 2013). Hampir 50% penduduk di dunia terinfeksi 

Helicobacter pylori (Fock & Ang, 2009) dan infeksi ini menjadi semakin tinggi 

pada negara belum berkembang (93,6%) dibandingkan negara berkembang (15,5%) 

(Eusebi dkk., 2014). Hal ini dikaitkan dengan berbagai faktor seperti umur, status 

sosial ekonomi, sanitasi, kepadatan tempat tinggal, merokok, penggunaan obat 

antiinflamasi nonsteroid, golongan darah O, berat badan dan riwayat keluarga yang 

terjangkit tukak lambung yang dapat mentrasmisikan bakteri Helicobacter pylori 

(Mabeku dkk., 2018). 

 Untuk pasien yang positif Helicobacter pylori diperlukan suatu kombinasi 
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terapi yang terdiri dari antibiotika yang mampu menurunkan kadar asam lambung 

misalnya penghambat pompa proton atau antagonis reseptor H2 (Suhatri, Hansen, 

2014). Pengobatan untuk infeksi Helicobacter pylori sangat sulit karena 

membutuhkan terapi kombinasi sedikitnya dua antibiotik dikarenakan adanya 

multidrug resistance (Parreira dkk., 2017). Sebuah penelitian yang dilakukan 

Savoldi dkk 2018 setelah mengidentifikasi 178 penelitian, yang terdiri dari 66.142 

isolat Helicobacter pylori dari 65 negara. Menyatakan tingkat resistensi 

Helicobacter pylori terhadap klaritromisin, metronidazol, dan levofloxacin adalah 

≥15% (Savoldi dkk., 2018). Juga terdapat penelitian yang menyatakan resistensi 

keseluruhan terhadap klaritromisin, metronidazol, dan amoksisilin masing-masing 

adalah 10,1%, 36,9%, dan 1,4% (Meyer dkk., 2002). 

 Meningkatnya prevalensi resistensi antibiotik pada Helicobacter pylori 

merupakan masalah serius yang dalam waktu dekat dapat menjadi penyebab utama 

kegagalan terapi. Oleh karena itu, pencarian alternatif pengobatan terbaru berupa 

zat aktif dari tumbuhan mulai banyak dikembangkan karena lebih efektif, murah, 

mudah dalam penggunaan, aman, toksisitas rendah, dan mampu mencegah 

penyebaran gen resistensi antarspesies mikroorganisme (Parreira dkk., 2017). 

 Masyarakat Indonesia telah menggunakan tumbuhan obat sebagai salah satu 

upaya menanggulangi masalah kesehatan. Salah satu tumbuhan yang digunakan 

ialah tumbuhan Awar-awar (Ficus septica Burm.F). Tumbuhan ini mudah sekali 

ditemukan di tepi jalan, semak belukar maupun di dalam hutan terbuka (Nurvianty 

dkk., 2018). Tumbuhan awar-awar (Ficus septica Burm.F) digunakan sebagai obat 

untuk meredakan batuk, sakit kepala, menurunkan demam, mengobati sakit perut, 

mencegah diare, mengobati luka dan sebagai obat untuk infeksi (Tawi dkk., 2019).  

 Selama berabad-abad, daunnya telah digunakan oleh masyarakat sebagai 

tumbuhan obat. Studi ilmiah tentang aktivitas farmakologisnya juga menggunakan 
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daun sebagai sumbernya (Salsabila dkk., 2021). Seperti penelitian yang dilakukan 

Tuna dkk 2016 mengatakan bahwa ekstrak daun awar-awar berpotensi memiliki 

daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Eschericia 

coli. Daya hambat ekstrak daun awar-awar lebih besar pada Staphylococcus aureus 

daripada Eschericia coli (Tuna & Wowor, 2016) dan  Fandini dkk, 2023 yang 

menyimpulkan bahwa konsentrasi 35% ekstrak daun awar-awar memiliki aktivitas 

antibakteri paling tinggi dalam menghambat aktivitas pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus (Fandini & Trisnawati, 2023). Kandungan yang berfungsi 

sebagai antibakteri dalam daun awar-awar yaitu alkaloid, tanin, steroid, flavonoid, 

dan saponin (Rahman dkk., 2013). 

 Penelitian tentang aktivitas antibakteri ekstrak daun awar-awar (Ficus 

septica Burm.F) telah banyak dilaporkan. Namun, sejauh ini belum ada informasi 

mengenai aktivitas ekstrak daun awar awar terhadap bakteri Helicobacter pylori. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuktikan apakah senyawa metabolit 

ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm.F) memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri Helicobacter pylori. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm.F) memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Helicobacter pylori? 

2. Berapakah konsentrasi optimal ekstrak etil asetat daun awar-awar (Ficus 

septica Burm.F) yang memberikan daya hambat terhadap bakteri 

Helicobacter pylori?  

C. Definisi Operasional 

1. Uji aktivitas antibakteri merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat 

kerentanan bakteri Helicobacter pylori terhadap zat antibakteri dari ekstrak 

daun awar-awar. 
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2. Antibakteri adalah zat atau senyawa yang diperolah dari esktrak daun awar-

awar denga tujuan untuk mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan 

bakteri Helicobacter pylori.  

3. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia daun awar-awar dengan menggunakan pelarut 

etil asetat. 

4. Daun Awar-awar (Ficus septica Burm. F.) adalah tumbuhan yang termasuk 

kerabat beringin, anggota famili Moraceae yang diambil bagian daunnya 

dari daerah Kelurahan Romang Polong. 

5. Bakteri Helicobacter pylori (H. pylori) adalah bakteri kultur yang diambil 

dari laboratorium merupakan Gram negatif berbentuk spiral dengan panjang 

3 μm dan lebar 0.5 μm, memiliki flagel lopotrikus, mampu berkolonisasi 

pada lambung dan memicu terjadinya peradangan lokal.  

6. In vitro adalah jenis penelitian atau eksperimen yang dilakukan di 

laboratorium, di mana sampel atau bahan diuji dalam kondisi terkontrol di 

dalam wadah atau lingkungan buatan, seperti cawan petri, tabung reaksi, 

atau wadah kaca lainnya. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencakup penelitian eksperimental laboratorium, dilakukan 

uji aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun awar-awar (Ficus septica Burm.F) 

yang memberikan daya hambat terhadap bakteri Helicobacter pylori. 

E. Kajian Pustaka  

1. Pada penelitian Tunny dkk 2020 tentang Skrining Fitokimia Dan Uji 

Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Daun Awar-Awar (Ficus septica 

Burm) Kecamatan Kairatu Dengan Metode DPPH. Dilakukan skrining 

senyawa fitokimia ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm.F). Hasil 
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analisis fitokimia yang dilakukan menunjukan ekstrak daun awar-awar 

positif mengandung senyawa metabolit sekunder flavonoid, fenol, saponin, 

dan tanin (Tunny dkk., 2020). Berdasarkan penelitian tersebut menjadi 

acuan peneliti untuk menggunakan ekstrak daun awar-awar sebagai sampel 

penelitian karena memiliki beberapa senyawa kimia yang berpotensi 

sebagai antibakteri. 

2. Berdasarkan penelitian Tuna dkk 2016 tentang Uji daya hambat ekstrak 

daun awar-awar (Ficus septica Burm.F) terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Eschericia coli mengatakan bahwa Ekstrak 

daun awar-awar diperoleh dari proses maserasi dengan etanol 96%. 

Konsentrasi ekstrak kental yang digunakan dalam penelitian ini ialah 100 

mg/ml, 50 mg/ml, 25 mg/ml, 12,5 mg/ml. Siprofloksasin sebagai kontrol 

positif, dan akuades sebagai kontrol negatif. Hasil penelitian mendapatkan 

rata-rata diameter zona hambat ekstrak daun awar-awar konsentrasi 100 

mg/ml, 50 mg/ml, 25 mg/ml, 12,5 mg/ml berturut-turut ialah 27,5 mm, 24,3 

mm, 22,3 mm, 21,8 mm pada bakteri Staphylococcus aureus, sedangkan 

pada bakteri Eschericia coli ialah 24,8 mm, 21 mm, 18,3 mm, 17 mm. (Tuna 

& Wowor, 2016). Berdasarkan penelitian diatas, menjadi acuan peneliti 

untuk menggunakan ekstrak daun awar-awar dengan berbagai konsentrasi 

pada jenis bakteri lain yaitu Helicobacter pylori. 

3. Dalam penelitian oleh Atmaja 2019 tentang Aktivitas Daya Hambat Ekstrak 

Etil Asetat Kulit Petai (Parkia Speciosa Hassk) Terhadap Pertumbuhan 

Bakteri Klebsiella Pneumoniae. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui aktivitas daya hambat ekstrak etil asetat kulit petai terhadap 

Klebsiella pneumoniae. Kulit petai yang telah terkumpul dikeringkan, 

kemudian diblender sehingga terbentuk serbuk halus. Serbuk halus di 
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maserasi selama 2 hari menggunakan etil asetat, kemudian dievaporasi 

hingga terbentuk ekstrak kering. Ekstrak diencerkan menggunakan etil 

asetat dengan konsentrasi 100 mg/ml (P1), 250 mg/ml (P2), 500 mg/ml (P3), 

dan 1000 mg/ml (P4), selanjutnya diteteskan pada paper disc. Paper disc, 

kontrol positif berupa gentamicin (K2), kontrol negatif (K1) berupa etil 

asetat, diletakan diatas 7 cawan petri yang telah dinokulasikan Klebsiella 

pneumoniae dengan media agar. Sampel diinkubasi selama 18-24 jam 

dengan suhu 37°C. Ekstrak etil asetat kulit petai mampu menghambat 

pertumbuhan Klebsiella pneumonia dengan rerata zona hambat K1 = 0 mm, 

K2 = 20,47 mm, P1 = 6,14 mm, P2 = 9,71 mm, P3 = 12,28 mm, dan P4 = 

18,00 mm (Atmaja & Hendrayana, 2019). Berdasarkan penelitian tersebut 

menjadi acuan peneliti untuk menggunakan pelarut etil asetat dalam proses 

maserasi dan pengenceran variasi konsentrasi.  

4. Dalam penelitian Ridwan 2023 dengan judul Skrining Fitokimia Dan 

Analisis Kualitatif Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Ekstrak Daun Tobo-

Tobo (Ficus septica Burm. F) Dengan Berbagai Pelarut. Pada penelitian ini  

Ficus septica Burm. F diekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut 

air, etanol 96%, etil asetat, dan n-heksan. Hasil skrining fitokimia ekstrak 

air mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan saponin, ekstrak etanol 

96% mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin, triterpenoid, ekstrak 

etil asetat mengandung senyawa tanin, sedangkan ekstrak n-heksan tidak 

ditemukan kandungan senyawa didalamnya. Hasil uji kromatografi lapis 

tipis (KLT) ekstrak air tidak ditemukan kandungan senyawa didalamnya, 

ekstrak etanol 96% mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan 

triterpenoid, ekstrak etil asetat mengandung senyawa flavonoid, tanin, 

steroid dan triterpenoid, ekstrak n-heksan mengandung senyawa tanin dan 
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triterpenoid (Ridwan, 2023). Berdasarkan penelitian tersebut menjadi acuan 

peneliti untuk menggunakan etil asetat sebagai pelarut dalam proses 

penyarian daun awar-awar (Ficus septica Burm. F).   

5. Dalam penelitian Fajrina dkk 2018 yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri 

Ektrak Etil Asetat Spons Aplysina aerophoba Pada Helicobacter pylori dan 

Shigella dysenteriae. Penelitian ini merupakan  pengujian aktivitas 

antibakteri ekstrak etil asetat spon Aplysina aerophoba terhadap Shigella 

dysenteriae dan Helicobacter pylori menggunakan metode difusi dilakukan 

dengan mengukur diameter hambat di sekeliling cakram kertas, dengan 

menggunakan berbagai konsentrasi yaitu 7%, 5%, 3%, 1%. Dari hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat Aplysina aerophoba 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Shigella dysenteriae dan 

Helicobacter pylori dengan terbentuknya rata-rata diameter hambat pada 

masing-masing konsentrasi sebesar 10,60 mm; 9,44 mm; 8,3 mm; 5,641 mm 

pada bakteri Helicobacter pylori (Fajrina dkk., 2018). Berdasarkan 

penelitian diatas, peneliti menjadikan acuan untuk menggunakan pelarut etil 

asetat sebagai pelarut ekstrak dan metode yang sama dengan satu bakteri uji 

yang sama yaitu Helicobater pylori. 

Berdasarkan kajian pustaka diatas diketahui bahwa belum ada penelitian 

mengenai uji aktivitas antibakteri daun awar-awar (Ficus septica Burm. F) terhadap 

bakteri Helicobacter pylori. 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas ekstrak etil asetat daun awar-awar (Ficus 

septica Burm. F) sebagai antibakteri terhadap bakteri Helicobacter pylori 
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2. Untuk mengetahui konsentrasi optimal ekstrak etil asetat daun awar-awar 

(Ficus septica Burm. F) dalam memberikan daya hambat terhadap bakteri 

Helicobacter pylori  

G. Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui kemampuan aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun awar- 

awar (Ficus septica Burm. F) terhadap bakteri Helicobacter pylori. 

2. Menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pengembangan kesehatan 

khususnya mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun awar-awar 

(Ficus septica Burm. F) sebagai pengobatan penyakit akibat infeksi bakteri 

Helicobacter pylori. 



 

9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 Uraian Sampel 

1. Klasifikasi Tumbuhan  

Regnum : Plantae  

Divis   : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae  

Classis  : Dicotyledonae  

Ordo  : Urticales  

Famili   : Moracea  

Genus  : Ficus 

Spesies  : Ficus septica Burm.F  

(Steenis, 2008) 

 

Gambar 1. Daun awar-awar (Ficus septica Burm.F) 

(Tuna & Wowor, 2016) 

2. Nama Daerah 

Kiciyat (Sunda), Awar-awar (Jawa Tengah, Belitung), Barabar (Madura), 

Sirih popar (Ambon), Bei, Loloyan (Minahasa), Tobo-tobo (Makassar), Dausalo 

(Bugis), Bobulutu (Halmahera Utara), Tagalolo (Ternate) (Kinho dkk., 2011). 
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3. Morfologi  

Pohon tegak atau perdu, tinggi 1-5 meter. Batang lengket yang bengkok, 

lunak, bulat, berongga, gundul, dan tembus pandang. Daun tunggal, bertangkai 

besar, sangat runcing dengan panjang 2,53 cm dan susunannya berselang-seling 

atau berlawanan. Bilahnya berbentuk bulat telur atau elips, dengan pangkal 

membulat, ujung menyempit, agak tumpul, dan tepi rata. Ukurannya 9-30 × 9-16 

cm, dan berwarna hijau tua mengkilap di bagian atas dengan banyak bintik pucat 

dan hijau muda di bagian bawah. Sisi kiri dan kanan helaian daun bagian tengah 

masing-masing memiliki 6-12 helai daun samping, membuat kedua sisi pucat 

helaian daun menonjol 

Bunga majemuk dalam susunan tembikar berpasangan, bertangkai pendek, 

di pangkal dengan tiga daun pelindung, berwarna hijau muda atau abu-abu 

kehijauan, berdiameter sekitar 1,5 cm, pada beberapa tumbuhan terdapat bunga 

jantan dan betina, sedangkan pada tumbuhan lain hanya terdapat bunga betina. 

Buah seperti periuk dengan diameter 1,5-2 cm dan berwarna abu-abu kehijauan. 

Januari sampai Desember adalah bulan berbunga. Tumbuhan ini biasanya 

ditemukan tumbuh di pinggir jalan, di semak-semak, dan di hutan terbuka di Jawa 

dan Madura pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut (Kinho dkk., 

2011). 

4. Ekologi dan Penyebaran 

Tumbuhan awar-awar, kadang-kadang disebut sebagai “tobo-tobo” di 

Sulawesi Selatan (Makassar), dan termasuk famili Moraceae. Tumbuhan yang 

dapat berupa pohon maupun perdu ini dapat ditemukan di Jawa, Madura, dan 

Sulawesi. Tumbuh subur di daerah dengan ketinggian 1-1.200 meter diatas 

permukaan laut. Tumbuhan awar-awar (Ficus septica Burm. F) dapat ditemukan 

dengan melimpah pada semak pinggir jalan dan hutan terbuka (Steenis, 2008).  



11 
 

 

5. Kandungan Kimia  

Kandungan kimia dari daun, buah, dan akar Ficus septica adalah sebagai 

berikut: buahnya mengandung alkaloid dan tanin, daunnya mengandung saponin 

dan flavonoid, dan akarnya mengandung senyawa polifenol (Steenis, 2008). Daun 

awar-awar (Ficus septica Burm. F) juga mengandung senyawa sterol, saponin, 

triterpenoid, antofin, 10S, 13aR- antofin N-oksida, dehidrotiloforinficuseptin A, 

tylophorin, 2-Demetoksialoforin, serta flavonoid genistin dan kaempferitrin (Kinho 

dkk., 2011).  

6. Manfaat Tumbuhan  

Daun awar-awar memiliki berbagai manfaat dalam terapi, seperti 

penggunaannya sebagai obat untuk penyakit kulit, radang usus buntu, bisul, gigitan 

ular berbisa, dan masalah sesak nafas. Sementara itu, akar awar-awar dapat 

dimanfaatkan sebagai penawar racun (untuk ikan) dan untuk mengatasi asma. 

Getahnya berguna dalam penanganan bengkak dan sakit kepala. Selain itu, buah 

Awar-awar sering digunakan sebagai pencahar (Sudarsono dkk., 2002).  

 Ekstraksi 

1. Pengertian ekstraksi 

 Ekstrak adalah substansi kental yang dihasilkan melalui proses 

mengekstraksi zat aktif dari bahan tumbuhan atau hewan, menggunakan pelarut 

yang cocok. Setelah itu, semua atau hampir semua pelarut diuapkan, dan massa atau 

serbuk yang tersisa diolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ekstraksi adalah 

metode pemisahan bahan atau komponen kimia dari campuran dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Tujuan utama ekstraksi adalah untuk menarik 

dan memisahkan senyawa dengan kelarutan yang berbeda dalam pelarut organik 

tertentu dari komponen kimia yang terkandung dalam bahan alam, seperti 

tumbuhan, hewan, dan biota laut (Kementerian Kesehatan RI, 2020). 
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Khusus untuk bahan yang berasal dari tumbuhan, prosedur ekstraksi  adalah 

sebagai berikut:  

a. Pengelompokan bagian tumbuhan (akar, batang, daun, dll), pengeringan dan 

penggilingan bagian tumbuhan.  

b. Pemilihan pelarut.  

c. Pelarut polar: air, etanol, metanol, dan sebagainya.  

d. Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometan, dan sebagainya.  

e. Pelarut nonpolar: n-heksan, petroleum eter, kloroform dan sebagainya. 

(Mukhriani, 2014) 

2. Jenis-jenis ektraksi  

 Beberapa jenis ekstraksi bahan alam yang sering digunakan yaitu ekstraksi 

secara dingin dan panas. Ekstraksi secara dingin dilakukan dengan cara soxhletasi, 

maserasi, dan perkolasi. Sedangkan untuk ekstraksi secara panas dapat dilakukan 

antara lain dengan cara infudasi, refluks, dan destilasi uap air. 

a. Ekstraksi secara dingin  

1. Maserasi 

Maserasi adalah metode ekstraksi simplisia yang melibatkan penggunaan 

pelarut, di mana simplisia tersebut direndam dan diaduk beberapa kali pada suhu 

ruangan (temperatur kamar)  (Depkes RI, 2000). Ekstraksi dilakukan dengan cara 

merendam sampel pada suhu kamar menggunakan pelarut yang sesuai, sehingga 

dapat melarutkan analit dalam sampel. Proses perendaman umumnya berlangsung 

selama 3-5 hari, dengan sesekali diaduk untuk mempercepat pelarutan analit. Tanda 

bahwa semua analit telah diekstraksi dengan sempurna dapat dilihat ketika pelarut 

yang digunakan tidak memiliki warna (Leba, 2017). 

Metode ekstraksi maserasi memiliki keunggulan dalam penggunaan 

peralatan dan cara yang sangat sederhana, dapat diterapkan pada analit yang tahan 
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terhadap pemanasan maupun yang tidak tahan terhadap pemanasan. Namun, 

kelemahan dari metode ekstraksi ini adalah membutuhkan jumlah pelarut yang 

cukup besar (Leba, 2017).  

2. Perkolasi  

Perkolasi merupakan metode ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu 

digantikan hingga mencapai ekstraksi yang menyeluruh, biasanya dilaksanakan 

pada suhu ruangan (Depkes RI, 2000). Metode penambahan pelarut dilakukan 

dengan cara meneteskan pelarut dari wadah terpisah, disesuaikan dengan jumlah 

yang diperlukan, atau dengan cara menambahkan pelarut dalam jumlah besar secara 

bertahap (Leba, 2017). Ekstraksi berlanjut hingga seluruh analit dalam sampel 

diekstraksi secara menyeluruh. Tanda bahwa proses ekstraksi telah selesai adalah 

pelarut yang digunakan menjadi tidak berwarna (Leba, 2017). 

b. Ekstraksi Secara Panas  

1. Soxhlet  

Dalam metode ini, sampel serbuk diletakkan dalam selubung selulosa, 

seperti kertas saring, yang ditempatkan di klonsong di bawah kondensor dan di atas 

labu. Kemudian, pelarut yang sesuai ditambahkan ke dalam labu, dan suhu 

penangas diatur di bawah suhu refluks. Keunggulan metode ini adalah ekstraksi 

berlangsung secara kontinu, dan sampel diekstraksi hanya melalui kondensasi, 

mengurangi penggunaan pelarut dan memerlukan waktu yang lebih singkat. 

Namun, kelemahannya terletak pada kemungkinan kerusakan bahan kimia 

termolabil karena ekstrak yang diperoleh berada pada suhu didih (Mukhriani, 2014)  

2. Refluks dan Destilasi Uap 

Sampel dan pelarut digabungkan dalam labu yang terpasang pada kondensor 

untuk prosedur refluks. Sampai titik didih, pelarut dipanaskan. Uap yang 

terkondensasi dikembalikan ke labu (Mukhriani, 2014). 



14 
 

 

Teknik serupa, seperti destilasi uap, sering digunakan untuk mengekstrak 

minyak esensial, yang merupakan kombinasi dari beberapa bahan kimia yang 

mudah menguap. Dalam sebuah wadah yang terpasang pada kondensor, uap yang 

terkondensasi dan hasil sulingan (dibagi menjadi 2 bagian yang tidak bercampur 

satu sama lain) dikumpulkan selama pemanasan. Potensi degradasi bahan kimia  

yang mudah menguap merupakan kelemahan dari kedua teknik tersebut 

(Mukhriani, 2014). 

3. Infusa  

Air berfungsi sebagai pelarut dalam proses ekstraksi yang dikenal sebagai 

infudasi. Suhu pelarut air harus 90°C selama 15 menit selama proses infudasi. Rasio 

berat bahan dan air adalah 1:10, sehingga jika simplisia memiliki berat 100 gram, 

1000 ml air akan digunakan sebagai pelarut. Cara yang dilakukan biasanya, bahan 

yang sudah dihaluskan dipanaskan selama 15 menit, mulai dari suhu 90ºC, di dalam 

panci berisi air sambil sesekali diaduk. Saring melalui kain flannel selagi masih 

panas, tambahkan air panas seperlunya untuk mendapatkan volume yang tepat. 

Setelah singin, lakukan penyaringan jika bahan tersebut mengandung minyak yang 

menguap (Simanjuntak dkk., 2019). 

 Bakteri 

1. Pengertian Bakteri 

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

kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri adalah 

kelompok organisme mikroskopis yang pada umumnya bersel tunggal, dan tidak 

memiliki membran inti sel (Febriza dkk., 2021). Bakteri biasanya berukuran 

beberapa mikrometer panjangnya dan mungkin berbentuk bulat, berbentuk batang, 

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

panas yang bersifat asam, limbah radioaktif, dan biosfer kerak bumi. Selain itu, 
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bakteri dapat hidup berdampingan secara parasit dan bersimbiosis dengan 

tumbuhan dan hewan. Hanya sekitar 27 persen spesies bakteri yang memiliki 

spesies yang dapat diproduksi di laboratorium, sedangkan sebagian besar bakteri 

belum dikarakterisasi.  

 Bakteri memiliki struktur sel yang sangat sederhana, tanpa nukleus, badan 

sel, atau organel-organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Bakteri dapat 

ditemukan hampir di semua tempat, termasuk air, udara, tanah, serta berperan 

dalam simbiosis dengan organisme lain atau sebagai agen patogen dan parasit. 

Meskipun ukuran bakteri secara umum berkisar antara 0,5 hingga 5 𝜇m, beberapa 

jenis tertentu, seperti Thiomagrita, dapat mencapai ukuran hingga 700 𝜇m. Bakteri 

umumnya memiliki flagel yang memungkinkan mereka untuk bergerak atau 

bermotilitas (Effendi, 2020).  

2. Ciri- Ciri Bakteri  

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

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

berukuran 100 mikron  

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

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

bersimbiosis, parasit, dan saprofit.  

d. Bakteri pada umumnya tidak mempunyai kloroplas, kecuali bakterioklorofil 

dan bakteriopurpurin.  

e. Bakteri berkembang biak secara vegetatif dengan pembelahan biner dan 

generatif dengan konjugasi, transformasi, dan transduksi.  

f. Bakteri memiliki distribusi geografis yang luas, yang berarti mereka dapat 

ditemukan di berbagai tempat. Namun, dalam kondisi ekstrem, bakteri memiliki 

kemampuan untuk membentuk endospora. Proses pembentukan endospora 
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dimulai ketika sel bakteri mulai mereplikasi DNA, dan salinan DNA yang 

dihasilkan dikelilingi oleh dinding sel yang tebal dan kuat. Meskipun dinding 

sel bagian luar rusak, endospora bakteri memiliki kemampuan untuk bertahan 

hidup dalam berbagai kondisi, termasuk kekurangan makanan dan air, suhu 

ekstrem (panas atau dingin), serta paparan racun. Apabila lingkungan kembali 

normal, endospora dapat hidrasi dan kembali ke bentuk vegetatif, 

memungkinkan pertumbuhan dan pembentukan koloni baru (Susilowarno & 

Hartono, 2007).  

3. Struktur Tubuh Bakteri 

Gambar 2. Struktur Tubuh Bakteri (Fifendy M, 2017) 

Setiap bagian tubuh pada bakteri memiliki fungsi masing-masing tiap 

bagian.  

a. Flagela atau bulu cambuk  

Flagela bakteri tersusun atas protein kontraktil sehingga dapat berkontraksi 

menyebabkan pergerakan ke kiri dan ke kanan sehingga bakteri dapat bergerak 
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dengan kecepatan sekitar 50 mm /detik atau sekitar seratus kali panjang tubuh 

perdetik. Flagella pada bakteri berfungsi sebagai alat gerak bagi bakteri. 

b. Pilus atau fimbria  

Bagian menonjol dari bakteri, yang muncul sebagai benang-benang kecil 

yang muncul dari dinding sel yang terbuat dari protein kontraktil, berfungsi sebagai 

mekanisme perlekatan pada bakteri lain dan juga pada organisme lain (sel inang).  

c. Kapsula  

Lapisan lendir yang mengelilingi sel dan merupakan kapsul, yang 

merupakan komponen dari bakteri, dibuat sebagai hasil dari sekresi metabolik. 

Bakteri ini memiliki kapsul yang berfungsi untuk terhubung ke substrat dan dapat 

memberikan perlindungan ekstra, termasuk meningkatkan ketahanan terhadap 

mekanisme pertahanan inang. Kapsul juga berfungsi sebagai pendiri koloni.  

d. Dinding sel  

Lapisan tubuh dinding sel terdiri dari peptidoglikan, juga dikenal sebagai 

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

sebagai bentuk sel pelindung, memberikan keamanan mekanis, dan mencegah sel 

pecah di lingkungan hipertonik yang lebih kental, dinding selnya tebal dan kaku.  

e. Membran plasma  

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

membentuk membran plasma bakteri, yang merupakan membran tipis. Dinding sel 

bakteri mengandung membran plasma. Membran plasma mengontrol pertukaran 

zat antara sel dan lingkungannya dan berfungsi sebagai organ pelindung sel 

terhadap dunia luar.  

f. Mesosom  

Mesosom merupakan struktur seperti membran yang membentuk lipatan 

yang ada di sitoplasma. Mesosom berfungsi sebagai tempat segregasi (pemisahan) 
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DNA dan pembentukan dinding sel baru serta transpor intraseluler.  

g. Sitoplasma  

Cairan yang membentuk sel bakteri disebut sitoplasma. Komponen utama 

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

sitoplasma berfungsi baik sebagai lingkungan organel dan penghalang terhadap 

benturan.  

h. Ribosom  

Di dalam sitoplasma bakteri terdapat organel terapung yang disebut 

ribosom. Molekul protein dan RNA membentuk ribosom. Sintesis protein terjadi 

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

seperti enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme, keduanya dapat diproduksi oleh 

ribosom.  

i. Region nukleoid  

Meskipun bakteri tidak memiliki nukleus sel asli, mereka memiliki area 

yang mirip (area nucleoid). Sitoplasma lebih padat berwarna daripada area 

nukleoid. Molekul DNA beruntai ganda dengan bentuk seperti cincin (melingkar) 

dapat ditemukan di daerah nukleoid. DNA sel prokariotik biasanya seperseribu 

ukuran bakteri. Struktur seperti kromosom dari DNA beruntai ganda ini terlihat 

pada sel eukariotik. Untuk mengontrol aktivitas seluler agar sel bakteri 

bereproduksi, DNA bakteri melakukan peran ini.  

j. DNA sirkuler  

Meskipun bakteri tidak memiliki inti sel, mereka mengandung komponen 

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

k. Lembar fotosintetik  

Lembaran fotosintetik adalah lipatan membran yang terjadi pada bakteri 

fotosintetik yang menghadap sitoplasma. Lembar fotosintesis bertindak sebagai 
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katalis untuk fotosintesis.  

l. Endospora 

Beberapa bakteri ada yang mampu membentuk endospora. Pembentukan 

endospora adalah kemampuan beberapa bakteri. Bakteri dapat beradaptasi dengan 

keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan dengan memproduksi endospora. 

Endospora tidak akan rusak oleh pemanasan karena tahan panas. Ketika suhu naik 

di atas 120°C, spora dapat mati. Namun, endospora dapat berkembang menjadi 

bakteri seperti sebelumnya jika keadaan atau habitat telah membaik (Susilowarno 

& Hartono, 2007). 

  Uraian Bakteri Uji 

1. Klasifikasi  

Domain : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Epsilonproteobacteria 

Ordo  : Campylobacterales 

Famili  : Helicobacteraceae 

Genus  : Helicobacter 

Spesies : Helicobacter pylori 

 (Barry J dkk., 1985) (Goodwin dkk., 1989)  

Gambar 3. Helicobacter pylori  
(Pratama, 2016) 
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2. Defenisi 

Helicobacter pylori adalah bakteri berbentuk spiral yang termasuk dalam 

kategori Gram negatif dan sering ditemukan di permukaan epitel lambung. Infeksi 

oleh Helicobacter pylori dianggap sebagai salah satu infeksi bakteri yang paling 

umum terjadi di seluruh dunia. Dari segi klinis, individu yang terinfeksi oleh 

organisme ini mungkin mengalami gejala gastritis yang dapat berlangsung dalam 

jangka waktu bertahun-tahun dan dapat berkembang menjadi peradangan kronis. 

Infeksi Helicobacter pylori juga dikaitkan dengan risiko terjadinya gastritis kronis, 

penyakit ulkus peptikum (PUD) baik di lambung maupun duodenum, limfoma 

MALT (mucosal-associated lymphoid tissue) lambung, dan adenokarsinoma 

lambung (Olokoba dkk., 2013). 

3. Faktor Resiko  

Beberapa penelitian telah mengevaluasi faktor-faktor risiko terkait infeksi 

Helicobacter pylori. Faktor-faktor seperti jenis kelamin dan usia tampaknya tidak 

memiliki hubungan yang signifikan, karena beberapa penelitian tidak menemukan 

perbedaan tingkat infeksi Helicobacter pylori antara wanita dan pria, atau antara 

kelompok usia dewasa dan anak-anak. Faktor sosio ekonomi dianggap sebagai 

salah satu faktor yang berhubungan dengan infeksi Helicobacter pylori, di mana 

individu dengan status sosioekonomi rendah memiliki kemungkinan lebih tinggi 

untuk terinfeksi bakteri tersebut. Beberapa faktor terkait lingkungan juga telah 

diidentifikasi sebagai faktor risiko, seperti tinggal di daerah pedesaan, tingkat 

kepadatan hunian, dan konsumsi air minum yang terkontaminasi. Sementara itu, 

hubungan antara kebiasaan hidup, seperti merokok dan konsumsi alkohol, dengan 

risiko infeksi Helicobacter pylori masih menjadi perdebatan dan belum sepenuhnya 

jelas (Eusebi dkk., 2014).  
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4. Diagnosis  

Indikasi diagnosis Helicobacter pylori:  

a. Penyakit ulkus peptikum aktif (ulkus lambung atau duodenum) 

b. Riwayat konfirmasi adanya ulkus peptikum (sebelumnya belum pernah diterapi 

untuk Helicobacter pylori) 

c. Gastric MALT lymphoma 

d. Setelah reseksi endoskopi karena kanker lambung awal 

e. Dispepsia yang belum diketahui sebabnya (pada prevalensi Helicobacter pylori 

tinggi)  

f. Pasien pengguna NSAID (nonsteroidal antiinflammatory drug) 

g. Anemia defisiensi besi yang belum jelas 

h. Populasi risiko tinggi kanker lambung.  

(Chey & Wong, 2007) 

Berbagai metode digunakan untuk mendiagnosis infeksi Helicobacter 

pylori, dan pemilihan metode tersebut bergantung pada beberapa faktor. Faktor-

faktor tersebut mencakup ketersediaan pemeriksaan diagnostik, kebutuhan untuk 

melakukan endoskopi, pertimbangan biaya, aksesibilitas, keuntungan, kelemahan 

masing-masing metode, dan juga karakteristik usia pasien (Garza-gonzález dkk., 

2014). Diagnosis infeksi Helicobacter pylori dapat diklasifikasikan menjadi dua 

jenis, yakni metode yang melibatkan endoskopi dan metode yang tidak melibatkan 

endoskopi. Saat ini, belum ada metode diagnostik yang dianggap sebagai standar 

emas; pilihan pemeriksaan yang paling sesuai bervariasi tergantung pada kondisi 

klinis pasien (Chey & Wong, 2007). 

Pada tingkat pelayanan primer, penyebab dispepsia seringkali tidak dapat 

diidentifikasi. Sebagian besar pedoman merekomendasikan pendekatan "test-and-

treat" dalam pendekatan ini, pasien yang mengalami gejala dispepsia seharusnya 



22 
 

 

diuji untuk Helicobacter pylori menggunakan metode non-invasif jika mereka 

berusia di bawah 44-55 tahun dan tidak menunjukkan tanda bahaya atau "red flags" 

untuk penyakit ganas atau ulkus dengan komplikasi (seperti disfagia, cepat 

kenyang, muntah yang persisten, kehilangan berat badan lebih dari 10%, melena, 

perdarahan rektum, massa di perut, riwayat ulkus peptikum, kuning pada kulit atau 

mata, serta riwayat keluarga kanker lambung). Pendekatan "test-and-treat" ini lebih 

ekonomis, dan penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa hal ini dapat 

mengurangi jumlah endoskopi yang dilakukan pada pasien dengan dyspepsia 

(Ables dkk., 2007). Dalam pendekatan "test-and-treat," infeksi biasanya 

didiagnosis menggunakan tes napas urea (UBT) atau tes antigen tinja (SAT). 

Keberhasilan eradikasi sebaiknya selalu dikonfirmasi dengan UBT atau terapi yang 

berdasarkan endoskopi jika diindikasikan secara klinis. SAT merupakan alternatif 

untuk UBT (Olokoba dkk., 2013).   

5. Terapi  

A. Lini Pertama 

Terapi lini pertama melibatkan penggunaan triple therapy yang mencakup 

penggunaan PPI atau ranitidine, bismuth citrate, dikombinasikan dengan 

clarithromycin dan amoxicillin. Jika ada alergi terhadap penicillin, alternatif 

antibiotik dapat menggunakan clarithromycin dan metronidazole. Pemberian PPI 

disesuaikan dengan jenis yang digunakan, dosis clarithromycin berkisar 250-500 

mg, dan dosis amoxicillin adalah 1 g. Semua regimen tersebut diberikan dua kali 

sehari dan direkomendasikan untuk penggunaan selama 7-14 hari (Olokoba dkk., 

2013).  

 Panduan internasional di Eropa dan Amerika Utara merekomendasikan 

triple therapy sebagai lini pertama dalam penanganan infeksi Helicobacter pylori. 

Dalam kasus resistensi terhadap clarithromycin, terapi alternatif dengan kombinasi 
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amoxicillin dan metronidazole dapat dipertimbangkan. Meskipun dosisnya relatif 

sama, durasi penggunaan triple therapy menurut panduan American College of 

Gastroenterology adalah 10-14 hari, sementara panduan the Maastricht III 

Consensus Report merekomendasikan durasi penggunaan selama 7 hari. 

(Wannmacher, 2011). 

 Sebagai opsi terapi alternatif, sequential regimen dapat digunakan, yang 

melibatkan penggunaan proton pump inhibitor (PPI) bersama amoxicillin 1 g dua 

kali sehari selama 5 hari, diikuti oleh penggunaan PPI bersama clarithromycin 500 

mg dua kali sehari dan agen imidazole (seperti tinidazole 500 mg dua kali sehari) 

selama 5 hari berikutnya (hari ke-6 hingga ke-10). Meskipun triple therapy 

direkomendasikan, eradikasi Helicobacter pylori melaporkan kegagalan pada lebih 

dari 20% pasien (Wannmacher, 2011) 

Menurut The Asia–Pacific Consensus Conference (2009), terapi lini 

pertama untuk eradikasi infeksi Helicobacter pylori adalah PPI, amoxicillin 1 g, 

dan clarithromycin 500 mg dua kali sehari. Pilihan lain adalah bismuth-based 

quadruple therapy sebagai lini pertama dengan komponen terapi PPI dua kali 

sehari, metronidazole 400 mg dua atau tiga kali sehari, tetracycline 500 mg empat 

kali sehari, dan bismuth 240 mg dua kali sehari. Meskipun regimen bismuth-based 

quadruple therapy tidak tersedia di beberapa negara seperti Jepang dan Australia, 

terapi tersebut direkomendasikan untuk digunakan selama 7 hari. Regimen lebih 

lama dianggap kurang bermanfaat, tidak efektif secara biaya, berpotensi 

menyebabkan efek samping, dan kurang mendukung kepatuhan pasien. 

Penggunaan sequential therapy selama 10 hari belum direkomendasikan sebagai 

lini pertama di Asia karena data yang tersedia dianggap masih kurang memadai 

(Fock & Ang, 2009). 
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B. Lini Kedua 

Kegagalan terapi seringkali terkait dengan resistensi Helicobacter pylori 

terhadap clarithromycin atau metronidazole, atau keduanya. Rekomendasi untuk 

terapi lini kedua mencakup penggunaan quadruple regimen yang terdiri dari 

tetracycline 500 mg empat kali sehari, metronidazole 250 mg empat kali sehari, 

bismuth salt 120 mg empat kali sehari, dan proton pump inhibitor (PPI) dua kali 

sehari sesuai jenis yang digunakan. Quadruple regimen dianggap lebih efektif 

dibandingkan terapi lini pertama, dan dapat diaplikasikan pada pasien yang tidak 

merespons terhadap eradikasi menggunakan terapi lini pertama. Tantangan utama 

terkait dengan terapi ini termasuk keterbatasan ketersediaan bismuth salts di 

beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Selain itu, tetracycline dan 

metronidazole memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menyebabkan efek 

samping dan interaksi dibandingkan dengan antibiotik lainnya. Jika terapi ini tidak 

berhasil, pasien perlu dievaluasi dengan pendekatan yang disesuaikan untuk setiap 

kasus (Olokoba dkk., 2013) (Wannmacher, 2011). 

C. Lini Ketiga/Rescue/Salvage Therapy 

Lini Ketiga/Rescue/Salvage Therapy Infeksi Helicobacter pylori, terapi 

infeksi Helicobacter pylori yang masih persisten setelah dua kali terapi dan tetap 

memerlukan upaya eradikasi, disarankan untuk mengarahkan pasien ke spesialis 

yang memiliki fasilitas kultur Helicobacter pylori. Selanjutnya, perlu dilakukan 

pemeriksaan sensitivitas terhadap terapi alternatif  (Wannmacher, 2011). 

 pilihan alternatif untuk terapi lini ketiga mencakup quinolone (seperti 

levofloxacin, moxifloxacin), tetracycline, rifabutin, dan furazolidone. Penggunaan 

PPI dengan dosis tinggi bersamaan dengan amoxicillin dan levofloxacin atau 

rifabutin terkait dengan tingkat eradikasi yang signifikan. Seleksi terapi ini 

sebaiknya didasarkan pada hasil uji resistensi bakteri untuk memastikan keefektifan 
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pengobatan (Olokoba dkk., 2013) (Wannmacher, 2011). 

 Salvage therapy untuk eradikasi Helicobacter pylori termasuk:  

1. Triple therapy standar yang belum digunakan  

2. Bismuth-based quadruple therapy  

3. Levofloxacin-based triple therapy  

4. Rifabutin-based triple therapy  

Karena kurangnya studi perbandingan antar terapi, belum cukup bukti untuk 

merekomendasikan pilihan salvage treatment (Fock & Ang, 2009). 

Terapi eradikasi Helicobacter pylori yang sedang berkembang:  

1. Fluoroquinolone based therapy  

Levofloxacin-based triple therapy menjadi terapi lini kedua di beberapa 

negara Eropa. Dari studi perbandingan di Italia, levofloxacin based triple therapy 

memiliki angka eradikasi lebih tinggi dibandingkan terapi standar lini pertama. 

Regimen terapi dengan levofloxacin telah mulai digunakan pada terapi lini kedua 

dan lini ketiga untuk eradikasi H. pylori. (Olokoba dkk., 2013) 

2. Rifabutin dan rifampicin-based therapy  

Merupakan komponen anti-TBC, efektif dalam kombinasi dengan PPI dan 

amoxicillin. Namun, harus diperhatikan karena penggunaan rifabutin dapat 

berhubungan dengan resistensi Mycobacteria pada pasien terinfeksi Mycobacteria 

sebelumnya. Rifabutin juga berhubungan dengan efek samping, seperti 

myelotoxicity, leukopenia, dan trombositopenia (Olokoba dkk., 2013). 

3. Furazolidone-based therapy  

Furazolidone aktif terhadap bakteri gram negatif dan gram positif (termasuk 

Helicobacter pylori) dan protozoa dengan menghambat enzim bakteri. Terapi ini 

banyak digunakan pada populasi berpendapatan rendah. Strain resisten terhadap 

furazolidone jarang ditemukan (Olokoba dkk., 2013).  
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Quadruple regimen dengan lansoprazole, bismuth, tetracycline, dan 

furazolidone selama 1 minggu pada 10 pasien resisten metronidazole menunjukkan 

rerata eradikasi 90% sebagai terapi lini ketiga (Olokoba dkk., 2013).  

4. Doxycycline-based therapy  

Merupakan golongan antibiotik tetracycline yang digunakan hanya 2 kapsul 

sehari (100 mg dua kali sehari), sehingga kepatuhan pasien meningkat. Tidak 

terdapat resistensi H. pylori sekunder terhadap doxycycline pada pasien yang telah 

gagal menggunakan satu atau lebih terapi eradikasi. Pada kasus resistensi 

metronidazole, quadruple therapy selama 1 minggu menggunakan doxycycline, 

amoxicillin, omeprazole, dan bismuth salts. Terapi ini terbukti efektif sebagai terapi 

lini ketiga, menghasilkan rerata eradikasi 91% pada pasien yang resisten terhadap 

metronidazole dan clarithromycin. (Olokoba dkk., 2013)  

5. Lactoferrin  

Lactoferrin merupakan antibiotik pada susu sapi, memiliki efek 

bakteriostatik terhadap H. pylori secara in vivo dan in vitro. Protein susu ini 

mengikat besi. Efikasinya sebagai tambahan terhadap regimen terapi reguler untuk 

Helicobacter pylori dalam memperbaiki rerata eradikasi bervariasi. Modalitas 

terapi ini masih belum diterima secara umum. (Olokoba dkk., 2013) 

6. Levofloxacin dan rifaximin-based quadruple therapy  

Levofloxacin dan rifaximin-based quadruple regimen sebagai terapi lini 

pertama untuk terapi infeksi Helicobacter pylori telah diteliti oleh Choi, dkk., 

namun efikasinya terbatas; dibutuhkan studi dengan subjek lebih besar (Olokoba 

dkk., 2013).  

 Antibakteri 

Kata "antibakteri" memiliki asal usul dari bahasa Yunani, dengan "Anti" 

yang berarti "melawan" dan "Bacteria" yang merujuk pada "tongkat." Hal ini terkait 
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dengan penemuan awal bakteri yang memiliki bentuk menyerupai batang (Aulia 

Deby Pelu, 2022). Senyawa antibakteri digunakan untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri dan merupakan hasil metabolit sekunder yang ditemukan pada organisme 

hidup. Zat antibakteri umumnya bekerja dengan cara mengganggu integritas 

dinding sel, mengubah permeabilitas membran, menghambat sintesis protein, dan 

memiliki potensi untuk menghambat aktivitas enzim. Alkaloid, flavonoid, dan fenol 

termasuk dalam kategori senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan pada 

dinding sel bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri. Senyawa-senyawa ini 

bertindak sebagai agen antibakteri organik yang melawan mikroorganisme 

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

1. Pembagian Antibakteri 

Antimikroba dapat diklasifikasikan berdasarkan kekuatan kerja atau 

spektrumnya, dan dibedakan menjadi:  

a. Antimikroba spektrum sempit: Senyawa ini hanya mampu menghambat satu 

golongan bakteri, seperti hanya bakteri Gram negatif atau Gram positif.  

b. Antimikroba spektrum luas: Jenis ini memiliki kemampuan untuk menghambat 

atau membunuh bakteri dari kedua golongan, baik Gram negatif maupun Gram 

positif (Hafsan 2011).  

2. Sifat Antibakteri 

a. Bakteriostatik: Adalah zat atau bahan  yang mampu menghambat atau 

menghentikan pertumbuhan mikroba, khususnya bakteri. Dalam situasi ini, 

jumlah mikroorganisme mencapai fase stasioner, di mana mereka tidak dapat 

lagi berkembang biak atau melakukan perkembangbiakan. 

b. Bakteriosida: Adalah zat atau bahan yang memiliki kemampuan untuk 

membunuh mikroorganisme, terutama bakteri. Dalam konteks ini, jumlah 

mikroorganisme atau bakteri akan menurun atau bahkan habis, sehingga mereka 
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tidak dapat lagi melakukan pertumbuhan atau berkembang biak (Kar, 2008). 

3. Prinsip Kerja Antibakteri 

Antimikroba mempunyai mekanisme kerja utama ada lima cara antara lain 

sebagai berikut:  

a. Mengganggu metabolisme sel mikroba  

Secara umum, mikroba memerlukan asam folat yang disintesis dari asam 

amino para benzoat (PABA) untuk kelangsungan hidupnya. Antimikroba yang 

berperan sebagai antimetabolit bekerja dengan menghambat metabolit spesifik 

mikroba, seperti sulfonamida. Sulfonamida memiliki efek penghambatan terhadap 

pertumbuhan sel bakteri dengan menghalangi sintesis asam folat. Mekanisme 

kerjanya melibatkan kemiripan struktural dengan asam folat dan asam amino para 

benzoat (PABA), bersaing secara kompetitif dengan enzim-enzim yang 

memadukan PABA dan sebagian peptida menjadi asam dihidrofolat. 

b. Penghambatan terhadap sintesis dinding sel  

Dinding sel bakteri terdiri dari suatu kompleks polimer mukopeptida yang 

dikenal sebagai peptidoglikan. Beberapa antibiotik, seperti sikloserin, menghambat 

tahap awal dalam proses sintesis dinding sel. Reaksi berlanjut dengan 

penghambatan oleh basitrasin dan vankomisin, kemudian mencapai tahap akhirnya 

yang melibatkan antibiotik seperti penisilin dan sefalosporin, yang menghambat 

transpeptidasi.  

c. Penghambatan terhadap fungsi membran sel  

Antimikroba bekerja secara langsung pada membran sel dengan 

mempengaruhi permeabilitasnya, yang mengakibatkan keluarnya senyawa 

intraseluler dari mikroorganisme. Membran sel, yang terletak di bawah dinding sel, 

memiliki sifat permeabilitas selektif dan bertanggung jawab untuk mengatur lalu 

lintas substansi masuk dan keluar sel, serta menjaga tekanan osmotik internal dan 
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proses ekskresi. Beberapa antibiotik berinteraksi dengan membran sebagai ionofor, 

yang berperan dalam memberikan jalur masuk bagi ion yang tidak normal. Proses 

ini dapat mengganggu aktivitas biokimia sel, contohnya gramicidin. Antibiotik 

polimiksin, khususnya aktif terhadap bakteri gram negatif, dapat merusak membran 

sel setelah berinteraksi dengan fosfat pada fosfolipid membran sel. 

d. Penghambatan terhadap sintesis protein  

Kelangsungan hidup suatu sel sangat bergantung pada kelestarian molekul-

molekul dalam kondisi alamiahnya. Perubahan dalam kondisi ini dapat terjadi 

melalui proses denaturasi protein, yang menyebabkan kerusakan pada sel tanpa 

kemampuan untuk dipulihkan. Kondisi seperti suhu tinggi atau konsentrasi zat 

tertentu dapat menyebabkan koagulasi dan merusak secara total komponen seluler 

yang sangat penting. 

e. Penghambatan terhadap sintesis asam nukleat  

Asam nukleat adalah elemen yang sangat penting dalam proses reproduksi 

sel. Pertumbuhan sebagian besar sel bergantung pada sintesis DNA, sementara 

RNA diperlukan untuk transkripsi dan menyimpan informasi yang terlibat dalam 

sintesis protein dan enzim. Kehadiran DNA dan RNA sangat vital untuk 

kelangsungan hidup sel, dan gangguan apa pun dalam pembentukan atau fungsi zat-

zat ini dapat menyebabkan kerusakan total pada sel. Ketidaknormalan dalam 

metabolisme asam nukleat, seperti interaksi dengan enzim DNA-dependent RNA 

polymerase pada bakteri atau pemblokiran heliks DNA, dapat diinduksi oleh 

berbagai senyawa, termasuk antibiotik seperti kuinolon, pirimetamin, sulfonamida, 

trimetoprim, dan trimetreksat. Selain itu, metronidazol juga dapat menghambat 

sintesis DNA (Hafsan, 2011). 

 Metode pengujian 

Pada dasarnya banyak metode yang dapat digunakan untuk menganalisis 
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aktivitas antibakteri suatu senyawa obat.  

1. Metode Difusi  

Dalam metode ini, penilaian aktivitas zat antimikroba bergantung pada 

kemampuannya untuk difusi melalui lempeng agar yang sebelumnya telah 

diinokulasi dengan mikroorganisme uji. Observasi dilakukan terhadap 

pembentukan zona hambatan di sekitar zat antimikroba selama periode inkubasi. 

Metode ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan yang 

berbeda, yaitu: 

a. Cara cakram (Disc) 

Metode ini merupakan pendekatan yang paling umum digunakan untuk 

menilai sensitivitas mikroorganisme terhadap berbagai jenis obat. Dalam metode 

ini, digunakan sebuah cakram kertas saring sebagai wadah untuk zat antimikroba. 

Cakram tersebut ditempatkan di atas lempeng agar yang sebelumnya telah 

diinokulasi dengan mikroorganisme uji. Selanjutnya, lempeng diinkubasi pada suhu 

dan periode waktu tertentu, sesuai dengan kondisi optimal untuk mikroorganisme 

uji. Hasil observasi biasanya dapat diamati setelah inkubasi selama 18-24 jam pada 

suhu 37°C. Evaluasi hasil dilakukan dengan melihat adanya zona hambat yang 

terbentuk di sekitar cakram kertas, menunjukkan efek penghambatan terhadap 

pertumbuhan bakteri. Metode cakram disk memiliki kelebihan karena mudah 

dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus, dan relatif ekonomis. Namun, 

kekurangannya adalah bahwa ukuran zona hambat dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti kondisi inkubasi, inokulum, difusi pra, dan pra-inkubasi serta 

ketebalan medium 

b. Cara Parit (Ditch-Plate Technique)  

Sebuah lempeng agar yang telah diinokulasi dengan bakteri uji dibuat 

dengan membentuk parit. Parit tersebut diisi dengan zat antimikroba, lalu 
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diinkubasi pada waktu dan suhu optimal sesuai dengan kondisi yang cocok untuk 

mikroba uji. Hasil observasi akan mencakup keberadaan atau ketiadaan zona 

hambat yang terbentuk di sekitar parit. 

c. Cara Sumuran (Cup-Plate Technique)  

Pada lempeng agar yang telah diinokulasi dengan bakteri uji, diciptakan 

lubang-lubang yang kemudian diisi dengan zat antimikroba uji. Masing-masing 

lubang tersebut diisi dengan zat uji. Setelah diinkubasi pada suhu dan waktu yang 

sesuai dengan kondisi mikroba uji, dilakukan observasi untuk menentukan apakah 

zona hambatan terbentuk di sekitar lubang-lubang tersebut. 

2. Metode Dilusi  

Metode ini melibatkan pencampuran zat antimikroba dengan media agar, 

yang selanjutnya diinokulasikan dengan mikroba uji. Hasil observasi pada metode 

ini berkisar antara pertumbuhan atau ketiadaan pertumbuhan mikroba di dalam 

media. Untuk mengevaluasi aktivitas zat antimikroba, diperhatikan konsentrasi 

hambat minimum (KHM), yakni konsentrasi terendah dari zat antimikroba uji yang 

masih efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroba uji.  

Metode ini terdiri dari dua cara antara lain : 

f. Pengenceran serial dalam tabung  

Pengujian dilaksanakan melalui rangkaian tabung reaksi yang berisikan 

inokulum bakteri dan larutan antibakteri pada variasi konsentrasi. Zat yang akan 

diuji untuk aktivitas bakterinya diencerkan secara berurutan dalam media cair, lalu 

diinokulasikan dengan kuman dan dibiarkan menginkubasi pada waktu dan suhu 

yang sesuai dengan mikroba uji. Efektivitas zat diukur sebagai konsentrasi hambat 

minimal (KHM). 

g. Penapisan lempeng agar 

Zat antibakteri diencerkan dalam agar dan selanjutnya dispreadkan ke dalam 
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cawan petri. Setelah agar membeku, dilakukan inokulasi bakteri dan proses 

inkubasi pada waktu dan suhu tertentu. Konsentrasi paling rendah dari larutan zat 

antibakteri yang masih mampu menghambat pertumbuhan bakteri ditetapkan 

sebagai konsentrasi hambat minimal (KHM). 

1. Metode Difusi-Dilusi 

E-test, atau yang sering disebut sebagai epsilometer, adalah suatu metode 

pengujian antimikroba yang melibatkan simbol epsilon (ἐ). Metode ini merupakan 

pendekatan kuantitatif untuk menguji keefektifan suatu agen antimikroba. E-test 

menggabungkan karakteristik metode dilusi dan difusi antibakteri ke dalam media 

agar. Proses ini melibatkan penggunaan strip plastik yang telah mengandung agen 

antibakteri dalam konsentrasi bervariasi, mulai dari yang terendah hingga tertinggi, 

yang ditempatkan pada media agar yang sudah diinokulasi dengan mikroorganisme. 

Zona jernih yang muncul di sekitar strip tersebut dapat diamati sebagai indikator 

adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme. Metode E-test dapat digunakan 

untuk menentukan konsentrasi hambat minimum (KHM) (Schwalbe dkk., 2007). 

 Perhitungan Zona Hambat 

Zona hambat merujuk pada area jernih yang terlihat di sekitar perlakuan 

antibakteri. Ukuran zona hambat dari agen antibakteri diukur berdasarkan diameter, 

dan penghambatannya direpresentasikan sebagai area bebas mikroorganisme di 

sekitar daerah pengujian. Metode pengukuran dapat bervariasi, seperti 

menggunakan kertas cakram atau sumuran. Diameter diukur secara vertikal dan 

horizontal, termasuk juga diameter cakram uji, dan hasilnya diambil rata-rata untuk 

analisis lebih lanjut.  
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Perhitungan luas zona hambat sebagai berikut : 

Gambar 4. Rumus Perhitungan Diameter Zona Hambat 

(Harti, 2015) 

 Adapun kategori zona hambat dapat dilihat pada (Tabel 1.): 

Tabel 1. Ketegori Diameter Zona Hambat 

 

 

 

 

 

 Kontrol Pembanding 

Antibiotik yang digunakan sebagai pembanding adalah kloramfenikol. 

Gambar 5. Struktur Kimia Kloramfenikol 

(Kementerian Kesehatan RI, 2020) 

Kloramfenikol mengandung tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih dari 

103,0% (Kementerian Kesehatan RI, 2020) 

Pemerian : Hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang; 

Putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan; Larutan praktis netral terhadap 

Diameter 
Kategori 

(Suriawiria, 2005) 

< 5 mm Lemah  

5–10 mm Sedang  

10-19 mm Kuat  

≥ 20 mm Sangat Kuat  
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lakmus P; stabil dalam larutan netral atau larutan agak asam.  

Kelarutan : Sukar larut dalam air; mudah larut dalam etanol, dalam 

propilen glikol, dalam aseton dan dalam etil asetat (Kementerian Kesehatan RI, 

2020) 

Mekanisme aksi: Kloramfenikol adalah zat yang menghambat sintesis 

protein pada mikroorganisme dan memiliki sifat bakteriostatik terhadap sebagian 

besar organisme yang rentan. Zat ini berikatan secara reversibel dengan subunit 50S 

ribosom bakteri, menghambat proses pembentukan ikatan peptida. Kloramfenikol 

secara khusus berikatan dengan akseptor (tempat ikatan awal dari amino asil t-

RNA) atau bagian peptidil, yang merupakan lokasi kritis untuk perpanjangan rantai 

peptide (Katzung, 2018). 

Penggunaan klinik: Kloramfenikol digunakan untuk mengobati infeksi yang 

disebabkan oleh Salmonella, H. influenza, serta bakteri anaerob, termasuk infeksi 

yang diinduksi oleh B. fragilis. Selain itu, Kloramfenikol juga diterapkan ketika 

antibiotik lain tidak efektif untuk mengatasi infeksi seperti meningitis, rickettsia, 

dan infeksi gram negatif yang dipicu oleh bakterimia (virus yang memakan bakteri) 

(Kester, dkk. 2007). 

 Tinjauan Islam 

Ajaran Islam diberikan kepada umat manusia untuk mengatur kehidupan di 

dunia dan akhirat, menjalin hubungan yang terarah antara hamba dan penciptanya, 

yaitu Allah SWT, serta mengatur interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. 

Oleh karena itu, dapat diungkapkan bahwa Islam dianggap sebagai satu-satunya 

agama yang paling sempurna sariatnya.  

Sebuah kelompok individu yang memiliki keahlian di bidang pengobatan 

telah ada sejak zaman kenabian, bahkan sebelumnya dan setelahnya. Salah satu 

cabang ilmu pengobatan yang sudah ada sejak waktu tersebut adalah pengetahuan 
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tentang obat alam, yang juga dikenal sebagai farmakognosi. Farmakognosi 

merupakan cabang ilmu farmasi yang fokus pada kajian tentang obat-obatan yang 

berasal dari alam atau tumbuhan (Sutiswa, 2023).  

Banyaknya variasi tumbuhan telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia 

sebagai sumber bahan pengobatan. Setiap ciptaan Allah SWT. memiliki fungsi 

tertentu, termasuk di antaranya adalah sebagai bahan pengobatan yang tersebar di 

bumi. Untuk memahami peran dari berbagai jenis tumbuhan yang telah diciptakan, 

diperlukan pengetahuan ilmiah untuk dapat mengambil manfaat yang tepat dari 

setiap tumbuhan tersebut.Sebagaimana dalam firman Allah swt. pada QS.As-

syu‟ara (26): 7 yang berbunyi: 

بتَنْاَ فِيْهَا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ كَرِيْمٍ  اوََلمَْ يرََوْا اِلىَ  (٧) 
الْْرَْضِ كَمْ انَْْۢ  

Terjemahnya:  

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah 

menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” 

(Kementerian Agama, 2019). 

Pada ayat diatas, Allah Ta'ala mengingat- kan kebesaran kekuasaan-Nya dan 

keagungan kemampuan-Nya serta keadaan para pembangkang yang menyelisihi 

Rasul-Nya dan mendustakan Kitab-Nya. Dialah Yang Mahaperkasa, Mahaagung 

lagi Mahakuasa yang telah menciptakan bumi dan menumbuhkan di dalamnya 

tumbuh-tumbuhan yang baik berupa tanam-tanaman, buah-buahan dan hewan (Al-

Syaikh, 2004). 

Di sini keadaan mereka dipertanyakan, yakni adakah mereka akan terus 

mempertahankan kekufuran mereka padahal telah sekian banyak bukti dipaparkan 

dan terhampar? Apakah mereka enggan memperhatikan gugusan bintang-bintang 

di langit dan apakah mereka tidak melihat ke bumi yakni mengarahkan pandangan 

sepanjang, seluas dan seantero bumi berapa banyak Kami telah tumbuhkan di sana 

dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya yang kesemuanya 
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tumbuh subur lagi bermanfaat? Sesungguhnya pada yang demikian itu hebatnya 

benar-benar terdapat suatu ayat yakni tanda yang membuktikan adanya Pencipta 

Yang Maha Esa, serta membuktikan pula kuasaa-Nya menghidupkan dan 

membangkitkan siapa yang telah mati. Sayang, mereka enggan memperhatikan 

sehingga mereka tidak menemukan tanda itu dan tidaklah kebanyakan mereka akan 

termasuk orang-orang mukmin. Dan yakni padahal sesungguhnya Tuhanmu benar-

benar Dialah Yang Maha Perkasa Yang tidak terkalahkan kehendak-Nya bahkan 

dapat memaksakannya lagi Maha Penyayang sehingga menghidangkan bukti itu 

dan melimpahkan aneka rahmat-Nya (Shihab 2002). 

Kata (َإِلى )ila/ ke pada firman-Nya di awal ayat ini: (َأوََلمَْ يرََواْ إلِى) Apakah 

mereka tidak memandang ke bumi? Pertanyaan ini menyiratkan makna tentang 

melampaui batas akhir. Pertanyaan tersebut mengajak manusia untuk meluaskan 

pandangannya hingga ke batas kemampuannya, mencakup seluruh bumi dengan 

keberagaman tanah, tumbuhan, dan berbagai keajaiban yang terungkap di dalamnya 

(Shihab, 2002).   

Kata ( ٍزَوْج) Zauj artinya “ pasangan." Pasangan yang disebutkan dalam ayat 

ini merujuk pada pasangan-pasangan tumbuhan. Sebab, tumbuhan tumbuh di 

berbagai celah tanah yang terhampar di bumi. Oleh karena itu, ayat ini 

menyinggung fakta bahwa tumbuhan memiliki pasangan-pasangan yang diperlukan 

untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Beberapa tumbuhan memiliki benang 

sari dan putik yang menyatu dalam satu bunga, sehingga tidak memerlukan bantuan 

pejantan dari bunga lain dalam proses penyerbukannya. Sebaliknya, ada tumbuhan 

yang hanya memiliki satu di antara benang sari atau putik, sehingga membutuhkan 

pasangannya untuk melengkapi proses tersebut. Kesimpulannya, setiap tumbuhan 

memiliki pasangannya, dan fenomena ini dapat dengan mudah diamati oleh siapa 

pun yang menggunakan matanya. Oleh karena itu, ayat dimulai dengan pertanyaan 
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apakah mereka tidak melihat, menciptakan keheranan terhadap mereka yang tidak 

memanfaatkan kemampuan penglihatannya untuk mengamati bukti yang sangat 

jelas tersebut (Shihab, 2002).   

Kata (گرِيم) karim antara lain digunakan untuk menggambarkan segala 

sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik, paling 

tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2002).  

Dari ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. selalu 

memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengeksplorasi, mengembangkan, 

dan memperluas pengetahuan mereka, terutama dalam bidang ilmu yang berkaitan 

dengan obat-obatan alami, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, 

maupun mineral. Semua ketiganya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai 

mengandung zat penyembuh yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit 

manusia. Walaupun tidak semua tumbuhan yang Allah ciptakan di bumi dapat 

menyembuhkan penyakit tertentu, namun salah satu tumbuhan yang telah banyak 

diyakini dapat sebagai pengobatan yaitu tumbuhan awar-awar. Kemudian dalam 

firman Allah swt. dalam QS. Al – Thaaha (20): 53 yang berbunyi:  

مَاۤءِمَاۤءً   انَزَْلَ مِنَ السَّ سَلكََ لكَُمْ فيِْهَا سُبلًًُ وَّ فاَخَْرَجْناَبِهِ ۦ  الَّذِيْ جَعلََ لكَُمُ الْْرَْضَ مَهْداً وَّ  

نْ نَّباَ تٍ شَتّٰى (٣٥) ازَْوَاجًا م ِ    

Terjemahnya:  
“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan 
meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari 
langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka 
macam tumbuh-tumbuhan.” (Kementerian Agama, 2019). 

Maknanya adalah, Allah menurunkan hujan dari langit ini merupakan 

pemberitahuan dari Allah atas nikmat-Nya kepada para makhluk-Nya, yaitu 

menurunkan hujan dari langit ke bumi. Allah berfirman, “Lalu Kami tumbuhkan 

dengan air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam, yaitu 

berlainan warna, rupa, dan rasa.” (Ath-Thabari, 2007). 
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Ayat tersebut menyampaikan bahwa Allah telah menciptakan sebagian besar 

permukaan bumi sebagai dataran yang luas untuk seluruh umat manusia. Sebagian 

kecil lainnya diwujudkan dalam bentuk gunung-gunung yang berperan menjaga 

kestabilan bumi. Allah juga memberikan kemudahan bagi manusia dengan 

memberikan jalanan yang mudah dilalui di atas bumi. Selain itu, Dia menurunkan 

air dari langit, yaitu hujan, yang menciptakan sungai-sungai dan danau. Melalui 

proses ini, berbagai jenis tumbuhan dengan ragam bentuk, rasa, warna, dan manfaat 

tumbuh dan berkembang di bumi (Shihab, 2002).  

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah menurunkan beragam jenis 

tumbuhan ini untuk dimanfaatkan oleh manusia, baik sebagai obat tradisional 

maupun untuk tujuan lainnya. Penggunaan tumbuhan sebagai bahan obat 

tradisional telah menjadi umum untuk pemeliharaan pengobatan maupun 

kecantikan. Bidang kedokteran juga aktif mempelajari obat tradisional, dan 

hasilnya mendukung pandangan bahwa tumbuhan obat mengandung zat-zat yang 

memiliki manfaat klinis bagi kesehatan. Salah satu contohnya adalah tumbuhan 

awar-awar, yang telah terbukti dan diyakini oleh masyarakat memiliki khasiat 

sebagai antibakteri dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. 

Dalam ilmu pengetahuan modern disebutkan juga bahwa Al-Qur’an memiliki 

beberapa tumbuhan yang dapat mencegah sampai menyembuhkan penyakit. Allah 

menyuruh manusia supaya memperhatikan keragaman dan keindahan disertai 

seruan agar merenungkan ciptaan-Nya yang menakjubkan. Rasululluh saw. 

bersabda, dalam hadits Abu Hurairah RA: 

دُ بْنُ الْمُثنََّى،حَدَّثنَاَ أبَوُ  ،حَدَّثنَاَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أبَيِ حُسَيْنٍ، حَدَّثنَاَ مُحَمَّ بيَْرِيُّ أحَْمَدَ الزُّ

ِ صَلَّى  ُ عَنْهُ ـ عَنْ النَّبيِ  قاَلَ حَدَّثنَيِ عَطَاءُ بْنُ أبَيِ رَباَحٍ،عَنْ أبَيِ هرَُيْرَةَ ـ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ُ داَءً إِلَّْ  اللََّّ  )رواي انبخاري(  أنَزَْلَ لهَُ شَِاَءً""مَا أنَْزَلَ اللََّّ

Artinya :  
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Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmad al-
Zubairiy menceritakan kepada kami, ‗Umar bin Sa‘id bin Abi Husain 
menceritakan kepada kami, dia berkata: ‗Atha‘ bin Abi Rabah menceritakan 
kepadaku, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi saw. dia bersabda: Tidaklah Allah 
menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula (H.R. 
Al-Bukhari: 5678). 

Pernyataan "setiap penyakit pasti ada obatnya" mencerminkan konsep umum 

bahwa segala jenis penyakit, termasuk yang bersifat fatal dan yang sulit 

disembuhkan oleh tenaga medis, memiliki obat yang diciptakan oleh Allah untuk 

menyembuhkannya. Meskipun obat-obatan tersebut tersedia, pengetahuan manusia 

tentangnya terbatas pada apa yang Allah pilih untuk diajarkan. Oleh karena itu, 

Rasulullah menghubungkan kesembuhan dari penyakit dengan kesesuaian obat 

yang digunakan dengan jenis penyakit yang diobati. Konsep ini menegaskan bahwa 

setiap ciptaan Allah pasti memiliki penawarnya (Ar Rumaikhon, 2008). 

Hadits diatas secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa semua penyakit 

ada obatnya. Obat itu dapat digunakan untuk mencegah, menyembuhkan ataupun 

meringankan penyakit tersebut. Hadits ini juga mengandung dorongan untuk kita 

agar mempelajari tata cara pengobatan aneka penyakit dan mempraktikkannya 

(Akbar, 2023). 

Sebagai manusia, sepatutnya kita berusaha seoptimal mungkin untuk 

menjalani pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. ketika menghadapi 

penyakit, baik itu melalui tindakan medis maupun non-medis seperti bekam, 

penggunaan herbal, ruqyah, fasdhu, madu, dan sebagainya. Tumbuhan daun awar-

awar adalah salah satu ciptaan herbal Allah yang memiliki potensi memberikan 

manfaat bagi umat manusia. Namun, untuk memahami atau membuktikan manfaat 

dari daun awar-awar, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Tujuannya adalah 

untuk melengkapi data ilmiah tentang tumbuhan tersebut, meskipun telah ada 

berbagai penelitian yang menunjukkan manfaatnya sebagai agen antibakteri. 
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Jadi, setiap penyakit yang Allah turunkan memiliki obatnya, dan metode 

pengobatan harus disesuaikan dengan jenis penyakitnya. Meskipun kesembuhan 

seseorang dari penyakit berasal dari Allah yang menyembuhkannya, namun Allah 

menghendaki agar ahli pengobatan mempelajarinya agar sesuai dengan penyakit 

yang hendak diobati, sehingga proses penyembuhan dapat berjalan lebih efektif. 

Dengan adanya bukti-bukti atas kekuasaan Allah dalam menyembuhkan penyakit, 

diharapkan dapat memperkuat iman kita kepada-Nya. Allah tidak akan menurunkan 

penyakit tanpa menurunkan obatnya sebagai tanda kebijaksanaan-Nya.. 

Berdasarkan ayat dan hadis yang disebutkan, kita dapat mengetahui bahwa 

Allah swt. menciptakan berbagai jenis tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia, 

termasuk diantaranya adalah tumbuhan Awar-awar (Ficus septica Burm.F). Allah 

memperlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta alam dan seluruh isinya, sehingga 

sejauh apapun upaya manusia dalam pengobatan, tetap terdapat batasan-batasan 

yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Allah swt. mengetahui segala hal mengenai 

manusia dan seluruh isi langit dan bumi. Oleh karena itu, dengan ayat dan hadis 

tersebut, seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan diharapkan selalu 

bersyukur atas nikmat-Nya, dan berharap atas ridho-Nya. 

Semoga hasil usaha manusia dalam penelitian ini dapat menjadi obat yang 

mampu menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta, karena 

pada akhirnya, segala sesuatu akan kembali kepada-Nya. Seiring dengan penelitian 

ini, diharapkan bahwa tumbuhan Awar-awar (Ficus septica Burm.F) dapat menjadi 

media pengobatan yang bermanfaat dan menjadi perantara kesembuhan, atas izin 

Allah swt. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan eksperimen di laboratorium. Penelitian 

eksperimen bertujuan untuk memahami dampak pemberian suatu perlakuan 

terhadap objek penelitian. Eksperimen ini dilakukan untuk menguji aktivitas 

antibakteri ekstrak etil asetat daun awar-awar (Ficus septica Burm F.) terhadap 

bakteri Helicobacter pylori secara in-vitro. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi dan 

Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

(UIN) Alauddin Makassar.  

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Oktober 2023 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan desain 

penelitian eksperimental dengan pendekatan posttest-only kontrol grup design. Uji 

aktivitas antibakteri dari ekstrak daun awar-awar dilakukan dengan metode difusi 

agar menggunakan kertas cakram.  

B. Sampel penelitian 

Sampel pada penelitian ini yaitu daun awar-awar yang diambil dari 

Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan. 
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C. Instrumen Penelitian 

1. Alat 

Gelas kimia (pyrex®), Erlenmeyer (pyrex®), batang pengaduk, tabung reaksi 

(pyrex®), jarum ose, spatula, mikropipet (memmert®), bunsen, timbangan analitik 

(kern®), autoklaf (hirayama®), oven (memmert®), inkubator (memmert®), 

microwave, Laminar Air flow (LAF) (esco®), lemari pendingin, vial, dan vortex, 

spoit 20 cc (onemed®), jangka sorong (kenmaster®), bunsen, cawan petri, dan rotary 

evaporator. 

2. Bahan 

Akuades steril , daun awar-awar (Ficus septica Burm.F), etil asetat, NaCl 

0,9 %, BaCl2 1 %, asam sulfat (H2SO4), paper disc blank, cakram kloramfenikol 

30µg (oxoid®), bakteri Helicobacter pylori, medium nutrien agar, kapas, kertas 

saring, alumunium foil, dan plastik wrap. 

D. Teknik Pengolahan 

1. Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian yang digunakan adalah daun awar-awar (Ficus septica 

Burm. F), daun yang digunakan adalah daun yang tidak rusak, tidak berjamur, dan 

tidak berwarna kuning atau terlalu tua.  

2. Pengolahan Sampel 

Ditimbang sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk 

memisahkan sampel dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian 

sampel dicuci dengan air bersih mengalir. Sampel dikeringkan pada lemari 

pengering kemudian dilanjutkan dengan sortasi kering hingga menjadi simplisia 

yang siap digunakan (Tawi dkk., 2019). 
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3. Ekstraksi Sampel 

Simplisia daun awar-awar sebanyak 250 g diekstraksi dengan metode 

maserasi menggunakan pelarut etil asetat selama 3×24 jam kemudian disaring. 

Filtrat yang diperoleh dikumpulkan kemudian diuapkan dengan rotary evaporator 

sehingga menghasilkan ekstrak kental etil asetat (Bawondes dkk., 2021).  

4. Pembuatan Variasi Konsentrasi  

Cara pembuatan variasi konsentrasi ekstrak daun awar-awar adalah dengan 

mencampurkan ekstrak kering hasil maserasi dan pelarut etil asetat. Perbandingan 

volume ekstrak dan volume etil asetat dapat dilihat pada (Tabel 2).  

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Ekstrak Dan Volume Etil Asetat 

Konsentrasi (%) Jumlah ekstrak (g) Volume etil asetat (ml) 

60 % 1,2 g 2 ml 

75 % 1,5 g 2 ml 

90 % 1,8 g 2 ml 

5. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Alat-alat yang akan digunakan seperti cawan petri, tabung reaksi dan 

sebagainya disterilkan menggunakan oven pada suhu 180⁰C selama 2 jam. Alat-alat 

yang terbuat dari karet, plastik dan medium yang sudah dibuat di sterilisasi pakai 

alat Autoklaf pada suhu 121°C tekanan 15 lbs selama 15 menit (Rosmania & Yanti, 

2020).  

6. Pembuatan Media Nutrient Agar 

Sebanyak 5 gram nutrient agar dilarutkan dengan 250 mL akuades dalam 

erlemeyer dan dipanaskan diatas hot plate menggunakan batang pengaduk sampai 

terbentuk larutan jernih. Kemudian disterilkan didalam autoklaf pada suhu 121°C 

tekanan 2 atm selama 15 menit. Nutrient agar kemudian dimasukkan ke dalam 
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beberapa tabung cawan petri. Dibiarkan agar menjadi dingin dan keras (Fajrina 

dkk., 2018). 

7. Pembuatan Larutan Mcfarland 

Pembuatan larutan BaCl2 1 %. Ditimbang dengan teliti BaCl2 sebanyak 1 

gram. Dilarutkan kedalam labu ukur 100 ml dengan akuades sampai tanda batas 

lalu homogenkan. Pindahkan larutan ke dalam botol reagent yang bertutup rapat 

dan gelap.  

Pembuatan larutan asam sulfat (H2SO4) 1 %. Disiapkan labu ukur 100 ml 

yang sudah diisi akuades sebanyak ± 50 ml. Dipipet dengan hati-hati asam sulfat 

pekat sebanyak 1,02 ml, dimasukan ke dalam labu ukur 100 ml melalui dinding 

secara mengalir. Keluarkan cairan sampai habis. Paskan larutan dengan akuades 

sampai tanda batas. Pindahkan larutan ke dalam botol reagent yang bertutup rapat. 

Pembuatan Larutan McFarland 0,5. Dipipet larutan BaCl2 1 % sebanyak 

0,05 ml dimasukan ke dalam tabung reaksi tutup ulir. Kemudian dipipet juga larutan 

H2SO4 1 % sebanyak 9,95 ml. Dicampurkan kedalam tabung reaksi tutup ulir yang 

sudah berisi larutan BaCl2 1 %. larutan ini di vortex sampai tercampur sempurna 

(Rosmania & Yanti, 2020). 

8. Inokulasi bakteri 

Bakteri Helicobacter pyloridiinokulasi dengan menggunakan media 

Nutrient Agar  dengan cara cara  medium dituang kedalam cawan petri. Setelah 

medium memadat, diambil 1 ose isolat bakteri kemudian dilakukan teknik 

penggoresan (streak plate) lalu  inkubasi pada suhu 37oC selama 1 x 24 jam (Fajrina 

dkk., 2018). 

9. Pembuatan Suspensi Bakteri 

Bakteri Helicobacter pylori yang telah diinokulasi kemudain di inkubasi 

selama 24 jam diambil dengan kawat ose steril lalu disuspensikan kedalam tabung 
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reaksi yang berisi NaCl 0,9% kemudian di vortex dan disetarakan dengan standar 

kekeruhan larutan Mc. Farland 0,5 (Fajrina dkk., 2018). 

10. Pengujian Antibakteri  

Sebanyak 15 mL nutrien agar (NA) dimasukkan kedalam cawan petri steril, 

kemudian ditambahkan suspensi bakteri 100 µL. Kemudian dihomogenkan dengan 

cara mengoyang-goyangkan cawan petri yang berisi media tersebut. Media 

kemudian dibiarkan memadat. Kertas cakram steril direndam pada larutan uji 

ekstrak daun awar-awar dengan konsentrasi 60%, 75%, 90%, kemudian 

ditempelkan ke permukaan agar. Sebagai kontrol negatif digunakan etil asetat dan 

kontrol positif digunakan cakram kloramfenikol 30 mcg. Perlakuan ini dibuat 

sebanyak 3 replikasi. Kemudian cawan petri diinkubasi dalam inkubator selama 24 

jam pada suhu 37oC. Aktivitas antibakteri ditetapkan dengan mengukur diameter 

daerah hambat yang terbentuk dengan menggunakan jangka sorong (Fajrina dkk., 

2018). Kriteria zona hambat yang digunakan berdasarkan klasifikasi respon hambat 

pertumbuhan bakteri menurut Suriawiria (2005) dalam (Sriwinahyu, Sedijani, dan 

Zulkifli 2020) yang dikelompokkan kedalam 4 kategori yaitu sangat kuat diameter 

hambat ≥ 20 mm, kuat 10-20 mm, sedang 5-10 mm, dan lemah < 5 mm  (Suriawiria, 

2005).  

11. Analisis Data 

Data hasil pengujian aktivitas ekstrak daun awar-awar (Ficus septica 

Burm.F) terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori, 

dianalisa secara statistik menggunakan metode One way anova (analisa varians satu 

arah) dengan program Statistical Product Services Solution dengan taraf 

kepercayaan 95% atau α = 0,05 dilanjutkan dengan uji Games-Howell.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

E. Hasil Penelitian 

1. Pengolahan sampel 

Daun awar-awar  yang telah disiapkan kemudian diekstraksi menggunakan 

metode maserasi dengan menggunakan pelarut etil asetat selama 3 kali 24 jam. 

Setelah itu, dilakukan evaporasi untuk menghilangkan pelarut yang terkandung 

dalam filtrat. Ekstrak kental yang dihasilkan dapat diamati pada (Tabel 3.) : 

Tabel 3. Hasil Ekstraksi Daun Awar-Awar (Ficus septica Burm.F) 

Berat Simplisia (g) Berat Ekstrak (g)  Rendamen (%) Warna 

250 g 6,12 g 2,44 % Hijau pekat 

2. Uji aktivitas antibakteri 

Pengujian aktivitas antibakteri dari daun awar-awar (Ficus septica Burm.F) 

dilakukan dengan metode difusi kertas cakram secara triplo, yang menunjukkan 

adanya zona hambatan pada pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori.  

Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada (Tabel 4.): 

Tabel 4. Hasil Uji Aktvitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Daun Awar-Awar (Ficus 

septica Burm.F) Terhadap Bakteri Helicobacter pylori 

Kelompok 
Rata-Rata Diameter Zona 

Hambat ± SD (mm) 

Kategori 

(Suriawiria, 2005) 

EDAA 60%  11,5 ± 0,5 Kuat  

EDAA 75%  13,8 ± 0,7 Kuat 

EDAA 90%  16,1 ± 1,8 Kuat 

Kontrol (+)   25 ± 0 Sangat Kuat 

Kontrol (–)  0  Tidak Menghambat 

Keterangan :  

EDAA 60 %  = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 60%  

EDAA 75 %  = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 75%  

EDAA 90 %  = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 90%  

K (+)  = Kontrol positif cakram kloramfenikol 

K (-)  = Kontrol negatif pelarut etil asetat 
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3. Diagram aktivitas antibakteri 

Berdasarkan data aktivitas antibakteri, terdapat diagram data aktivitas 

antibakteri untuk mengetahui pembacaan data berdasarkan besarnya konsentrasi. 

Diagram dapat dilihat pada  (Gambar 6.) : 

 
Gambar 6. Diagram Hasil Uji Aktivitas Antibakteri 

Keterangan :  

EDAA 60 %  = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 60%  

EDAA 75 %  = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 75%  

EDAA 90 %  = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 90%  

K (+)  = Kontrol positif cakram kloramfenikol 

K (-)  = Kontrol negatif pelarut etil asetat 

4. Uji analisis statistik 

Uji analisis statistik uji One Way Anova digunakan untuk mengetahui rata 

rata nilai signifikanksi sampel dalam memberikan zona hambat dan uji lanjutan 

dengan uji Post Hoc Games-Howell untuk mengetahui perbedaan zona hambat 

antar kelompok yang mempunyai memiliki perbedaan signifikan. Hasil analisis 

statistik dapat dilihat pada (Tabel 5. dan Tabel 6.)  
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Tabel 5. Uji One Way Anova   

 

 

 

 

Tabel 6. Uji Post Hoc Games-Howell  

Dependent Variable:   DiameterZonaHambat   

Variabel EDAA 75% EDAA 90% K.(+) K. (-) 

EDAA 60% ,065 ,136 ,001* ,002* 

EDAA 75%  ,450 ,005* ,003* 

EDAA 90%   ,045* ,014* 

K.(+)    . 

K.(-)     

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

F. Pembahasan 

Tumbuhan awar-awar dikenal dari suku Moraceae. Selama berabad-abad, 

daunnya telah digunakan oleh masyarakat sebagai media pengobatan. Daun dipilih 

karena kelimpahannya, waktu panen yang cepat, dan kandungan senyawa potensial 

yang tinggi. Daun awar-awar memiliki kemampuan untuk mengobati bisul, luka, 

infeksi kulit, dan gigitan hewan berbisa. Selain itu, dapat digunakan untuk 

mengobati radang usus buntu, dan asma. Daun awar-awar memiliki kandungan 

senyawa seperti flavonoid, senyawa fenolik, triterpenoid, steroid, kumarin, saponin, 

dan alkaloid (Salsabila dkk., 2021). 

Senyawa tersebut dapat ditarik dengan melakukan penyarian menggunakan 

berbagai jenis pelarut, baik yang bersifat polar maupun non polar. Pemilihan 

metode ekstraksi juga memengaruhi jumlah metabolit yang dihasilkan. Pemilihan 

metode maserasi dipilih karena merupakan pendekatan yang paling sederhana dan 

lebih mudah dilaksanakan dengan peralatan yang mudah diakses. Metode ini juga 

dilakukan tanpa pemanasan, sehingga dapat menghindari kerusakan pada 

komponen senyawa dalam tumbuhan yang tidak tahan panas (Chairunnisa dkk., 

ANOVA 

DiameterZonaHambat 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 976,567 4 244,142 276,387 ,000 
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2019). Seperti senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan tannin (Kumalasari dkk., 

2020). 

Perendaman sampel sebanyak 250 gram pada 4,5 liter pelarut etil asetat 

dilakukan dalam waktu 3 hari. Pelarut etil asetat dipilih dalam proses maserasi dan 

variasi konsentrasi ekstrak karena memiliki sifat yang mudah menguap, tidak 

menyerap air (higroskopis), dan memiliki tingkat toksisitas yang rendah. Etil asetat 

memiliki sifat semipolar yang diperkirakan dapat melarutkan senyawa dengan 

rentang polaritas dari polar hingga nonpolar seperti halnya saponin, triterpenoid 

memiliki bagian nonpolar dan polar (W. S. Putri dkk., 2013) dan senyawa volatil 

pada dinding sel seperti aglikon flavonoid (Wardhani & Sulistyani, 2012). Di 

samping itu, menurut Wardhani (2012). Etil asetat mampu mengekstraksi senyawa-

senyawa yang memberikan aktivitas antibakteri, seperti flavonoid polihidroksi dan 

fenol lainnya (Wardhani & Sulistyani, 2012).  

Selama proses maserasi dibantu dengan pengadukan untuk mempercepat 

proses ekstraksinya. Pelarut akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam 

rongga sel yang mengandung senyawa aktif (Asworo & Widwiastuti, 2023). 

Pengadukan dengan menggunakan batang pengaduk selama 30 detik setiap hari 

pada proses maserasi agar pelarut yang ditarik lebih banyak atau untuk 

mempercepat kelarutan senyawa ke dalam pelarutnya (Handoyo, 2020). 

Hasil dari maserasi menggunakan pelarut etil asetat yang diperoleh 

selanjutnya diuapkan pelarut dengan alat rotary evaporator vaccum pada suhu 50°C 

untuk mendapatkan ekstrak pekat yang akan digunakan untuk pengujian 

selanjutnya. Penguapan pelarut dilakukan pada suhu tertentu untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya dekomposisi pada komponen kimianya. (Saputra dkk., 

2018). Hasil rendemen yang didapatkan dari ekstraksi daun awar-awar (Ficus 
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septica Burm. F) menggunakan pelarut etil asetat sebesar 2,44% dengan 

karakteristik berwarna hijau kehitaman, dan pekat.  

Ekstrak yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Helicobacter pylori dengan menggunakan metode 

difusi kertas cakram secara triplo. Tahapan yang dilakukan terdiri dari pembuatan 

media nutrient agar (NA), pembuatan McFarland kultur bakteri, pembuatan 

suspensi bakteri, pembuatan seri konsentrasi ekstrak, dan pengujian antibakteri.  

Media pertumbuhan bakteri menggunakan media nutrient agar (NA) karena 

merupakan media umum untuk menumbuhkan bakteri dan mengembangbiakkan 

bakteri (Kumalasari dkk., 2020). Nutrient Agar (NA) adalah suatu medium yang 

tidak memiliki selektivitas, sehingga memungkinkan pertumbuhan semua jenis 

bakteri. Hal ini konsisten dengan pandangan Pelczar dan Chan (2008) yang 

menyatakan bahwa Nutrient Agar mengandung nutrisi yang mendukung 

pertumbuhan bakteri. Nutrient Agar kaya akan sumber nitrogen, sehingga sering 

digunakan dalam prosedur bakteriologi untuk mengkultur sampel pada uji bakteri 

dan untuk mengisolasi organisme dalam kultur murni (A. L. Putri & Kusdiyantini, 

2018). Media NA dibuat dengan cara ditimbang serbuk NA sebanyak 5 g kemudian 

dilarutkan dengan aquades 250 mL dan sterilisasi pada autoklaf suhu 121°C selama 

15 menit (Fajrina dkk., 2018). Kemudian dilakukan inokulasi bakteri Helicobacter 

pylori pada media NA. Bakteri Helicobacter pylori yang tumbuh pada media NA 

setelah inkubasi 24 jam pada suhu 37°C ditandai dengan bentuk sedang, bulat, halus 

dan akan tampak berwarna putih. 

Tahapan berikutnya adalah pembuatan suspensi bakteri. Bakteri yang telah 

diinokulasi sebelumnya kemudian di suspensikan ke dalam cairan NaCl 0,9% dan 

di vortex. Larutan garam fisiologis yang terdiri dari natrium klorida (NaCl) dengan 

konsentrasi 0,9% memiliki peran dalam memelihara keseimbangan ion pada sel 
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mikroba, sehingga bermanfaat untuk memelihara keberlangsungan hidup bakteri. 

Selanjutnya, tingkat kekeruhan suspensi bakteri dibandingkan secara visual dengan 

menggunakan standar kekeruhan McFarland 0,5 (Kumalasari dkk., 2020). Standar 

McFarland digunakan untuk mengukur dan mengestimasi jumlah bakteri dalam 

suspensi cair dengan membandingkan tingkat kekeruhan suspensi uji. Dalam 

penelitian ini, standar McFarland 0,5 % digunakan, yang merupakan standar umum 

yang banyak diterapkan dalam skala laboratorium (Aviany & Pujiyanto, 2020). 

Berdasarkan uji pendahuluan, dipilih variasi konsentrasi larutan uji ekstrak 

daun awar-awar dalam tiga konsentrasi yaitu 60%, 75%, dan 90% dengan 

menggunakan pelarut etil asetat. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

melakukan pengenceran dengan pelarut etil asetat dengan berbagai konsentrasi 

(Atmaja & Hendrayana, 2019).  

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi kertas 

cakram. Pemilihan metode difusi dipilih karena melalui metode ini, bakteri dapat 

diamati dengan lebih jelas, mempermudah pengamatan bakteri uji. Diameter zona 

hambat pertumbuhan bakteri ditandai oleh adanya area yang jernih di sekitar 

cakram, sedangkan warna keruh pada media menandakan adanya pertumbuhan 

bakteri (Mardiana & Handayani, 2017). Proses pengujian dimulai dengan 

menuangkan 15 mL nutrient agar (NA) ke dalam cawan petri steril, lalu 

menambahkan 100 µL suspensi bakteri. Cawan petri tersebut kemudian 

dihomogenkan dengan menggoyangkan perlahan. Media dibiarkan untuk 

mengeras. Kertas cakram steril direndam dalam larutan uji ekstrak etil asetat 

dengan konsentrasi 60%, 75%, dan 90%, lalu ditempelkan ke permukaan agar. 

Sebagai kontrol negatif, digunakan etil asetat, dan sebagai kontrol positif, 

digunakan cakram kloramfenikol (30 µg/mL). Seluruh perlakuan diulang sebanyak 

3 kali. Cawan petri selanjutnya diinkubasi dalam inkubator selama 24 jam pada 
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suhu 24-27°C. Aktivitas antibakteri dinilai dengan mengukur diameter zona hambat 

yang terbentuk menggunakan jangka sorong (Fakhri dkk., 2013). 

Diameter zona hambat pertumbuhan bakteri ditunjukkan oleh adanya area 

yang jernih di sekitar cakram. Terbentuknya zona tersebut disebabkan oleh fakta 

bahwa pertumbuhan bakteri pada area tersebut terhambat oleh sampel uji (Perilla, 

2003). Hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak daun awar-awar terhadap 

bakteri Helicobacter pylori secara triplo pada konsentrasi 60% menghasilkan zona 

hambat berturut-turut 11,5 mm, 11 mm dan 12 mm. Pada konsentrasi 75% 

menghasilkan zona hambat berturut-turut 13 mm, 14 mm dan 14,5 mm. Pada 

konsentrasi 90% menghasilkan zona hambat berturut-turut 14 mm, 17 mm dan 17,5 

mm.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil zona hambat masing-

masing konsentrasi ekstrak daun awar-awar termasuk dalam kategori kuat. Dan 

konsentrasi 90% adalah konsentrasi optimal dalam menghasilkan zona hambat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak 

daun awar-awar, maka semakin besar pula diameter zona hambat yang dihasilkan 

terhadap pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori. Hal ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa hasil pengamatan pada kelompok 

perlakuan, terjadi peningkatan rata-rata diameter zona hambat seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi ekstrak daun awar-awar (Tuna & Wowor, 2016). 

Menurut Davis & Stout (1971), konsentrasi yang digunakan merupakan salah satu 

variabel yang mempengaruhi ukuran zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram. 

Semakin besar diameter zona jernih yang terbentuk menunjukkan tingginya potensi 

senyawa bioaktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Ini berarti bahwa 

peningkatan konsentrasi zat menyebabkan peningkatan kandungan senyawa aktif 

yang berperan sebagai agen antibakteri, sehingga kemampuannya dalam 

membunuh bakteri juga meningkat (Nita dkk., 2018). 
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Daun awar awar diyakini memiliki senyawa aktif yang berfungsi sebagai 

antibakteri. Hasil uji fitokimia ekstrak etil asetat yang dilakukan sebelumnya 

menyatakan bahwa ekstrak etil asetat daun awar-awar mengandung senyawa 

flavonoid, tanin, steroid dan triterpenoid (Ridwan, 2023). Senyawa-senyawa 

tersebut memiliki mekanisme antibakteri yang beragam. Suatu senyawa yang 

memiliki tingkat polaritas optimal akan menunjukkan aktivitas antibakteri puncak, 

karena untuk berinteraksi dengan bakteri, senyawa antibakteri perlu mencapai 

keseimbangan antara sifat hidrofilik dan lipofilik. Sifat hidrofilik diperlukan untuk 

memastikan bahwa senyawa tersebut larut dalam fase air, lingkungan tempat 

bakteri hidup. Namun, senyawa yang berpengaruh pada membran sel yang bersifat 

hidrofobik juga memerlukan sifat lipofilik agar senyawa antibakteri tersebut 

mencapai keseimbangan optimal antara hidrofilik dan lipofilik untuk mencapai 

aktivitas yang optimal (Pratiwi, 2008). 

Flavonoid berfungsi sebagai agen antibakteri karena kemampuannya 

membentuk kompleks senyawa dengan protein ekstraseluler yang larut, sehingga 

dapat mengakibatkan kerusakan pada membran sel bakteri, diikuti dengan 

pelepasan senyawa intraseluler (Ngajow dkk., 2013). Disamping itu, flavonoid 

memiliki mekanisme dalam menghambat pertumbuhan bakteri adalah melalui 

penghambatan pembentukan lapisan biofilm pada bakteri (Rizky & Sogandi, 2018).  

Senyawa yang memiliki peran dalam menyebabkan lisis sel bakteri adalah 

tannin. Tannin dapat menyebabkan kematian sel bakteri karena pembentukan 

dinding sel bakteri yang tidak sempurna, karena tannin mempengaruhi polipeptida 

pada dinding sel bakteri. Kemampuan tannin dalam menghambat enzim reverse 

transcriptase dan DNA topoisomerase juga berkontribusi pada efek antibakterinya, 

yang mengakibatkan gangguan pada pembentukan sel bakteri. Tannin juga dapat 
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menonaktifkan adhesin pada dinding sel bakteri dan mengganggu transportasi 

protein pada lapisan dalam sel bakteri (Wijaya dkk., 2022).  

Mekanisme antibakteri dari steroid berkaitan dengan membran lipid dan 

respons terhadap komponen steroid, yang mengakibatkan kebocoran pada liposom. 

Steroid dapat berinteraksi dengan membran sel yang mengandung fosfolipid dan 

bersifat permeabel terhadap senyawa lipofilik. Hal ini menyebabkan penurunan 

integritas membran dan perubahan morfologi membran sel, yang pada akhirnya 

membuat sel menjadi rapuh dan mengalami lisis (Madduluri dkk., 2013).  

Cara kerja triterpenoid sebagai antibakteri melibatkan pemecahan membran 

oleh komponen-komponen lipofilik, karena sifat alaminya yang bersifat hidrofobik 

(Wijaya dkk., 2022). Triterpenoid sebagai agen antibakteri berinteraksi dengan 

porin, yaitu protein transmembran pada membran luar dinding sel bakteri. Interaksi 

ini membentuk ikatan polimer yang kuat, menyebabkan kerusakan pada porin. 

Kerusakan pada porin, yang berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar senyawa, 

akan mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri. Hal ini mengakibatkan bakteri 

kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhan mereka terhambat atau bahkan mati. 

Menurut Park (2017), mekanisme aksi triterpenoid juga melibatkan penghambatan 

glycolisis, sintesis asam lemak, sintesis asam amino, dan sintesis peptidoglikan 

(Rizky & Sogandi, 2018).  

Kemudian pada kontrol negatif yang digunakan yaitu etil asetat yang 

berperan sebagai pelarut pengenceran ekstrak kental daun awar-awar.  Tujuannya 

untuk menunjukkan bahwa pelarut yang digunakan sebagai pengencer tidak 

memiliki pengaruh pada hasil uji antibakteri senyawa yang sedang diuji. (Utomo 

dkk., 2018). Pada penelitian ini kontrol negatif etil asetat tidak menunjukkan zona 

hambat sama sekali terhadap bakteri Helicobacter pylori. Sejalan dengan penelitian 

oleh Atmaja (2019) dan Tamburian dkk (2021) yang menggunakan kontrol negatif 
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etil asetat karena pelarut yang digunakan untuk melarutkan larutan  uji adalah  etil 

asetat. Dari data yang disajikan, mengatakan bahwa kontrol negatif tidak 

menunjukkan adanya zona hambat terhadap kedua jenis bakteri yang diuji. (Atmaja 

& Hendrayana, 2019) (Tamburian dkk., 2021). Ini menegaskan bahwa pelarut yang 

digunakan tidak memengaruhi terbentuknya zona hambat akibat aktivitas 

antibakteri dari ekstrak daun awar-awar. 

Sementara itu hasil pengujian antibakteri kontrol positif cakram 

kloramfenikol secara triplo terhadap bakteri Helicobacter pylori menghasilkan 

rata-rata zona hambat 25 mm. Kloramfenikol efektif dalam menginhibisi 

pertumbuhan bakteri baik yang bersifat gram positif maupun gram negatif (Brooks 

dkk., 2007). Katzung (2004) menjelaskan bahwa kloramfenikol adalah antibiotik 

bakteriostatik dengan spektrum luas yang bekerja dengan cara menghambat sintesis 

protein. Mekanisme kerjanya melibatkan penghambatan perpanjangan rantai 

protein dengan menghambat aktivitas transferase peptidil pada ribosom bakteri. 

Selain itu, kloramfenikol juga menghambat pembentukan dinding dan 

permeabilitas membran sel bakteri (Katzung, 2004). Kloramfenikol berinteraksi 

pada subunit 50S ribosom, menghambat aktivitas enzim peptidil transferase. Enzim 

ini bertanggung jawab untuk membentuk ikatan peptida antara asam amino baru 

yang masih terlekat pada tRNA dengan asam amino terakhir yang sedang 

berkembang. Akibatnya, sintesis protein bakteri akan berhenti secara instan, 

menyebabkan kematian bakteri (Pratiwi, 2008).  

Bakteri Helicobacter pylori memiliki bentuk spiral dan sifat Gram negatif, 

sering ditemukan di permukaan epitel lambung. Dinding sel bakteri Gram negatif 

terdiri dari peptidoglikan yang tipis, sehingga rentan terhadap kerusakan oleh 

senyawa-senyawa seperti alkaloid, saponin, flavonoid, steroid, dan tanin. 

Penggunaan agen antibakteri dapat menghambat pembentukan dinding sel, 
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menyebabkan penggabungan rantai glikan tanpa silang terhadap peptidoglikan 

dinding sel. Hal ini menghasilkan struktur yang lemah dan akhirnya menyebabkan 

kematian bakteri. Setiap senyawa yang menghambat tahap dalam sintesis 

peptidoglikan akan melemahkan dinding sel bakteri, menyebabkan lisis sel. Lisis 

tersebut terjadi karena dinding sel tidak lagi berfungsi untuk mempertahankan 

bentuk dan melindungi bakteri (Kirtanayasa, 2022). 

Hasil uji aktvitas antibakteri dapat dilihat bahwa ekstrak etil asetat daun 

awar-awar pada berbagai konsentrasi yang diujikan pada bakteri Helicobacter 

pylori memiliki rata-rata diameter hambat kategori kuat yang artinya lebih kecil 

dibandingkan dengan hasil zona hambat oleh kontrol positif (kloramfenikol) yang 

termasuk dalam kategori sangat kuat (Gambar 6). Sehingga dapat dikatakan bahwa 

antibiotik kloramfenikol lebih baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Helicobacter pylori dibandingkan ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm.F). 

Ini disebabkan oleh fakta bahwa antibiotik dapat berasal dari mikroorganisme atau 

zat yang dihasilkan melalui sintesis kimia. Mujiasih (2001) menjelaskan bahwa 

antibiotik dapat berasal dari zat yang sama, sebagian atau seluruhnya diproduksi 

melalui proses sintesis kimia, sehingga dapat menghambat atau bahkan membunuh 

mikroorganisme dengan konsentrasi rendah (Rahmawati & Sudjarwo, 2011). 

Pada uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa data 

diameter zona hambat memiliki distribusi normal (p>0,05). Selanjutnya uji 

homogenitas Asumsi Kesamaan Varians (Uji Levene) didapatkan hasil data p= 

0,004 (p<0,05) maka asumsi kesamaan varians tidak dipenuhi. Andy Field dalam 

bukunya yang berjudul “Discovering Statistics Using SPSS, 3rd Edition” 

menyatakan uji post hoc Games-Howell digunakan bilamana asumsi kesamaan 

varians populasi tidak dipenuhi (Gio & Caraka, 2018). Maka Selanjutnya dilakukan 

uji parametrik analysis of variance one-way anova untuk mengetahui ada tidaknya 



57 
 

 
 

perbedaan dari berbagai konsentrasi ekstrak daun awar-awar dalam menghambat 

pertumbuhan Helicobacter pylori. Hasil uji one-way anova pada menunjukkan 

p=0,000 (p< 0,05) yang berarti terdapat kelompok yang mempunyai perbedaan 

rata-rata zona hambat yang signifikan (Tabel 5.). Selanjutnya, dilakukan uji Post 

Hoc Games-Howell untuk mengetahui antar kelompok mana yang mempunyai 

perbedaan signifikan (Tabel 6.). 

Berdasarkan hasil pengujian kesamaan varians populasi dengan uji Levene 

sebelumnya, diketahui bahwa asumsi kesamaan varians populasi tidak terpenuhi 

(p<0,05). Oleh karena itu, dilakukan uji perbandingan berganda dengan 

menggunakan uji Games-Howell. Didapatkan hasil kontrol pembanding 

kloramfenikol dan etil asetat memiliki perbedaan zona hambat secara signifikan 

dari ketiga konsentrasi uji. Namun tidak terdapat perbedaan zona hambat yang 

signifikan antara EDAA 60% dan EDAA 75% p=0,065 (p> 0,05). Tidak terdapat 

perbedaan zona hambat yang signifikan antara EDAA 60% dan EDAA 90% 

p=0,136 (p> 0,05). Tidak terdapat perbedaan zona hambat yang signifikan antara 

EDAA 75% dan EDAA 90% p=0,450 (p> 0,05).   

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa ekstrak daun awar-awar 

dengan menggunakan pelarut etil asetat dapat memberikan zona hambat terhadap 

bakteri Helicobacter pylori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring 

meningkatnya konsentrasi ekstrak daun awar-awar, diameter zona hambat terhadap 

pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori juga mengalami peningkatan. 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan pada tingkat fraksinasi 

dan isolasi senyawa ekstrak daun awar-awar untuk mengetahui secara spesifik 

senyawa yang berperan sebagai aktivitas antibakteri dalam menghambat bakteri 

Helicobacter pylori.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm.F) yang diuji menggunakan 

metode difusi agar menggunakan kertas cakram memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Helicobacter pylori. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa seiring meningkatnya konsentrasi ekstrak daun awar-

awar, diameter zona hambat terhadap pertumbuhan bakteri Helicobacter 

pylori juga mengalami peningkatan. 

2. Konsentrasi optimal ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm.F)  dalam 

menghambat bakteri Helicobacter pylori yaitu pada konsentrasi 90% 

dengan diameter rata-rata zona hambat yang dihasilkan sebesar 16,1 mm. 

B. Saran 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan uji aktivitas antibakteri 

pada tingkat fraksinasi dan isolasi senyawa ekstrak daun awar-awar untuk 

mengetahui secara spesifik senyawa yang berperan sebagai aktivitas antibakteri 

dalam menghambat bakteri Helicobacter pylori. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Penyiapan Sampel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

  

Dilakukan sortasi basah 

Dicuci sampel menggunakan air mengalir 

Dikeringkan sampel pada lemari pengering 

Dilakukan sortasi kering  

Disiapkan sampel daun awar-awar (Ficus 

septica Burm.F)   

Ditimbang simplisia 
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Lampiran 2. Skema Ekstraksi Sampel 

  

Dimasukkan dalam wadah maserasi dengan 4,5 liter 

pelarut etil asetat    

Ditutup bagian atas wadah dengan aluminium foil dan 

rapatkan tutup wadah. Diamkan selama 3x24 jam. 

Disaring hasil maserasi 

Dipekatkan hasil maserasi dengan rotary evaporator 

(50°C) dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental   

Ditimbang 250 g simplisia daun awar-awar 

(Ficus septica Burm.F)    

Ditimbang ekstrak pekat 
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Lampiran 3. Skema Pembuatan Media Nutrient Agar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lampiran 4. Skema Pembuatan Larutan Standar Mcfarland  

 

 

 

Dicampurkan H2SO4 1% sebanyak 9,95 ml dengan larutan 

BaCl2 1% sebanyak 0,05 ml ke dalam tabung reaksi tutup ulir  

Dihomogenkan hingga terbentuk larutan yang keruh 

Dilarutkan dengan 250 ml aquades 

Ditimbang 5 g serbuk nutrient agar 

Dipanaskan diatas hot plate dan dihomogenkan  

Disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121℃ selama 15 menit 
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Lampiran 5. Skema Kultur Dan Suspensi Helicobacter pylori  

 

 

 

 

  

Diambil satu ose kultur Helicobacter pylori lalu di gores dalam 

cawan petri yang berisi media NA padat kemudian diinkubasi pada 

suhu 37℃ selama 24 jam 

Dibuat suspensi bakteri dengan diambil satu ose kultur 

Helicobacter pylori dan dimasukkan kedalam tabung reaksi yang 

berisi Nacl 0,9 % 

Dihomogenkan di vortex  

Disetarakan suspensi bakteri dengan larutan standar 

McFarland 
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Lampiran 6. Uji Aktivitas Antibakteri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimasukkan 15 ml media NA ke dalam cawan petri dan 

ditambahkan suspensi bakteri Helicobacter pylori 100 µl 

Dihomogenkan cawan petri dengan cara digoyang-

goyangkandan dibiarkan memadat 

Ditempelkan kertas cakram ekstrak daun awar-awar, 

kontrol positif dan kontrol negatif pada media agar 

Diinkubasi pada suhu 37℃ selama 24 jam pada inkubator 

Diamati dan diukur zona hambat disekitar kertas cakram   

menggunakan jangka sorong 

Dilakukan sebanyak tiga replikasi 
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Lampiran 7. Perhitungan Rendamen Ekstrak 

% Rendemen = 
Bobot ekstrak kental 

Bobot simplisia
 x 100%  

  % Rendemen = 
6,12 g

250 g
 x 100%  

% Rendemen = 2,44 % 

 

Lampiran 8. Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran Ekstrak 

Masing-masing konsentrasi ekstrak sampel daun awar-awar dibuat dalam 

2 ml pelarut.  

1. Konsentrasi ekstrak 60% g/ml = 
60

100
𝑥 2 𝑚𝑙 = 1,2 g 

2. Konsentrasi ekstrak 75% g/ml = 
75

100
𝑥 2 𝑚𝑙 = 1,5 g 

3. Konsentrasi ekstrak 90% g/ml = 
90

100
𝑥 2 𝑚𝑙 = 1,8 g 

Lampiran 9. Perhitungan Diameter Zona Hambat Bakteri 

Rumus perhitungan zona hambat = 
(𝐷𝑣−𝐷𝑐)+(𝐷ℎ−𝐷𝑐)

2
 

Keterangan :  

a. Dv ( diameter ventrikal),  

b. Dh ( diameter horizontal),  

c. Dc (Diameter paper disk) 

 

1. Zona hambat bakteri Helicobacter pylori 

a. Replikasi 1 

60 %  = 
(19−6)+(16−6)

2
  

 = 
(13)+(10)

2
  

 = 11,5 mm 

 75 % = 
(20−6)+(18−6)

2
 

= 
(14)+(12)

2
  



72 
 

 
 

= 13 mm 

 90% = 
(21−6)+(19−6)

2
 

       = 
(15)+(13)

2
 

 = 14 mm 

b. Replikasi 2 

60 %  = 
(17−6)+(17−6)

2
  

 = 
(11)+(11)

2
  

 = 11 mm 

 75 % = 
(21−6)+(19−6)

2
 

= 
(15)+(13)

2
  

= 14 mm 

 90% = 
(24−6)+(22−6)

2
 

         = 
(18)+(16)

2
 

   = 17 mm 

c. Replikasi 3 

60 %  = 
(18−6)+(18−6)

2
  

 = 
(12)+(12)

2
  

 = 12 mm 

 75 % = 
(21−6)+(20−6)

2
 

= 
(15)+(14)

2
  

= 14,5 mm 
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 90% = 
(26−6)+(21−6)

2
 

       = 
(20)+(15)

2
 

 = 17,5 mm 

2. Zona hambat bakteri kontrol kloramfenikol (k+) 

a. Replikasi 1 

= 
(32−6)+(30−6)

2
 

= 
(26)+(24)

2
 

= 25 mm 

b. Replikasi 2   

 

= 
(31−6)+(31−6)

2
 

 

= 
(25)+(25)

2
 

 

= 25 mm 

 

c. Replikasi 3 

= 
(31−6)+(31−6)

2
 

= 
(25)+(25)

2
 

= 25 mm 
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Lampiran 10. Hasil Uji Aktvitas Antibakteri 

 

Kelompok 
Replikasi Rata-Rata Diameter 

Zona Hambat ± SD (mm) 
Kategori 

1 2 3 

EDAA 60% 11,5 11 12 11,5 ± 0,5 Kuat 

EDAA 75% 13 14 14,5 13,8 ± 0,7 Kuat 

EDAA 90% 14 17 17,5 16,1 ± 1,8 Kuat  

K + 25 25 25 25 ± 0 Sangat Kuat  

K - 0 0 0 0 Tidak 

menghambat 

 

Keterangan :  

EDAA 60 %  = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 60% 

EDAA 75 % = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 75% 

EDAA 90 %  = Ekstrak daun awar-awar konsentrasi 90% 

K +  = Kontrol positif cakram kloramfenikol 

K -  = Kontrol negatif pelarut etil asetat 
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Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian 

Daun awar awar Proses sortasi basah Pencucian sampel 

 

Proses pengeringan sampel Proses sortasi kering 
sampel 

Penimbangan simplisia 

Gambar 7. Penyiapan Sampel 
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Proses maserasi sampel Proses penyaringan sampel 
 

Proses penguapan dengan 
rotary evaporator 

 Hasil ekstraksi (ekstrak 
kental) 

Gambar 8. Proses Ekstraksi Sampel  

  

Variasi konsentrasi ekstrak 60%, 75%, dan 90% 

Gambar 9. Pembuatan Variasi Konsentrasi Ekstrak 
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Larutan NaCl dan media Na 

Gambar 10. Pembuatan NaCl dan media NA  

Sterilisasi bahan dengan 
autoklaf 

 

Sterilisasi alat dengan 
oven 

 
Gambar 11. Strelisasi Alat dan Bahan  

Proses sub kultur bakteri 
H. pylori 

Hasil sub kultur bakteri 
H.pylori 

 
Gambar 12. Pembuatan Inokulasi Bakteri 
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Suspensi bakteri 
H.pylori 

Penyetaraan dengan 
Mcfarland 

 
Gambar 13. Pembuatan Suspensi Bakteri 

Replikasi 1 
(1 : EDAA 60%, 2 : EDAA 

75%, 3 : EDAA 90%) 

Replikasi 2 
(1 : EDAA 60%, 2 : EDAA 

75%, 3 : EDAA 90%) 

Replikasi 3 
(1 : EDAA 60%, 2 : EDAA 

75%, 3 : EDAA 90%) 
 

 

Proses inkubasi uji 
antibakteri 1x24 jam 

 

Gambar 14. Proses Uji Aktivitas Antibakteri 
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Zona hambat Replikasi 1 
(1 : EDAA 60%, 2 : 

EDAA 75%, 3 : EDAA 
90%) 

Zona hambat Replikasi 2 
(1 : EDAA 60%, 2 : 

EDAA 75%, 3 : EDAA 
90%) 

 

Zona hambat Replikasi 3 
(1 : EDAA 60%, 2 : 

EDAA 75%, 3 : EDAA 
90%) 

 
 

 
 Zona hambat kontrol positif  

 
Zona hambat kontrol negatif  

Gambar 15. Hasil Zona Hambat Uji Aktivitas Antibakteri 
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Lampiran 12. Hasil Uji Statistik 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 DiameterZonaHambat Kelompok 

N 15 15 

Normal Parametersa,b Mean 13,3000 3,0000 

Std. Deviation 8,38962 1,46385 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,192 ,153 

Positive ,144 ,153 

Negative -,192 -,153 

Test Statistic ,192 ,153 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,142c ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

 

 

Descriptives 

DiameterZonaHambat   

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

EDAA 

60% 

3 11,5000 ,50000 ,28868 10,2579 12,7421 11,00 12,00 

EDAA 

75% 

3 13,8333 ,76376 ,44096 11,9360 15,7306 13,00 14,50 

EDAA 

90% 

3 16,1667 1,89297 1,09291 11,4643 20,8691 14,00 17,50 

K. (+) 3 25,0000 ,00000 ,00000 25,0000 25,0000 25,00 25,00 

K. (-) 3 ,0000 ,00000 ,00000 ,0000 ,0000 ,00 ,00 

Total 15 13,3000 8,38962 2,16619 8,6540 17,9460 ,00 25,00 
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ANOVA 

DiameterZonaHambat   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 976,567 4 244,142 276,387 ,000 

Within Groups 8,833 10 ,883   

Total 985,400 14    

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   DiameterZonaHambat   

Games-Howell   

(I) Kelompok (J) Kelompok Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

EDAA 60% EDAA 75% -2,33333 ,52705 ,065 -4,8816 ,2149 

EDAA 90% -4,66667 1,13039 ,136 -12,2373 2,9040 

K. (+) -13,50000* ,28868 ,001 -15,7211 -11,2789 

K. (-) 11,50000* ,28868 ,002 9,2789 13,7211 

EDAA 75% EDAA 60% 2,33333 ,52705 ,065 -,2149 4,8816 

EDAA 90% -2,33333 1,17851 ,450 -9,2481 4,5814 

K. (+) -11,16667* ,44096 ,005 -14,5595 -7,7739 

K. (-) 13,83333* ,44096 ,003 10,4405 17,2261 

EDAA 90% EDAA 60% 4,66667 1,13039 ,136 -2,9040 12,2373 

EDAA 75% 2,33333 1,17851 ,450 -4,5814 9,2481 

K. (+) -8,83333* 1,09291 ,045 -17,2423 -,4244 

K. (-) 16,16667* 1,09291 ,014 7,7577 24,5756 

K. (+) EDAA 60% 13,50000* ,28868 ,001 11,2789 15,7211 

EDAA 75% 11,16667* ,44096 ,005 7,7739 14,5595 

EDAA 90% 8,83333* 1,09291 ,045 ,4244 17,2423 

K. (-) 25,00000 ,00000 . 25,0000 25,0000 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

DiameterZonaHambat Based on Mean 8,085 4 10 ,004 

Based on Median 1,186 4 10 ,375 

Based on Median and with adjusted df 1,186 4 2,523 ,480 

Based on trimmed mean 7,100 4 10 ,006 
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K. (-) EDAA 60% -11,50000* ,28868 ,002 -13,7211 -9,2789 

EDAA 75% -13,83333* ,44096 ,003 -17,2261 -10,4405 

EDAA 90% -16,16667* 1,09291 ,014 -24,5756 -7,7577 

K. (+) -25,00000 ,00000 . -25,0000 -25,0000 

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