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ABSTRAK 

Nama : Ainun Sakinah  

NIM : 70100120068 

Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Akar Parang Romang (Boehmeria 

virgata (Forst.) Guill) Terhadap Bakteri Infeksius Ulkus Diabetikum.  

Dalam penelitian ini, dilakukan uji aktivitas antibakteri menggunakan 

ekstrak akar parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) terhadap 

bakteri ineksius yang menyebabkan ulkus diabetikum. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui aktivitas antibakteri terhadap bakteri infeksius 

ulkus diabetikum dari ekstrak akar parang romang dengan konsentrasi 

tertentu dan mengetahui konsentrasi yang paling optimal dalam yang 

memberikan daya hambat paling kuat terhadap bakteri uji. 

Penelitian ini menggunakan bakteri uji dari luka infeksius ulkus 

diabetikum yaitu Proteus mirabillis, Providencia stuartii, Pseudomonas 

aeruginosa, Pseudomonas luteola, Burkholderia cepacia, Acinotobacteri 

bumanni, dan citobacter freudii. Selanjutnya, dilakukan uji antibakteri 

menggunakan metode difusi agar dengan menggunakan paper disc yang telah 

dicelupkan dalam ekstrak akar parang romang. Ekstrak tersebut dibuat dalam 

tiga konsentrasi berbeda (5%, 10%, dan 15%), serta dilakukan kontrol positif 

menggunakan Chloramphenicol disc 0,003%.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak akar parang romang 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap keseluruhan bakteri uji dan memiliki 

konsentrasi optimal yaitu 5% terhadap bakteri Proteus mirabillis dan 

Providencia  stuartii, 10% terhadap bakteri Pseudomonas Aeruginosa dan 

Pseudomonas luteola serta 15% terhadap bakteri Acinotobacteri bumanni. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak ini efektif dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri penyebab infeksius  ulkus diabetikum. 

Kata Kunci : Akar parang romang, Antibakteri, bakteri ulkus diabetikum. 
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ABSTRAK 

 

Name : Ainun Sakinah 

NIM : 70100120068 

Title : Antibacterial Activity Test of Parang Romang Root Extract (Boehmeria 

virgata (Forst.) Guill) Against Infectious Bacteria in Diabetic Ulcer 

In this study, an antibacterial activity test was conducted using Parang 

Romang root extract (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) against pathogenic 

bacteria that cause diabetic ulcers. The aim of this research is to determine the 

antibacterial activity of Parang Romang root extract against infectious bacteria 

in diabetic ulcer at specific concentrations and to identify the most optimal 

concentration that provides the strongest inhibitory effect on the test bacteria. 

The study used test bacteria obtained from infected wounds of diabetic 

ulcer, including Proteus mirabillis, Providencia stuartii, Pseudomonas 

aeruginosa, Pseudomonas luteola, Burkholderia cepacia, Acinotobacteri 

bumanni, and Citobacter freudii. Subsequently, an antibacterial test was 

conducted using the agar diffusion method with paper discs soaked in Parang 

Romang root extract. The extract was prepared in three different concentrations 

(5%, 10%, and 15%), and a positive control using Chloramphenicol disc 0,003% 

was included. 

The research results show that the extract of Parang Romang root has 

antibacterial activity against various test bacteria and has an optimal 

concentration of 5% against Proteus mirabilis and Providencia stuartii bacteria, 

10% against Pseudomonas Aeruginosa and Pseudomonas luteola bacteria, and 

15% against Acinetobacter baumannii bacteria. The testing results indicate that 

this extract is effective in inhibiting the growth of bacteria that cause infectious 

diabetic ulcers. 

Keywords: Parang Romang root, Antibacterial, diabetic ulcer bacteria. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Antibakteri merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri dan dapat membunuh bakteri patogen (Paju et al, 2013). Antibakteri 

dibedakan menjadi dua yaitu bakteriostatik yang menekan pertumbuhan 

bakteri dan bakterisidal yang dapat membunuh bakteri (Safitri, 2016). 

Patogenesis infeksi bakteri terdiri dari proses infeksi serta mekanisme yang 

menyebabkan gejala penyakit. Kemampuan bakteri untuk bertransisi, melekat 

pada sel-sel inang dan berkembang biak, menggunakan nutrien dari sel inang, 

menyerang dan merusak jaringan, sel, toksigenisitas serta kemampuan untuk 

mengaktifkan sistem kekebalan inang adalah semua tanda bahwa bakteri 

bersifat patogen. Struktur dan produk yang dibuat oleh bakteri, serta sifat 

bakteri itu sendiri, yang dapat memengaruhi-nya (Howard & Rees, 1994). 

Patogenesis bakteri biasanya dimulai dengan bakteri masuk ke dalam 

tubuh inang melalui berbagai cara, seperti melalui saluran pernafasan, 

pencernaan, mulut, kuku, dan lainnya. Kemudian terjadi adhesi-kolonisasi. 

Dalam proses ini, bakteri melekat pada permukaan sel inang; ini terjadi pada 

sel epitel. Adhesin fimbrial dan afimbrial terbagi menjadi dua jenis, dan 

masing-masing berfungsi sebagai ikatan dan berikatan dengan reseptor yang 

terletak pada permukaan sel inang. Karena kemampuan mereka untuk 

menempel pada sel lain, filimus biasanya disebut sebagai antigen kolonisasi 

(Pelczar & Chan, 1986). 

Zat yang terdapat pada antibakteri ini akan menghambat atau 

membunuh pertumbuhan bakteri salah satunya yaitu bakteri ineksi penyebab 

luka ulkus diabetikum. Luka terbuka pada permukaan kulit yang disebabkan
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oleh komplikasi makroangiopati, yang menyebabkan insufisiensi vaskuler dan 

neuropati, serta kemungkinan infeksi karena masuknya kuman atau bakteri 

karena gula darah yang tinggi menjadi lokasi yang strategis untuk 

pertumbuhan kuman dan bakteri (Sari YO, 2018).  

Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-6 dunia dengan jumlah 

pasien terbesar yaitu sebanyak 10,3 juta jiwa pasien diabetes melitus. Angka 

tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga 16,7 juta jiwa pada tahun 

2045 (Federation, 2017). Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 

menunjukkan bahwa prevalensi pasien diabetes naik menjadi 8,5% dari 6,9% 

sejak tahun 2013 (kemenkes RI, 2018). 

Salah satu terapi yang paling sering diberikan untuk pasien ulkus 

diabetik adalah antibiotik, baik itu terapi tunggal maupun terapi kombinasi 

yang efektifitasnya dapat dilihat dari perbaikan klinis serta hasil laboratorium. 

Namun kelemahan dari terapi ini ialah kurangnya Kepatuhan dan kedisiplinan 

pasien, yang dikarenakan pasien tidak teratur dalam menjalankan pengobatan, 

tidak tepat waktu/jadwal konsumsi obat, tidak tepat dalam hal frekuensi 

konsumsi obat, dan tidak tepat cara penggunaannya (Pujianti & Anggraini, 

2020). Kelemahan ini dapat mengakibatkan resistensi antibiotika. Resistensi 

antibiotik adalah kemampuan mikroorganisme untuk bertahan terhadap efek 

antibiotik, diantaranya dengan memperoleh gen resisten melalui mutasi atau 

perubahan/pertukaran plasmid (transfer gen) antar spesies bakteri yang sama 

(Pratiwi R. , 2017). Data WHO pada tahun 2015 menyebutkan kejadian 

resistensi antibiotika dapat disebabkan oleh peresepan dan penggunaan 

antibiotika yang berlebihan, pasien tidak menyelesaikan terapi, menggunakan 

antibiotika secara berlebihan, rendahnya kontrol infeksi di rumah sakit/klinik, 

buruknya higiene dan sanitasi serta rendahnya penelitian terhadap 
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pengembangan antibiotika. Sehingga penggunaan antibiotika secara rasional 

berkaitan erat dengan kesembuhan pasien (WHO, 2015). 

Solusi yang dapat diterima untuk kasus kejadian resistensi antibiotik 

akibat ketidakpatuhan dalam penggunaan antibiotik dikalangan masyarakat 

yaitu dengan cara mencari pengobatan alternatif lain yang minim efek 

sampingnya dan aman dalam pengobatannya salah satunya adalah dengan 

memanfaatkan tumbuhan. Tumbuhan memiliki kandungan yang sangat 

bermanfaat dan berguna, baik itu sebagai makanan atau bahan makanan 

sehari-hari maupun sebagai pengobatan secara tradisional. Hampir sebagian 

besar masyarakat telah memanfaatkan tumbuhan sebagai pengobatan 

tradisional, salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat ialah tanaman 

parang romang. 

Parang romang (Boehmeria virgata (Frost.) Guill) merupakan 

tumbuhan suku Urticaceae dan merupakan anggota dari genus Boehmeria. 

Biasanya tanaman parang romang tumbuh di daerah-daerah sekitaran 

pegunungan seperti Sinjai, Gowa, Malino, Maros, dan Enrekang. (Rusdi M. , 

2014).  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Rusdi (2014) 

menunjukkan bahwa hasil skrining fitokimia terhadap ekstrak akar parang 

romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) mengandung golongan alkaloid, 

terpenoid, fenolik, dan flavanoid. Penelitian yang juga dilakukan oleh Kumar et 

al (2010) dalam ulasannya menyatakan bahwa beberapa metabolit sekunder 

yang dapat berpotensi sebagai antimikobakterial adalah alkaloid, terpenoid, 

steroid dan saponin. 

Beberapa senyawa yang berpotensi sebagai penghambat pertumbuhan 

bakteri ialah saponin, tanin, alkaloid, dan flavonoid, yang mana senyawa ini 
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dapat berfungsi sebagai desinfektan-antiseptik, sehingga dapat dimungkinkan 

bahwa tanaman yang mengandung senyawa ini dapat digunakan sebagai 

antibakteri khususnya untuk mengobati beberapa  penyakit (Sari, Dianita, 

Djannah, & Nurani, 2010). 

Berbagai penelitian telah dilakukan terhadap Boehmeria virgata 

(Forst.) Guill diantaranya pengujian aktivitas antibakteri. Hasil pengujian 

menunjukkan aktivitas antibakteri dari ekstrak metanol larut n-heksan dapat 

menghambat beberapa bakteri diantaranya E. coli, V. cholerae dan S. thyposa 

(Ibrahim, 2011). 

Penelitian berikutnya juga dilakukan oleh Putri Annisa Islamiyah 

(2023) dengan melakukan penelitian penugujian identifikasi bakteri yang 

memiliki kemampuan untuk membentuk biofilm pada ulkus diabetik. Hasil 

yang didapatkan bakteri pada pasien ulkus diabetik didominasi oleh bakteri 

Gram negatif yaitu Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter freundii, 

Pseudomonas luteola, Providencia stuartii, Proteus mirabillis, Bukholderia 

cepacia, Acinetobacter bumannii dan pada pemeriksaan biofilm bakteri yang 

dapat membentuk biofilm dengan kategori sedang adalah Pseudomonas 

aeruginosa, Providencia stuartii, Pseudomonas luteola, Bukholderia cepacia 

dan bakteri Citrobacter freundii, Acinetobacter bumannii, Proteus mirabilis 

dalam kategori lemah (Islamiyah, 2023) 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dilakukan pengujian terhadap 

ekstrak etanol akar parang romang (Boehmeria virgata (Forst) Guil) untuk 

mengetahui aktivitas antibakteri terhadap bakteri infeksius ulkus diabetikum 

dengan menggunakan metode difusi cakram. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah ekstrak etanol parang romang (Boehmeria virgata (Forst) 

Guill)  mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri infeksius 

ulkus diabetikum? 

2. Berapakah konsentrasi optimal dari ekstrak akar parang romang 

yang memberikan daya hambat paling kuat sebagai antibakteri 

terhadap bakteri infeksius ulkus diabetikum?  

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Infeksius merupakan suatu peristiwa terjadinya infeksi bakteri terhadap 

pasien yaitu pasien ulkus diabetikum. Pada penelitian ini bakteri yang 

digunakan yaitu Proteus mirabilis, Providencia stuartir, Pseudomonas 

aeruginosa, Pseudomonas luteola, Burkholderia cepacia, Acinotobacteri 

bumanni, dan Citobacteri freudi. 

b. Antibakteri merupakan zat yang berasal dari ekstrak akar parang romang 

yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan dapat membunuh 

bakteri penyebab infeksi.  

c. Ekstrak Parang Romang merupakan sari pekat yang diperoleh dengan 

ekstraksi bagian akar parang romang dengan menggunakan pelarut 

etanol 96%. 

d. Refluks merupakan teknik ekstraksi panas yang digunakan untuk 

mengekstraksi akar parang romang dalam pelarut etanol 96%. 

e. Daya hambat adalah kemampuan suatu zat ekstrak akar parang romang 
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dalam menghabat pertumbuhan mikroorganisme. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada kajian pustaka ini peneliti menggunakan penelitian sebelumnya 

untuk membandingkan dan mendapatkan pemahaman serta sebagai pemberi 

arah yang lebih baik tentang teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

D. Kajian Pustaka 

Pada kajian pustaka ini peneliti menggunakan penelitian sebelumnya 

untuk membandingkan dan mendapatkan pemahaman serta sebagai pemberi 

arah yang lebih baik tentang teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

1. Berdasarkan penelitian Andi Andriani Musfar (2023) telah 

melakukan penelitian tentang pengujian Aktivitas Antibakteri 

Ekstrak Akar Parang Romang (Boehmeria virgata (Forst) Guill) 

Terhadap Bakteri ineksius Penyebab Ulkus Diabetikum. Penelitian ini 

menggunakan bakteri uji yang berasal dari luka infeksius ulkus 

diabetikum yang kemudian dilakukan identifikasi bakteri. 

Berdasarkan hasil identifikasi bakteri ditemukan tiga jenis bakteri 

yaitu Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, dan Proteus Penneri. 

Setelah bakteri diidentifikasi, kemudian dilanjutkan dengan uji 

antibakteri dengan metode difusi agar menggunakan paper disc dan 

ekstrak akar parang romang yang dibuat dengan tiga konsentrasi 

dalam 5 ml pelarut yaitu 5%,10% ,15%, dan kontrol positif 

klindamisin 2 ppm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak 

akar parang romang dapat memberikan zona penghambatan pada 

bakteri infeksius ulkus diabetikum dan konsentrasi 15% 

memberikan zona penghambatan dengan kategori kuat yang 
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menunjukkan aktivitas terbaik penghambatan bakteri. (Musfar, 

2023). 

2. Berdasarkan jurnal Semwal et al, (2009) Dalam penelitiannya, telah 

dilakukan isolasi konstituen kimia daun Boehmeria regulosa dan di 

dapatkan beberapa senyawa diantaranya adalah quercetin 

(flavanoid). Struktur senyawa terisolasi ditentukan dengan 

menggunakan data kimia dan spektral eksperimen NMR 2D. Ekstrak 

etanol daun menunjukkan aktivitas hipoglikemik yang signifikan 

pada tikus diabetes yang diinduksikan aloksan. 

3. Berdasarkan penelitian dari Melzi Octaviani dkk. (2019) dalam 

penelitiannya dilakukan pengujian aktivitas antimikroba ekstrak 

etanol dari kulit bawang merah terhadap Staphylococcus 

epidermidis dan Staphylococcus aureus sebagai bakteri Gram positif, 

Salmonella thypi dan Eschericia coli sebagai bakteri Gram negatif 

serta aktivitas antijamur terhadap jamur Trichophyton 

mentagrophytes. Penelitian ini menggunakan metode difusi cakram 

dengan beberapa konsentrasi ekstrak etanol dari kulit bawang 

merah yaitu 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125% dan 1,5625% b/v 

serta kontrol positif kloramfenikol untuk bakteri, kontrol positif 

nistatin untuk jamur dan DMSO sebagai kontrol negatif. Hasil dari 

penelitiannya bahwa ekstrak etanol kulit bawang merah memiliki 

diameter hambat yang baik terhadap bakteri dan jamur. Sebagai 

kesimpulan, ekstrak etanol kulit bawang merah memiliki aktivitas 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. 

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Evi Mustiqawati dkk. 

(2015) telah melakukan penelitian mengenai uji daya hambat dan 
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analisis KLT Bioautografi akar parang romang (Boehmeria virgata 

(Forst) Guill). Tujuan khusus dari penelitian ini adalah menentukan 

daya hambat ekstrak akar parang romang terhadap Salmonella typhy 

dan staphylococcus aureus serta menganalisis KLT bioautografi akar 

parang romang. Pada penelitian ini dilakukan pemisahan secara KLT 

untuk pengujian KLT bioautografi, ekstrak etanol ditotolkan pada 

lempeng KLT diamati noda lampu UV pada panjang gelombang 254 

nm dan 366 nm, dan dihitung nilai Rf. Dilanjutkan dengan uji 

identifikasi penampakan noda dengan penyemprotan H2SO4 10%, 

Lieberman boucard, Dragendorf, FeCl3, dan AlCl3. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ekstrak akar parang romang dapat 

menghambat Salmonella typhi. Komponen kimia aktif yang 

memberikan aktivitas antibakteri terhadap Salmonella typhi secara 

KLT-Bioautografi menunjukkan hasil positif terhadap golongan 

flavanoid, alkaloid, fenolik dan terpenoid. 

5. Berdasarkan jurnal ibrahim (2011) telah melakukan penelitian ini 

mengenai pengujian aktivitas antimikroba ekstrak daun B. virgata, 

dan menentukan nilai Kadar Hambat Minimum dengan metode dilusi 

padat terhadap beberapa mikroba uji. Bahan uji diperoleh dengan 

maserasi 500 gram daun dengan metanol yang dilanjutkan dipartisi 

dengan n-heksan dengan metode partisi padat cair, diperoleh ekstrak 

metanol larut n-heksan dan ekstrak metanol tidak larut n-heksan, 

kedua ekstrak ini dimonitoring komponen kimianya dengan metode 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT), kemudian diuji aktivitasnya dengan 

metode dilusi padat. Hasil uji aktivitas antimikroba dari kedua jenis 

ekstrak yang diuji, fraksi ekstrak metanol larut n-heksan 
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menunjukkan aktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan fraksi 

ekstrak metanol tidak larut n-heksan, karena dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri E. coli, V. cholerae dan S. thyposa, sedangkan 

ekstrak metanol tidak larut n-heksan hanya mampu menghambat 

bakteri V. cholerae, Fraksi ekstrak metanol larut n-heksan sebagai 

ekstrak aktif yang dapat membunuh/menghambat pertumbuhan 

mikroba 1000 μg/mL medium. 

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri Annisa Islamiyah 

(2023) telah melakukan penelitian yaitu mengidentifikasi bakteri 

yang memiliki kemampuan untuk membentuk biofilm pada ulkus 

diabetik. Sampel diinokulasikan kedalam Blood Agar, Mc Conkey dan 

dilakukan identifikasi bakteri menggunakan Vitek 2 Compact. D. 

Hasil yang didapatkan bakteri pada pasien ulkus diabetik didominasi 

oleh bakteri Gram negatif yaitu Pseudomonas aeruginosa, 

Citrobacter freundii, Pseudomonas luteola, Providencia stuartii, 

Proteus mirabillis, Bukholderia cepacia, Acinetobacter bumannii. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri terhadap bakteri infeksius ulkus 

diabetikum dari ekstrak akar parang romang.  

2. Mengetahui konsentrasi optimal dari ekstrak akar parang romang 

yang memberikan daya hambat paling kuat sebagai antibakteri 

terhadap bakteri infeksius ulkus diabetikum. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 
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Diharapkan penelitian ini bisa menunjukkan bagaimana efek 

antibakteri ekstrak etanol parang romang terhadap perkembangan bakteri 

infeksius yang menyebabkan luka ulkus anti diabetikum dan golongan 

senyawa dari ekstrak etanol parang romang yang mempunyai aktivitas 

antibakteri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan mendorong para peneliti lain 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kemampuan ekstrak 

etanol parang romang untuk menghambat bakteri infeksius lainnya.  

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah yang dapat 

mendukung penggunaan dan pengembangan parang romang sebagai 

obat tradisional dengan efek antibakteri sebagai pilihan alternatif untuk 

antibiotik sintetik.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tanaman Parang Romang 

1. Klasifikasi  

Kindom : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Sub Kelas : Monochlamydeae 

Ordo   : Urticales 

Famili  : Urticaceae 

Genus   : Boehmeria 

Spesies  : Boehmeria virgata (Forst).Guill 

 
 

Gambar 1. Akar dan Tanaman parang romang (Sumber primer, 2022) 

2. Morfologi  

Daun berbentuk menyerupai jantung (cordotus) dan bagian sisinya 

bergerigi halus (serratus), panjang 10-20 cm dan lebar 5-15 cm. Daun 

berwarna hijau muda hingga tua, berkilap pada bagian atasnya dan berwarna 

putih keperak-perakan dan berbulu halus pada  punggungnya. Bunganya
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tergolong majemuk dengan biji sangat kecil. Bunga pada beberapa varietas 

berwarna putih kehijau-hijauan di samping ada yang berwarna hijau 

kekuningkuningan dan berubah menjadi coklat jika sudah tua. Bunganya 

terikat mengelompok di sela-sela daun pada bagian bawah buku-buku batang 

(Brands, 2007). 

3. Kandungan Kimia 

Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Rusdi tahun (2014) 

menyatakan bahwa kandungan kimia yang terdapat dalam ekstrak akar Parang 

romang (Boehmeria virgata (Forst) Guill) adalah golongan saponin, terpenoid, 

alkaloid, flavanoid dan fenolik (Rusdi M. , 2014). 

4. Kegunaan 

Parang romang, yang termasuk dalam suku Urticaceae, digunakan oleh 

masyarakat, terutama di Tanah Toraja (Sulawesi Selatan), sebagai obat, 

terutama bagian daunnya (Arsul, Tahar, & Rauf, 2022). Sementara menurut 

penelitian dari Rusdi dkk bahwa Ekstrak partisi (ekstrak n-Hexan, etil asetat, 

etanol 70%) akar parang romang memiliki potensi toksisitas akut terhadap 

larva Artemia salina Leach (Rusdi, Ayu, Noer, & Bariun, 2017). 

B. Diabetes Mellitus 

1. Pengertian diabetes mellitus 

Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang dikenali dengan 

gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disertai dengan 

kurangnya kerja sekresi insulin (Dipiro, 2020).  

2. Klasifikasi diabetes mellitus 

Menurut American Diabetes Association (ADA, 2013), ada empat 

Klasifikasi atau kategori klinis diabetes yang berbeda. Yang pertama adalah 
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diabetes mellitus tipe 1, yang terjadi karena kerusakan sel pankreas, yang 

biasanya menyebabkan defisiensi insulin yang absolut. Yang kedua adalah 

diabetes mellitus tipe 2, yang terjadi karena gangguan sekresi insulin yang 

meningkat yang menyebabkan resistensi insulin. Yang ketiga adalah diabetes 

tipe lain, yang disebabkan oleh gangguan genetik pada fungsi sel, kerja insulin, 

atau penyakit eksokrin pankreas dan Yang keempat dan diabetes mellitus yang 

disebabkan oleh penggunaan obat atau zat kimia (seperti selama pengobatan 

HIV/AIDS atau setelah transplantasi organ), dan diabetes gestasional (ADA., 

2013). 

a) Diabetes mellitus tipe 1 

Diabetes mellitus tipe 1 merupakan diabetes di mana kadar gula dalam 

darah meningkat karena kerusakan sel beta pancreas yang menghentikan 

produksi insulin. Hormon yang dibuat pankreas untuk mencerna gula dalam 

darah disebut insulin. Unsulin harus diberikan oleh tubuh kepada penderita 

diabetes mellitus tipe 1 (Kementerian Kesehatan RI., 2020). 

b) Diabetes melitus tipe 2 

Diabetes mellitus tipe 2 merupakan jenis diabetes mellitus di mana gula 

darah dalam tubuh akan meningkat yang disebabkan karena penurunan 

sekresi insulin oleh kelenjar pankreas (Kementerian Kesehatan RI., 2020). 

c) Diabetes mellitus tipe lain 

Diabetes melitus tipe lain terjadi karena penyebab yang secara khusus 

menyebabkan peningkatan kadar gula darah terdiri dari infeksi, syndrome 

genetika, tekanan darah, stress, kecanduan alkohol dan zat kimia lainnya yang 

akan merusak pankreas (Dipiro et al., 2020). 
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d) Diabetes mellitus gestasional 

Diabetes mellitus gestasional adalah diabetes yang tidak bisa 

diindikasikan secara jelas selama kehamilan. Tipe ini biasanya ditandai oleh 

Peningkatan kadar gula darah selama masa kehamilan. Kadar gula darah akan 

kembali normal setelah persalinan setelah gangguan terjadi pada minggu ke-

24 kehamilan (Kementerian Kesehatan RI., 2020). 

3. Etiologi diabetes mellitus 

Diabetes melitus disebabkan oleh gangguan sekresi insulin, glukagon, 

dan hormone lainnya dan menghasilkan karbohidrat dan lemak yang tidak 

normal untuk dilakukan metabolisme. Hal ini sering dibarengi dengan 

resistensi insulin, terutama pada diabetes mellitus tipe 2. Banyak hal yang 

menjadi penyebab terjadinya diabetes mellitus setelah mengkonsumsi 

makanan, konsumsi karbohidrat meningkatkan glukosa plasma konsentrasi 

dan merangsang pelepasan hormon inkraetin dari usus dan pelepasan insulin 

dari sel beta pankreas (Dipiro, 2020). 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya Diabetes mellitus 

adalah: 

a) Obesitas 

Salah satu gejala utama pradiabetes merupakan obesitas. Obesitas akan  

meningkatkan resistensi leptin dan insulin, yang merusak pengaturan energi 

metabolisme. Leptin sendiri merupakan Hormon yang berhubungan dengan 

gen yang menyebabkan obesitas. Hipotalamus akan mengontrol tingkat lemak 

tubuh dan mengubah lemak menjadi energi melalui fungsi peptide. Kadar 

leptin dalam tubuh seseorang yang kelebihan berat badan akan meninkat 

meningkat (Ademo. J., 2007). 
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b) Genetik 

Diabetes dapat disebabkan oleh gen, keturunan, atau genetik. Hampir 

semua anak-anak dari keluarga atau orang tua yang memiliki DM juga akan 

menderita diabetes. Dalam kasus kembar identik, jika salah satu kembar 

mengembangkan DM, maka hampir seratus persen dari kembar yang lain 

berpotensi mengembangkan DM tipe 2 (Waspadji, 2014). 

c) Usia 

Salah satu faktor risiko diabetes yang paling umum adalah usia. Setelah 

usia 45 tahun, faktor risiko meningkat secara signifikan. Hal ini terjadi karena 

pada usia ini orang kurang aktif, berat badan bertambah, dan massa otot 

berkurang, sehingga pankreas tidak berfungsi dengan baik, yang dapat 

menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat karena tidak diproduksinya 

insulin (Ademo. J., 2007). 

d) Makanan 

Tubuh membutuhkan diet yang seimbang untuk menghasilkan energi 

dan melakukan fungsinya yang penting. Jika terlalu banyak makanan 

dikonsumsi, pankreas akan menghentikan sekresi insulin, yang 

mengakibatkan peningkatan kadar gula dalam darah (Waspadji, 2014). 

Individu yang mengalami obesitas harus mengikuti program diet yang 

bertujuan untuk mengurangi jumlah kalori yang mereka konsumsi sampai 

berat badan mereka turun ke tingkat yang ideal. Penurunan berat badan yang 

moderat (500-1000 Kkal per hari) akan menghasilkan penurunan berat badan 

yang perlahan tapi progresif (0,5–1 kg per minggu). Penurunan berat badan 

2,5–7 kg akan meningkatkan kadar glukosa darah (Price, 2011). 
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e) Kurang Aktivitas 

Kurang aktivitas dapat menyebabkan obesitas dan kurang sensitifnya 

insulin dalam tubuh, yang dapat menyebabkan DM (Ademo. J., 2007). Aktivitas 

fisik dapat mencegah atau mencegah DM, seperti penurunan resistensi insulin, 

peningkatan toleransi glukosa, penurunan lemak adipose, dan penurunan 

lemak sentral, serta perubahan jaringan otot (Kaban, 2017). 

f) Stress 

stress, dapat meningkatkan metabolisme dan meningkatkan kebutuhan 

akan energi, yang membuat pankreas bekerja lebih banyak, yang berdampak 

pada penurunan insulin (Smeltzer, 2012). 

4. Patofisiologi diabetes mellitus 

Penyakit eksokrin pankreas, yang menyebabkan kerusakan pada 

sebagian besar organ pankreas sehingga juga dapat menyebabkan diabetes 

mellitus. Diabetes dapat juga disebabkan oleh hormon yang bekerja sebagai 

antagonis insulin. Diabetes tipe 1 yang paling umum adalah resistensi insulin 

pada otot. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan resistensi insulin yaitu 

termasuk obesitas atau kelebihan berat badan, glukortikoid berlebih (seperti 

sindrom cushing atau terapi steroid), hormon pertumbuhan berlebih (seperti 

akromegali), kehamilan, diabetes gestasional, penyakit ovarium polikistik, 

lipodistrofi (yang disebabkan oleh akumulasi lemak di hati) dan autoantibodi 

pada reseptor insulin, mutasi reseptor insulin, mutasi reseptor aktivator 

proliferator peroksisom, dan mutasi yang menyebabkan obesitas genetis 

(Ozougwu. J. K. C., 2013). 

Kekurangan insulin juga dapat mengganggu metabolisme protein dan 

lemak, menyebabkan penurunan berat badan. Jika kekurangan insulin terjadi, 

kelebihan protein yang bersirkulasi dalam darah tidak akan disimpan di 
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jaringan. Semua bagian metabolisme lemak akan meningkat dengan cepat jika 

insulin tidak ada. Di antara waktu makan, saat sekresi insulin rendah, kadang-

kadang ini terjadi. Namun, saat sekresi insulin dekat, metabolisme lemak akan 

meningkat secara signifikan. Peningkatan jumlah insulin yang disekresikan 

oleh sel beta pankreas diperlukan untuk mengatasi resistensi insulin dan 

mencegah pembentukan glukosa dalam darah. Pada penderita gangguan 

toleransi glukosa, sekresi insulin yang berlebihan menyebabkan kadar glukosa 

tetap pada level normal atau sedikit meningkat. Namun, kadar glukosa akan 

meningkat dan berkembangnya diabetes tipe II jika sel beta tidak dapat 

memenuhi permintaan insulin yang meningkat (Lestari., 2021). 

5. Gejala diabetes mellitus 

Menurut Smeltzer (2012) menyatakan bahwa penurunan berat badan 

dapat menjadi tanda awal DM, terutama DM tipe 2, tetapi penurunan berat 

badan ini tidak signifikan atau tidak terlihat. Sebagian besar pasien DM tipe 2 

yang baru didiagnosis memiliki berat badan berlebih (Smeltzer, 2012). 

Gejala lain yang biasa muncul pada pasien DM yaitu: 

a) Polyuria 

Polyuria atau biasa disebut sebagai peningkatan pengeluaran urine, 

adalah gejala lain yang umum terjadi pada pasien DM. Ini terjadi apabila 

tingkat glukosa meningkat melebihi ambang ginjal untuk reabsorpsi glukosa, 

menyebabkan glukossuria, yang menyebabkan diuresis osmotic, yang secara 

klinis ditandai dengan poliuria (Corwin. E. J., 2009). 

b) Polydipsia 

Polydipsia biasanya disebabkan karena tingginya glukosa darah, sel-sel 

tubuh sangat dehidrasi, atau peningkatan rasa haus. Hal ini terjadi karena 

glukosa tidak dapat berdifusi dengan mudah melalui pori-pori membran sel. 
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Rasa lelah dan kelemahan otot karena protein otot telah dirusak dan sebagian 

besar sel tidak dapat menggunakan glukosa sebagai energi. Kelelahan juga 

disebabkan oleh aliran darah yang buruk pada pasien diabetes kronis (Corwin. 

E. J., 2009). 

c) Polyfagia 

Gejalanya ini biasanya disebabkan oleh penurunan aktivitas kenyang di 

hipotalamus atau peningkatan rasa lapar. Sebagai akibat dari metabolisme 

karbohidrat, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, menyebabkan kelaparan 

sel (Corwin. E. J., 2009). 

6. Cara pencegahan dan pemeriksaan diabetes mellitus 

Dalam pengendalian atau pencegahan diabetes mellitus (DM), ada 

empat pilar utamayang diperlukan untuk mengendalikan DM ini seperti, 

pendidikan dan penyuluhan, terapi gizi medis, aktivitas fisik, dan pengobatan 

farmakologis. Keempat pilar pengelolaan ini dapat diterapkan pada semua 

jenis DM, termasuk DM tipe II. Untuk mencapai fokus pengelolaan DM yang 

ideal, keteraturan antara keempat pilar tersebut diperlukan. (PERKENI, 2015). 

Pencegahan Ulkus Diabetikum Untuk mencegah terjadinya ulkus 

diabetikum, beberapa hal yang dapat dilakukan keluarga dan pasien secara 

mandiri yaitu : 

a) Pemeriksaan kondisi kaki Pemeriksaan kondisi kaki penderita diabetes 

mellitus perlu dilakukan sehari sekali untuk melihat adanya kelainan 

seperti kemerahan, lecet, kulit pecah-pecah, bengkak dan nyeri. 

Gangguan sensitivitas pada penderita diabetes mellitus dapat 

mengakibatkan pasien tidak sensitive merasakan luka kecil di kaki 

(Yulyastuti, 2021). 

 



 
 
 

19 
 

 

b) Mencuci kaki Mencuci kaki bertujuan untuk mencegah infeksi pada kaki, 

yang dilakukan dengan menggunakan sabun dan washlap. Jangan 

menggunakan air yang terlalu panas dan merendam kaki lebih dari 3 

menit karena akan menimbulkan rasa nyeri. Menggosok kaki harus 

dilakukan dengan berhati-hati dan menggunakan sikat yang lembut 

karena luka gores dapat memicu terjadinya ulkus. Setelah mencuci kaki, 

segera keringkan kaki dengan menepuk-nepuk secara perlahan dengan 

handuk yang lembut. Keringkan sela-sela jari kaki untuk mencegah 

pertumbuhan jamur (Yulyastuti, 2021). 

c) perawatan kulit Perawatan kulit dilakukan dengan memberikan 

pelembab dua kali sehari pada bagian kaki yang kering agar kulit tidak 

menjadi retak, sehingga dapat mencegah terjadinya ulkus diabetikum 

(Yulyastuti, 2021). 

d) pemilihan alas kaki Alas kaki yang digunakan harus sesuai dengan 

ukuran kaki jangan terlalu sempit dan terlalu longgar. Sebelum 

menggunakan alas kaki cek terlebih dahulu apakah ada benda asing agar 

tidak menimbulkan lecet saat memakainya. Menggunakan sandal jepit 

harus berhati-hati agar tidak menimbulkan lecet pada sela- sela ibu jari. 

Kaus kaki yang digunakan terbuat dari bahan yang lembut dan dapat 

menyerap keringat seperti bahan dari katun. Jahitan yang kasar dapat 

menyebakan tekanan dan lecet (Yulyastuti, 2021). 

e) Senam kaki Senam kaki pada penderita diabetes mellitus adalah latihan 

yang dapat dilakukan oleh penderita diabetes mellitus dengan cara 

melakukan gerakan pada kaki untuk melancarkan peredaran darah pada 

kaki dan mencegah terjadinya kelainan bentuk pada kaki. Fungsi senam 

kaki adalah memperkuat otot-otot kaki seperti otot betis dan otot paha 
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serta dapat mengatasi keterbatasan gerak sendi. Melakukan senam kaki 

harus sesuai dengan indikasi serta perhatikan kondisi dan kemampuan 

pasien diabetes mellitus (Yulyastuti, 2021). 

Ada beberapa pemeriksaan diabetes mellitus yang bisa dilakukan 

seperti, pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS), pemeriksaan gula darah 

puasa (GDP), pemeriksaan gula darah 2 jam prandial (GD2PP), pemeriksaan 

hBa1c, dan pemeriksaan toleransi glukosa oral (TTGO). Periksa kadar gula 

darah dapat dilakukan untuk memastikan diagnosis pasien: 

1) Gula darah puasa > 126 mg/dl 

2) Gula darah acak > 200 mg/dl 

Selanjutnya, metode diagnosis tambahan adalah dengan mengukur 

HbA1c lebih dari 6,5%. Penderita pradiabetes memiliki kadar glukosa darah 

puasa antara 100 mg/dl hingga 125 mg/dl (IFG), atau 2 jam puasa antara 140 

mg/dl hingga 199 mg/dl (IGT), atau kadar A1C antara 5,7 dan 6,4% 6,7. 

Penderita diabetes melitus dapat mendapatkan pengobatan seperti terapi 

insulin, mengonsumsi obat diabetes, mencoba pengobatan alternatif, 

menjalani operasi, dan mengadopsi pola hidup sehat dengan makan makanan 

yang sehat dan berolahraga. Dengan mengetahui faktor risiko, diabetes dapat 

dicegah. Beberapa faktor risiko diabetes mellitus dapat dibagi menjadi 

kategori. Beberapa faktor risiko dapat diubah oleh manusia, seperti 

pengelolaan stres, pola makan, dan aktivitas. Faktor risiko kedua, yang tidak 

dapat diubah, adalah umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga penderita 

diabetes (Isnaini. N., 2018). 
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C. Uraian Bakteri Percobaan 

1. Proteus mirabillis 

a. Klasifikasi  

Klasifikasi ilmiah bakteri Species Proteus mirabillis adalah sebagai 

berikut (Kurniawan, 2018) : 

Kingdom : Bakteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class  : Gamma Proteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacreraceae 

Genus  : Proteus 

Spesies : Proteus mirabilis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Proteus mirabillis 

b. Morfologi  

Setelah tumbuh pada media padat selama 24-48 jam, kebanyakan sel 

seperti tongkat dengan panjang 1-3 μm dan lebar 0,4-0,6 μm, walaupun bentuk 

batang pendek dan gemuk. Dalam kultur muda yang mengerumun di media 

padat, kebanyakan sel panjang, bengkok, dan seperti filamen, mencapai 

panjang 10, 20 bahkan sampai 80 μm. Dalam kultur dewasa, sel-sel ini 

mungkin terdistribusi secara tunggal, berpasang, atau rantai pendek.  
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2. Providencia stuartii 

a. Klasifikasi  

Klasifikasi ilmiah bakteri Species Providencia stuartii adalah sebagai 

berikut (Wie, 2015) : 

Kingdom : Bakteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class  : Gamma Proteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacreraceae 

Genus  : Providencia 

Spesies : Providencia stuartii 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Providencia stuartii 

b. Morfologi  

Bakteri ini merupakan bakteri gram negatif berkembang biak dengan 

baik pada media nutrient agar atau colombia agar  dengan pertumbuhan 

paling baik pada suhu 37°C. Providencia stuartii memiliki morfologi batang 

yang lurus biasanya berukuran 0,6-0,8×1,5-2,5 mikrometer. Providencia 

stuartii umumnya ditemukan di air, tanah. Dan reservoir hewan (Wie, 2015). 
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3. Pseudomonas aeruginosa dan pseudomonas luteola 

a. Klasifikasi  

Klasifikasi ilmiah bakteri Species Pseudomonas aeruginosa dan  

Pseudomonas luteola adalah sebagai berikut (soedarto, 2015) : 

Kingdom : Bakteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class  : Gamma Proteobacteria 

Ordo  : pseudomonadales 

Family  : pseudomonadadaceae 

Genus  : Pseudomonas 

Spesies : Pseudomonas aeruginosa 

 Pseudomonas luteola 

 

Gambar 4. Pseudomonas aeruginosa dan  Pseudomonas luteola 

b. Morfologi 

Bakteri gram negatif berbentuk batang Pseudomonas berukuran 0.5-0.8 

mikron kali 1.5–3.0 mikron. Hampir semua strain bakteri ini memiliki satu 

flagel kutub, atau flagel polar satu. Salah satu ciri utamanya adalah tidak dapat 

tumbuh dalam kondisi tanpa oksigen. Asetat berfungsi sebagai sumber karbon 

dan amonium sulfat berfungsi sebagai sumber nitrogen dalam media 

pertumbuhan bakteri tersebut. Bakteri Pseudomonas aeruginosa tahan 

terhadap berbagai konsentrasi garam dan zat warna, antiseptik lemah, dan 
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berbagai jenis antibiotik, meskipun suhu pertumbuhan optimalnya adalah 370 

derajat Celcius. (soedarto, 2015) 

4. Burkholderia cepacia 

a. Klasifikasi  

Klasifikasi ilmiah bakteri Species Burkholderia cepacia adalah sebagai 

berikut (soedarto, 2015) : 

Kingdom : Bakteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class  : Betaproteobacteria 

Ordo  : Burkholderiales 

Family  : Burkholderiaceae 

Genus  : Burkholderi 

Spesies : Burkholderia cepacia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Burkholderia cepacia 

b. Morfologi  

Bakteri Gram-negatif berbentuk batang, hidup bebas, dan bergerak 

dengan ukuran berkisar antara 1,6-3,2 μm. Mereka didapati memiliki flagela 

kutub multitrik serta pili yang digunakan untuk menempel. Burkholderia 

cepacia dapat ditemukan di tanah, air, dan tanaman, hewan, dan manusia yang 

terinfeksi Spesies kompleks Burkholderia cepacia adalah bakteri penghuni 

tanah yang biasa ditemukan pada akar tanaman. Mereka memiliki kepentingan 
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lingkungan yang signifikan, Bakteri Burkholderia cepacia akan membentuk 

koloni yang terlihat jelas dalam waktu 24 jam, dan koloni tersebut tampak 

halus dan agak meninggi (Miller SC, 2002) 

5. Acinotobacteria bumanni 

a. Klasifikasi  

Klasifikasi ilmiah bakteri Species Acinotobacteria bumanni adalah 

sebagai berikut (Almasaudi, 2016) 

Kingdom : Bakteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class  : Gammaproteobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 

Family  : Moraxellaceae 

Genus  : Acinetobacter 

Spesies : Acinetobacter baumannii 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Acinotobacteria bumanni 

b. Morfologi  

Morfologi spesies Acinetobacter ini pendek, bulat, dengan diameter 1.0-

1.5 μm dan tumbuh menjadi 1.5-2.5 μm selama pertumbuhan (Jung, 2015). 

koloni dari bakteri ini menampakkan bentuk dan ukuran yang tipikal, tidak 

berwarna (putih atau cream), lunak dan mukoid. Sementara pada Eosin 

Methylen Blue Agar, koloni tersebut akan menampakkan warna kebiruan 
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sampai biru keabuan. Pada Herellea Agar, koloni dapat berwarna lavender 

(keunguan) dan pada medium Acinetobacter, koloni akan menampakkan 

warna pink atau ungu (Doughari, 2011) 

6. Citobacteri freudi 

a. Klasifikasi  

Klasifikasi ilmiah bakteri Species Citobacter freudi adalah sebagai 

berikut (Almasaudi, 2016) 

Kingdom : Bakteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class  : Gammaproteobacteria 

Ordo  : Enterobakteri 

Family : Enterobakteriaceae 

Genus  : Citrobakter 

Spesies : Citobacter freudi 

 

 

 
 
 
 

 
Gambar 7. Citobacter freudi 

b. Morfologi 

Spesies Citrobacter, termasuk Citrobacter freundii, adalah basil gram 

negatif aerobik. Citrobacter freundii adalah bakteri berbentuk batang panjang 

dengan panjang biasanya 1-5 μm. Kebanyakan sel C. freundii dikelilingi oleh 

banyak flagela yang digunakan untuk bergerak, namun ada juga yang tidak 
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bergerak. Habitatnya meliputi lingkungan (tanah, air, limbah), makanan, dan 

saluran usus hewan dan manusia (Wang JT, 2000). 

D. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses pemisahan campuran beberapa zat menjadi 

bagian-bagian yang terpisah. Waktu dan teknik ekstraksi yang digunakan 

merupakan komponen yang memengaruhi hasil ekstraksi. Langkah pertama 

dalam memisahkan produk alami yang diinginkan dari bahan baku adalah 

ekstraksi. Produk alami diekstraksi melalui beberapa langkah. Pelarut masuk 

ke dalam matriks padat, zat terlarut larut dalam pelarut, kemudian zat terlarut 

terdifusi keluar dari matriks padat, dan akhirnya zat terlarut yang diekstraksi 

dikumpulkan. Setiap komponen yang meningkatkan difusivitas dan kelarutan 

dalam proses tersebut akan membantu ekstraksi. Selain itu, efisiensi ekstraksi 

akan dipengaruhi oleh karakteristik pelarut ekstraksi, ukuran partikel bahan 

baku, ransum pelarut-kepadat, suhu ekstraksi, dan durasi ekstraksi (Zhang & 

Lin, 2018). 

Sediaan pekat yang disebut ekstrak diperoleh dengan mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau hewani dengan pelarut yang sesuai. 

Kemudian, semua atau hampir semua pelarut diuapkan, dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan. Beberapa jenis ekstrak adalah cair, kental, dan kering. Ekstrak cair 

memiliki kadar air lebih dari 30%, sedangkan ekstrak kental memiliki kadar 

air antara 5 dan 30 persen, dan ekstrak kering memiliki kadar air kurang dari 

5% (Voight, 1994). 
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E. Metode Ekstraksi 

1. Maserasi  

Metode yang paling umum digunakan adalah maserasi. Metode ini 

cocok untuk skala industri dan skala kecil. Memasukkan serbuk tanaman dan 

pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu 

kamar adalah cara melakukan metode ini. Ketika konsentrasi senyawa dalam 

pelarut dan sel tanaman seimbang, proses ekstraksi dihentikan. Setelah proses 

ekstraksi, penyaringan digunakan untuk memisahkan pelarut dari sampel 

(Tetti, 2014). 

2. Ultrasound Assisted Solvent Extraction 

Teknik ini dalah teknik maserasi yang diubah dengan bantuan 

ultrasound (sinyal frekuensi tinggi 20 kHz). Wadah ultrasonik dan ultrasound 

digunakan untuk menyimpan wadah yang mengandung serbuk sampel. Ini 

dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel sehingga sampel 

mengalami rongga. Kerusakan sel dapat menyebabkan senyawa lebih larut 

dalam pelarut dan hasil ekstraksi yang lebih baik (Tetti, 2014). 

3. Perkolasi  

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam 

perkolator, sebuah wadah silinder dengan kran di bagian bawahnya. Pelarut 

ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan 

di bagian bawahnya (Tetti, 2014). 

4. Refluks dan Destilasi Uap 

Pada metode reflux, sampel dan pelarut dimasukkan ke dalam labu 

yang terhubung ke kondensor. Pelarut kemudian dipanaskan hingga mencapai 

titik didih. Uap kembali ke labu setelah terkondensasi. Proses destilasi uap ini 
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biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial, yang merupakan 

campuran berbagai senyawa yang menguap. Uap terkondensasi dan destilat 

terkumpul dalam wadah yang terhubung dengan kondensor selama 

pemanasan. Kedua metode memiliki kelemahan bahwa senyawa yang 

termolabil dapat hancur (Tetti, 2014). 

F. Metode Sterilisasi 

1. Pengertian Sterilisasi 

Dalam persiapan dan pemeliharaan sistem kultur jaringan, sterilisasi 

media kultur, wadah kultur, permukaan benih atau jaringan tanaman yang 

akan dikultur, serta semua peralatan yang digunakan sangat penting. Hal ini 

dilakukan untuk mencegah kontaminasi oleh spora jamur atau sel bakteri yang 

dapat dengan cepat menginfeksi eksplan (sampel tanaman yang akan dikultur) 

(Misra. & Misra, 2012). 

Kontaminasi dapat menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan kultur jaringan, sehingga sterilisasi peralatan menjadi langkah 

yang sangat penting. Sterilisasi bertujuan untuk membunuh dan 

membersihkan semua bentuk mikroba hidup yang ada pada peralatan dan 

bahan tanam yang digunakan. Dengan melakukan sterilisasi secara tepat, 

risiko kontaminasi dalam kultur jaringan dapat diminimalkan. Ini melibatkan 

penggunaan metode sterilisasi yang efektif, seperti pemanasan, penggunaan 

bahan kimia steril, atau teknik filtrasi (Misra. & Misra, 2012). 

Sterilisasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk 

menghilangkan mikroorganisme hidup atau tahap istirahatnya dari material, 

bahan, atau alat tertentu. Proses ini sangat penting dalam berbagai bidang, 

seperti industri makanan, kesehatan, dan laboratorium. Dalam sterilisasi, sel-

sel vegetatif bakteri dan fungi dapat dimatikan pada suhu 60 °C dalam rentang 
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waktu 5 hingga 10 menit. Namun, spora fungi membutuhkan suhu yang lebih 

tinggi, yaitu di atas 80 °C, untuk mati. Sementara itu, spora bakteri baru akan 

mati jika suhunya melebihi 120 °C dan dipertahankan selama 15 menit 

(McEvoy. & Rowan., 2019).  

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencapai sterilisasi, 

antara lain pemanasan lembab, pemanasan kering, filtrasi, penyinaran, dan 

penggunaan bahan kimia. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing, tergantung pada jenis material atau bahan yang akan 

disterilkan. Penting untuk diketahui bahwa semakin tinggi tingkat 

kontaminasi mikroorganisme pada alat atau bahan tertentu, semakin banyak 

spora yang tahan panas yang ada. Oleh karena itu, diperlukan waktu 

pemanasan yang lebih lama untuk memastikan bahwa semua mikroorganisme 

telah tereliminasi dengan efektif (McEvoy. & Rowan., 2019). 

2. Jenis-Jenis Sterilisasi 

a. Metode Sterilisasi Basah (Steam Sterilization Method) 

Metode sterilisasi basah dilakukan dengan menggunakan autoklaf yang 

dioperasikan dengan uap air di bawah tekanan. Autoklaf adalah sebuah alat 

yang dirancang khusus untuk melakukan proses sterilisasi dengan 

menggunakan uap air yang dipanaskan. Proses sterilisasi basah dimulai 

dengan memasukkan bahan atau peralatan yang akan disterilkan ke dalam 

ruang autoklaf. Kemudian, air ditambahkan ke dalam ruang tersebut dan 

dipanaskan hingga mencapai suhu yang diperlukan. Tekanan di dalam ruang 

autoklaf juga ditingkatkan untuk menciptakan kondisi steril yang optimal 

(Misra. & Misra, 2012). 

Pada saat suhu dan tekanan telah mencapai tingkat yang diinginkan, 

proses sterilisasi dimulai. Uap air yang panas akan menyebar ke seluruh bagian 
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bahan atau peralatan yang ada di dalam autoklaf, membunuh mikroorganisme 

yang ada dan mencegah pertumbuhan lebih lanjut. Metode sterilisasi basah 

dengan menggunakan autoklaf memiliki kelebihan dalam efektivitas dan 

efisiensi. Proses sterilisasi yang dilakukan dengan menggunakan uap air di 

bawah tekanan ini dapat membunuh berbagai jenis mikroorganisme, 

termasuk bakteri, spora jamur, dan virus. Selain itu, proses ini juga dapat 

dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, tergantung pada suhu dan tekanan 

yang digunakan (Misra. & Misra, 2012). 

Metode sterilisasi basah dengan menggunakan autoklaf umumnya 

digunakan untuk sterilisasi media, cairan, dan peralatan laboratorium. 

Beberapa jenis peralatan laboratorium yang dapat disterilisasi menggunakan 

metode ini adalah sebagai berikut: 

1) Peralatan yang terbuat dari plastik berkualitas baik, seperti 

polypropylene, polymethylpentene, polyallomer, Tefzel, 

polytetrafluoroethylene (PTFE), dan Telon FEP. Contoh peralatan 

plastik tersebut termasuk botol kultur, tabung reaksi, petri dish, dan 

pipet plastik. 

2) Peralatan yang terbuat dari kaca juga dapat disterilisasi 

menggunakan metode sterilisasi basah ini. Beberapa contoh 

peralatan kaca yang dapat disterilisasi meliputi botol kultur, gelas 

beker, tabung reaksi, pipet kaca, dan alat pengukur volumetri seperti 

buret. 

Sterilisasi peralatan laboratorium ini sangat penting untuk mencegah 

kontaminasi mikroorganisme yang dapat mengganggu kultur jaringan atau 

percobaan laboratorium. Dengan menggunakan metode sterilisasi basah, 

peralatan tersebut dapat dibersihkan dan dijamin bebas dari mikroba hidup, 
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sehingga memastikan keberhasilan percobaan atau kultur jaringan (Bhojwani. 

& Dantu, 2013). 

Dalam proses sterilisasi menggunakan autoklaf, suhu dan tekanan yang 

digunakan umumnya tinggi dalam rentang waktu yang singkat. Hal ini lebih 

disukai daripada menggunakan suhu yang lebih rendah dalam waktu yang 

lebih lama. Beberapa suhu dan tekanan standar yang sering digunakan adalah 

115 °C/10 psi, 121 °C/15 psi, dan 132 °C/27 psi. (psi adalah kependekan dari 

pon per inci persegi). Namun, secara umum, suhu dan tekanan yang paling 

umum digunakan adalah 121 °C/15 psi (Gupta & Shukshith, 2016). 

Selain suhu dan tekanan, waktu juga merupakan faktor penting dalam 

proses sterilisasi basah. Waktu sterilisasi yang biasa digunakan dengan 

metode ini adalah sekitar 10-15 menit. Durasi ini telah terbukti efektif dalam 

membunuh bakteri dan spora jamur yang dapat mengkontaminasi bahan atau 

peralatan yang disterilisasi. Pemilihan suhu, tekanan, dan waktu sterilisasi 

yang tepat sangat penting untuk memastikan keberhasilan proses sterilisasi. 

Dengan mengikuti parameter yang direkomendasikan, risiko kontaminasi 

dapat dikurangi dan bahan atau peralatan dapat dijamin steril sebelum 

digunakan (Gupta & Shukshith, 2016). 

Dalam proses sterilisasi dengan autoklaf, waktu sterilisasi dihitung 

setelah autoklaf mencapai kondisi normal yang ditetapkan, yaitu suhu 121°C 

dan tekanan 15 psi, bukan dimulai pada saat tombol "on" ditekan. Hal ini 

karena waktu yang dihitung seharusnya mencakup periode di mana suhu dan 

tekanan sudah mencapai tingkat sterilisasi yang diinginkan. Proses awal saat 

tombol "on" ditekan biasanya digunakan untuk mencapai kondisi suhu dan 

tekanan yang tepat sebelum dimulainya penghitungan waktu sterilisasi yang 

sebenarnya (Gupta & Shukshith, 2016). 
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b. Metode Sterilisasi Kering (Dry Sterilization Method) 

Oven pengering laboratorium merupakan peralatan yang digunakan 

dalam sterilisasi kering. Metode sterilisasi kering ini melibatkan waktu 

pemaparan yang lebih lama dan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

metode sterilisasi basah menggunakan autoklaf. Meskipun membutuhkan 

waktu dan energi yang lebih banyak, sterilisasi kering ini sangat berguna 

dalam menghilangkan kelembaban pada peralatan dan sterilisasi peralatan 

yang terbuat dari logam. Pada sterilisasi kering, peralatan yang akan 

disterilisasi ditempatkan di dalam oven pengering laboratorium dan 

dipanaskan pada suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi akan membantu dalam 

membunuh mikroorganisme yang ada pada peralatan, sementara waktu 

pemaparan yang lama memastikan bahwa semua mikroorganisme 

tereliminasi dengan efektif (Rogers, 2012). 

Metode sterilisasi kering umumnya digunakan untuk peralatan 

laboratorium yang tidak dapat terkena air atau yang tidak akan terbakar, 

meleleh, atau berubah bentuk jika terkena suhu tinggi. Beberapa jenis 

peralatan yang dapat disterilisasi menggunakan metode ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Peralatan yang terbuat dari kaca, seperti cawan petri (petridish), pipet, 

tabung reaksi, dan botol kultur. Sterilisasi kering dapat digunakan 

untuk memastikan bahwa peralatan kaca ini bebas dari 

mikroorganisme yang dapat mengkontaminasi percobaan atau kultur. 

2) Peralatan yang terbuat dari logam, seperti skalpel, gunting, pinset, mata 

pisau (blades), dan spatula. Sterilisasi kering pada peralatan logam ini 

membantu dalam membunuh mikroorganisme yang mungkin ada pada 

permukaan peralatan (Ikenganyia. & et al., 2017).. 



 
 
 

34 
 

 

Metode sterilisasi kering menggunakan suhu tinggi untuk waktu yang 

lebih lama dibandingkan dengan metode sterilisasi basah. Peralatan 

ditempatkan di dalam oven pengering laboratorium dan dipanaskan pada 

suhu yang tinggi untuk memastikan eliminasi mikroorganisme yang ada 

(Ikenganyia. & et al., 2017). 

c. Sterilisasi Menggunakan Api 

sterilisasi peralatan yang terbuat dari logam seperti pinset dan skalpel 

biasanya dilakukan di dalam Laminar Air Flow (LAF) menggunakan api 

Bunsen. Proses sterilisasi ini melibatkan penggunaan api Bunsen untuk 

memanaskan peralatan tersebut. Sebelum dipanaskan menggunakan api 

Bunsen, peralatan tersebut biasanya dicelupkan ke dalam etanol dengan 

konsentrasi 70%. Etanol memiliki sifat mudah menguap dan mudah terbakar, 

sehingga digunakan dalam proses sterilisasi ini. Penggunaan etanol sebelum 

pemanasan bertujuan untuk membersihkan dan mendesinfeksi peralatan, 

serta membantu dalam meminimalkan risiko kontaminasi (Misra. & Misra, 

2012). 

Pada saat sterilisasi, peralatan ditempatkan di dalam LAF untuk 

menjaga kebersihan dan mengurangi risiko kontaminasi dari lingkungan 

sekitarnya. Api Bunsen digunakan untuk memanaskan peralatan dengan 

tujuan membasmi mikroorganisme yang ada pada permukaan peralatan. 

Penting untuk menjaga kehati-hatian dan konsentrasi yang tinggi saat 

melakukan proses sterilisasi dengan menggunakan api Bunsen dan etanol. 

Menggunakan perlengkapan laboratorium yang tepat dan mengikuti prosedur 

yang benar adalah penting untuk memastikan keamanan dan keberhasilan 

sterilisasi (Misra. & Misra, 2012). 
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d. Sterilisasi Menggunakan Glass Bead Sterilizier 

Selain menggunakan api Bunsen atau Laminar Air Flow (LAF), 

peralatan logam juga dapat disterilisasi menggunakan glass bead sterilizer. 

Alat sterilisasi ini menggunakan manik-manik kaca yang dipanaskan hingga 

suhu 275°C - 350°C. Suhu tinggi ini dapat membunuh spora jamur dan bakteri 

yang menempel pada permukaan peralatan yang digunakan. Proses sterilisasi 

dengan glass bead sterilizer relatif cepat dan efektif. Peralatan logam hanya 

perlu dimasukkan ke dalam manik-manik yang telah dipanaskan selama 10-

60 detik, tergantung pada kebutuhan sterilisasi. Setelah sterilisasi, peralatan 

dapat didinginkan sebelum digunakan (Misra. & Misra, 2012). 

Glass bead sterilizer merupakan alat yang praktis dan efisien untuk 

sterilisasi peralatan logam. Manik-manik kaca yang dipanaskan dalam alat ini 

membantu dalam memastikan bahwa mikroorganisme yang ada pada 

permukaan peralatan terbunuh dengan cepat. Namun, penting untuk 

memastikan bahwa peralatan yang akan disterilisasi tidak terlalu panas saat 

digunakan setelah dikeluarkan dari glass bead sterilizer. Dalam beberapa 

kasus, peralatan perlu didinginkan atau dibiarkan sejenak agar mencapai suhu 

yang dapat ditoleransi sebelum digunakan (Misra. & Misra, 2012). 

G. Metode Pengujian Mikroba 

Dalam menentukan aktivitas antimikroba, terdapat dua cara yang 

umum digunakan yaitu metode difusi dan metode dilusi. Ada dua metode 

umum untuk menentukan aktivitas antimikroba: metode difusi dan metode 

dilusi. Pada metode difusi, termasuk metode disk diffusion, ditch-plate 

technique, dan cup-plate technique. Metode dilusi mencakup metode dilusi 

cair dan dilusi padat. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas zat 
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antimikroba dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Hidayat, 

2010). 

1. Metode difusi 

a. Metode Kirby and Bauer (Kertas cakram) 

Metode difusi cakram adalah metode yang sering digunakan untuk 

menentukan kepekaan antibakteri terhadap suatu antibiotik. Metode ini 

melibatkan penggunaan cakram kertas saring yang berfungsi sebagai wadah 

untuk menampung zat antimikroba. Dalam metode ini, cakram kertas saring 

yang telah diimpregnasi dengan zat antimikroba ditempatkan di atas lempeng 

agar yang telah diinokulasi dengan mikroba uji. Kemudian, lempeng agar 

diinkubasi pada suhu dan waktu tertentu sesuai dengan kondisi optimal untuk 

pertumbuhan mikroba uji. Biasanya, hasil pengamatan dilakukan setelah 

inkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37°C. Hasil pengamatan yang diperoleh 

adalah adanya atau tidak adanya zona bening yang terbentuk di sekitar kertas 

cakram. Zona bening ini menunjukkan zona hambat pertumbuhan bakteri oleh 

zat antimikroba yang diuji. Metode difusi cakram ini memberikan informasi 

tentang kepekaan mikroba terhadap zat antimikroba yang diuji. Diameter zona 

hambat yang terbentuk dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas zat 

antimikroba tersebut terhadap mikroba uji (Pelczar & Chan, 1986) 

b. Cara Parit (Ditch-plate technique) 

Pada metode ini lempeng agar yang telah diinokulasi dengan bakteri uji 

dibuat dengan sebidang parit di tengahnya. Parit tersebut kemudian diisi 

dengan zat antimikroba yang akan diuji. Setelah itu, lempeng agar diinkubasi 

pada waktu dan suhu yang optimal untuk pertumbuhan mikroba uji. Hasil 

pengamatan dari metode ini adalah adanya atau tidak adanya zona hambat 

yang terbentuk di sekitar parit. Zona hambat ini menunjukkan efek 
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antimikroba dari zat yang diuji terhadap pertumbuhan mikroba uji. Metode ini 

berguna untuk mengevaluasi aktivitas antimikroba dari suatu zat dengan cara 

melihat apakah zat tersebut mampu menghambat pertumbuhan mikroba 

dalam lempeng agar disekitar parit (Bonang, 1992). 

c. Cara Sumuran (Hole/Cup-plate technique) 

Pada metode ini, lempeng agar yang telah diinokulasi dengan bakteri uji 

dibuat dengan membuat lubang di dalamnya. Lubang tersebut kemudian diisi 

dengan zat antimikroba yang akan diuji. Setelah diinkubasi pada suhu dan 

waktu yang sesuai dengan mikroba uji, dilakukan pengamatan untuk melihat 

adanya atau tidak adanya zona hambatan di sekitar lubang. Metode ini berguna 

untuk mengevaluasi aktivitas antimikroba dari suatu zat dengan melihat 

apakah zat tersebut mampu menghambat pertumbuhan mikroba dalam 

lempeng agar di sekitar lubang yang diisinya (Bonang, 1992). 

d. Metode E-test (epsilometer) 

Metode ini merupakan metode gabungan antara metode dilusi dan 

metode difusi antibakteri ke dalam media. Dalam metode ini, strip plastik yang 

telah mengandung agen antibakteri dengan konsentrasi terendah hingga 

tertinggi ditempatkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme. 

Kemudian, inkubasi dilakukan pada suhu dan waktu yang sesuai dengan 

mikroorganisme yang diuji. Hambatan pertumbuhan mikroorganisme dapat 

dilihat dengan adanya area jernih yang terbentuk di sekitar strip plastik yang 

mengandung agen antibakteri. Metode ini memungkinkan pengamatan secara 

visual terhadap zona hambatan pertumbuhan mikroorganisme di sekitar strip 

yang mengandung agen antibakteri. Hal ini memudahkan dalam menentukan 

efektivitas agen antibakteri pada mikroorganisme yang diuji (Pratiwi S. , 

2008). 
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2. Metode dilusi 

Metode dilusi digunakan untuk menentukan Diameter Zona Hambat 

Minimum (DZI) atau konsentrasi terendah dari agen antimikroba yang 

diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Dengan menggunakan 

metode dilusi, zat antimikroba dilarutkan dalam medium cair atau 

ditempatkan dalam medium padat dengan konsentrasi yang berbeda. Dalam 

pengujian ini, dilakukan pengenceran bertingkat untuk menentukan 

konsentrasi minimal yang masih efektif dalam menghambat pertumbuhan 

mikroba (Mahon. & Manuselis., 1995). 

a. Metode dilusi cair/broth dilution test (serial dilution test) 

Pengujian aktivitas antimikroba dilakukan dengan menggunakan 

serangkaian tabung reaksi yang berisi inokulum mikroba dan larutan 

antibakteri dalam berbagai konsentrasi. Zat yang akan diuji diencerkan dalam 

medium cair sesuai dengan seri konsentrasi yang berbeda. Kemudian, 

inokulum mikroba ditambahkan ke dalam tabung reaksi dan diinkubasi pada 

suhu dan waktu yang sesuai dengan mikroorganisme yang diuji. Aktivitas zat 

antimikroba ditentukan berdasarkan Kadar Hambat Minimum (KHM), yaitu 

konsentrasi terendah dari zat antimikroba yang menghambat pertumbuhan 

mikroba (Pratiwi S. , 2008). 

b. Metode dilusi padat/ penipisan Lempeng Agar 

Dalam metode dilusi, zat antibakteri diencerkan dalam media agar dan 

kemudian dituangkan ke dalam cawan petri. Setelah media agar membeku, 

bakteri diinokulasi ke dalam cawan petri dan diinkubasi pada waktu dan suhu 

yang sesuai. Konsentrasi terendah dari larutan zat antibakteri yang masih 

menghambat pertumbuhan bakteri ditentukan sebagai diameter zona hambat 

minimal. Metode dilusi ini berguna untuk menentukan sejauh mana zat 
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antibakteri dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Dengan menggunakan 

seri pengenceran dari larutan zat antibakteri, variasi konsentrasi dapat 

diperoleh. Dalam cawan petri yang diinkubasi, akan terbentuk zona hambat di 

sekitar titik aplikasi zat antibakteri, di mana pertumbuhan bakteri dihambat 

atau tidak ada pertumbuhan. Diameter zona hambat minimal menunjukkan 

konsentrasi terendah dari zat antibakteri yang masih efektif dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri. Semakin besar diameter zona hambat 

minimal, semakin kuat efek antimikroba dari zat tersebut (Pratiwi S. , 2008). 

H. Perhitungan Zona Hambat 

Zona hambat adalah area bening di sekitar perlakuan. Zona hambat 

antibakteri diukur berdasarkan diameter dan penghambatnya yaitu area 

bening di sekitar daerah pengujian berdasarkan metode yang di gunakan 

seperti kertas cakram atau sumuran. Perhitungan zona hambat dihitung 

menggunakan jangka sorong secara vertikal dan horizontal untuk diameter 

sumur uji, lalu dirata-ratakan. 

Menurut Davis dan Stout (1971) Luas zona hambat dapat 

dikelompokkan dan dihitung dengan cara berikut: 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar 8. Rumus Perhitungan Diameter Zona Hambat (Stout & Davis, 1971). 
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Adapun kategori zona hambat sebagai berikut: 

Tabel 1. Ketegori diameter zona hambat (Stout & Davis, 1971) 

Diameter Daya Hambat 

≥20 mm Sangat kuat 

10-20 mm Kuat 

6-10 mm Sedang 

≤ 5 mm Lemah 

 

I. Tinjauan Islam Mengenai Tanaman Obat 

Saat ini, masyarakat menggunakan berbagai metode pengobatan, salah 

satunya adalah dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan, yang tidak hanya 

murah tetapi juga memiliki efek samping yang sangat jarang. Oleh karena itu, 

para peneliti mulai muncul untuk melakukan penelitian pada tumbuhan yang 

berkhasiat obat. Ini terutama benar mengingat betapa kayanya tumbuhan obat 

di Indonesia. 

Tumbuh-tumbuhan telah banyak digunakan untuk memelihara 

kesehatan, pengobatan, dan kecantikan. Dunia kesehatan juga melakukan 

banyak penelitian tentang obat tradisional. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

tumbuhan obat mengandung zat-zat yang secara klinis menawarkan manfaat 

kesehatan. Seperti yang dikatakan oleh Allah swt. dalam Q.S Asy-Syu‟ara‟/26; 

7 

رِيْمٍ 
َ
وْجٍ ك

َ
لِّ ز

ُ
ا فِيْهَا مِنْ ك

َ
ن
ْ
بَت
ْْۢ
ن
َ
مْ ا

َ
رْضِ ك

َ ْ
 الْ

َ
مْ يَرَوْا اِلَ

َ
وَل
َ
 ا

Terjemahnya: 

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah 

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

dan Terjemahannya, 2019). 
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Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, Kata zauj 

berarti Pasangan. Pasangan yang dimaksud ayat ini ialah pasangan tumbuh-

tumbuhan, karena tumbuhan muncul di celah-celah tanah yang terhampar di 

bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan 

pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. 

Dan kata karim antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu 

yang baik setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik, paling tidak 

adalah yang subur dan bermanfaat. (Shihab Q. , 2006).  

Menurut ibnu katsir, pada ayat ini Allah Ta’ala mengingatkan kebesaran 

kekuasaan-Nya dan keagungan kemampuan-Nya serta keadaan para 

pembangkang yang menyelisihi Rasul-Nya dan mendustakan Kitab-Nya. Dia 

Yang Mahaperkasa, Mahaagung lagi Mahakuasa yang telah menciptakan bumi 

dan menumbuhkan di dalamnya tumbuh-tumbuhan yang baik berupa tanam-

tanaman, buah-buahan dan hewan (Abdullah, 2004).  

Berdasarkan hal tersebut,  Allah swt. telah menjelaskan banyak nikmat 

yang Dia berikan kepada umat manusia, salah satunya dengan menumbuhkan 

tumbuh-tumbuhan di bumi agar digunakan sebagai mestinya. Al-Quran 

menjelaskan bahwa tumbuh-tumbuhan di bumi memiliki fungsi dan kegunaan 

masing-masing, sehingga manusia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-

baiknya.  

Adapun kaitannya dengan penelitian ini berdasarkan penggalan ayat 

tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. telah menumbuhkan begitu banyak 

tanaman-tanaman di muka bumi ini yang harus manusia amati dan renungkan 

keajaiban ciptaan Allah dalam menciptakan kehidupan di bumi. Allah 

menunjukkan kebesaran-Nya melalui keragaman dan keindahan tanaman 

yang tumbuh di bumi ini. Ayat ini dapat menjadi pengingat bagi manusia untuk 
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bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang melimpah di sekitar mereka, 

termasuk melalui keberagaman dan keindahan alam. 

Tanaman-tanaman yang Allah swt. ciptakan memiliki manfaat yang 

sangat banyak salah-satunya  ialah tanaman parang romang yang mana 

tanaman ini memiliki khasiat dan manfaat sebagai pengobatan karena 

tanaman ini memiliki efek farmakologis yang baik. manusia harus 

merenungkan dan menyadari kebesaran ciptaan Allah yang termanifestasi 

dalam alam semesta, diharapkan manusia dapat meningkatkan kesadaran dan 

ketakwaan mereka kepada Allah, serta bersyukur atas segala nikmat yang 

diberikan.  

Dalam surah lain, Allah swt. juga menerangkan tentang tumbuhan dan 

buah-buahan, sebagaimana dalam firman-Nya QS. An-nahl/16: 11 

لِكَ  ۗ َ إِنَ  فىِ ذ َٰ تَِ  ر َٰ مِنَ كُل َِ ٱلث م  بَ  و  ن َٰ ٱلْأ عأ ٱلن خِيلَ  و  يأتوُنَ  و  ٱلز  عَ  و  رأ  ينُۢبِتَُ ل كُمَ بِهَِ ٱلز 

مَ  ي ت ف ك رُونَ  اي ة َ ل ِق وأ ء   ل 

Terjemahnya: 

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengannya  tanaman-tanaman; zaitun, kurma, 
anggur, dan dari segala buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian 
benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan” 
(Alquran dan Terjemahannya, 2019). 

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah ayat ini 

menyebut beberapa yang paling bermanfaat atau populer dalam masyarakat 

Arab tempat dimana turunnya al-Qur'an, dengan menyatakan bahwa dia 

yakni Allah swt. menumbuhkan bagi kamu dengannya yakni dengan air hujan 

itu tanaman-tanaman, dari yang palibg cepat layu sampai dengan yang paling 

panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan zaitun, 

salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga kurma, yang 
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dapat dimakan mentah atau matang, mudah di petik dan sangat bergizi lagi 

berkalori tinggi, juga anggur yang dapat kamu jadikan makanan yang halal 

atau minuman yang haram dari segala macam atau sebagian buah-buahan 

yang disebut itu. sesungguhnya pada demikian yakni pada curahan hujan dan 

akibat-akibatnya itu benar benar ada tanda yang sangat jelas bahwa yang 

mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Maha Kuasa (Shihab M. Q., 

2002). 

Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa bumi dan segala isinya 

dihadirkan sebagai karunia Allah untuk manusia, dan manusia dianjurkan 

untuk menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang diberikan Allah 

untuk memanfaatkan ciptaan-Nya, termasuk tanaman dan sumber daya alam 

lainnya, untuk keperluan pengobatan dan kesehatan. Allah swt. telah 

membuatnya seolah sebagai bekal dan persediaan untuk digunakan sebaik-

baiknya, seperti tanaman yang dapat digunakan sebagai obat, Salah satu 

tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat-obatan yaitu seperti akar parang 

romang tanaman ini dapat yang dimanfaatkan sebagai antibakteri yang dapat 

menghambat dan mematikan pertumbuhan mikroba dalam tubuh manusia. 

Selain itu, Rasulullah Saw juga menasihati umatnya untuk berobat jika 

mengalami sakit, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah 

RA: 

 عَنَ 
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ ي ِ

 رَض 
َ
رَيْرَة

ُ
ه ي  ب ِ

َ
أ رَبَاحٍ عَنْ  ي  ب ِ

َ
أ بْنُ  اءُ 

َ
ي عَط ِ

ن 
َ
ث
َّ
الَ حَد

َ
ُ    ق

ه
 اللَّ

ه
يِ صَلَّ ن ِ

َّ
الن

اء 
َ
ف
َ
 ش

ُ
ه
َ
زَلَ ل

ْ
ن
َ
لَ أ

َ
اءً إ

َ
للَّ د

َ
زَلَ ا

ْ
ن
َ
الَ مَا أ

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

Artinya: 
“Telah menceritakan kepadaku 'Atha`bin Abu Rabah dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah 
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tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR 
Bukhari). 

Penggalan hadis dari “setiap penyakit pasti ada obatnya”, artinya bisa 

bersifat umum, sehingga termasuk di dalamnya penyakit-penyakit mematikan 

dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter. Allah 

sendiri telah menjadikan untuk penyakit tersebut obat-obatan yang dapat 

menyembuhkannya. Akan tetapi ilmu tersebut tidak ditampakkan Allah untuk 

menggapainya. Karena ilmu pengetahuan yang dimilki oleh manusia hanyalah 

sebatas yang diajarkan oleh Allah swt. Oleh sebab itu, kesembuhan terhadap 

penyakit yang diobati. Karena setiap ciptaan Allah swt. itu pasti ada 

penawarnya (Ar-Rumaikhon, 2008). 

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya yang berjudul Ath-

Thibb an-Nabawi, hadits-hadits tersebut mengandung pengabsahan terhadap 

adanya sebab musabab. Ungkapan Nabi "setiap penyakit pasti ada obatnya" 

memberikan dorongan kepada orang yang sakit dan juga dokter yang 

mengobatinya, selain juga mengandung anjuran untuk mencari obat dan 

menyelidikinya. Sebab, kalau orang sakit sudah merasakan dirinya satu 

keyakinan bahwa ada obat yang akan dapat menghilangkan sakitnya, ia akan 

bergantung pada ruh harapan; rasa panas dari keputusasaan akan berhasil ia 

dinginkan (Hafil, 2020).  

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jenis, dan klasifikasi 

penyakit akan semakin banyak ditemukan dan penemuan obat baru juga akan 

semakin bertambah. Allah swt. yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang 

yang menurunkan obatnya. Oleh karena itu, banyaknya tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan terutama digunakan sebagai obat maka Rasulullah 

memerintahkan manusia untuk berobat bila mengidap suatu penyakit. 

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat 
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bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai 

pengobatan. Allah memberikan kesembuhan seseorang dari penyakit yang 

dideritanya akan tetapi, Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari 

oleh ahlinya sehingga mendorong kesembuhan bagi yang mengidap penyakit. 

Pesan yang dapat diambil dari hadis ini adalah pentingnya pencarian 

dan pemanfaatan pengetahuan medis dan pengobatan. Manusia dianjurkan 

untuk menggunakan akal dan sumber daya yang ada untuk mencari cara 

menyembuhkan penyakit dan menjaga kesehatan. Oleh karena itu, dalam 

konteks medis, hadis ini bisa diartikan sebagai dorongan untuk menjalani 

upaya pengobatan dan menyusun pengetahuan dalam bidang kesehatan. 

Penting juga untuk dicatat bahwa, meskipun ada obat untuk banyak 

penyakit, tawakal (bertawakkal) kepada Allah adalah prinsip penting dalam 

Islam. Artinya, sambil melakukan usaha dan pengobatan, kita percaya bahwa 

kesembuhan sepenuhnya dalam kekuasaan Allah swt. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian experimental 

dengan melakukan pengujian aktivitas dari ekstrak etanol akar parang romang 

sebagai antibakteri terhadap bakteri infeksius terdiri dari bakteri Proteus 

mirabilis, Providencia stuartir, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas luteola, 

Burkholderia cepacia, Acinotobacteri bumanni, dan Citobacteri freudi 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ada 

berbagai tahap yaitu ekstraksi dengan metode refluks, peremajaan bakteri 

hingga pengujian aktivitas antibakteri menggunakan metode pengujian difusi 

cakram. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi, dan 

laboratorium mikrobiologi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan mulai dari 18 Januari s.d 21 Maret 2024 

D. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

Populasi dari penelitian ini adalah tumbuhan parang romang yang 

diperoleh di daerah Malino. 
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1. Sampel  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah akar parang romang. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Alat yang digunakan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat 

refluks, neraca analitik, rotatory evaporator, hotplate, gelas kimia, lampu 

spiritus, cawan porselin, mikro pipet, corong, gelas ukur 50ml, inkubator, 

Laminar Air Flow, enkas, tabung reaksi, cawan petri, oven pengering, 

waterbath, saringan dan ose bulat. 

2. Bahan yang digunakan 

Bahan-bahan yang di gunakan adalah, biakan murni bakteri Proteus 

mirabilis, Providencia stuartir, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas luteola, 

Burkholderia cepacia, Acinotobacteri bumanni, dan Citobacteri freudi, akar 

parang romang, etanol 96 %, Natrium clorida 0,9%, dimetil sulfoksida 0,3 %, 

chloramphenicol disc 0,003%, natrium agar (NA), alkohol 70%, paperdisc 

kosong Aqua Pro Injection dan aquadest. 

F. Teknik Pengolahan Sampel 

1. Pengambilan Sampel 

Sampel diambil pada pagi hari antar jam 7-10 pagi lalu dilakukan 

pengolahan sampel. 

2. Pengolahan Sampel 

Akar parang romang yang akan digunakan dibersihkan dan dicuci 

dengan air yang mengalir, lalu disortasi basah. Sampel yang telah disortasi 

kemudian dikeringkan lalu disortasi kering. Sampel yang telah kering 
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kemudian dihaluskan hingga menjadi simplisia dan dimasukkan ke dalam 

wadah yang tertutup rapat. 

3. Ekstraksi Sampel 

Simplisia ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam labu dan 

ditambahkan pelarut etanol 96%. Labu kemudian disambungkan ke 

seperangkat alat refluks, lalu diekstraksi selama dua jam terhitung saat pelarut 

mendidih yang kemudian disebut satu siklus. Ekstraksi dilakukan sebanya tiga 

siklus atau hingga pelarut terlihat bening. Setiap satu siklus, pelarut disaring 

kemudian ampas ditambakan pelarut yang baru. Hasil ekstraksi kemudian 

diuapkan dengan rotavapor untuk menghasilkan ekstrak kental. 

G. Pengujian Aktivitas Antibakteri Ekstrak Akar Parang Romang 

1. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Seluruh alat yang akan digunakan dicuci bersih dan dikeringkan. 

Tabung reaksi, gelas ukur dan erlenmeyer ditutup mulutnya dengan kapas. 

Cawan petri dibungkus dengan kertas. Disterilkan dengan autoklaf pada suhu 

121°C selama 30 menit. Pinset dan jarum ose disterilkan dengan cara 

memijarkan pada pada api bunsen. Seluruh media pembenihan (Nutrient 

Agar) disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. 

2. Pembuatan Medium 

Pada pembuatan medium menggunakan nutrient Agar (NA) 

disuspensikan ke dalam akuades. Medium dipanaskan sampai mendidih agar 

tercampur dengan sempurna. Kemudian didiamkan dan disterilkan di dalam 

autoklaf selama 15 menit, pada suhu 121°C, tekanan 1-2 atm. 
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3. Peremajaan Kultur Bakteri Uji 

Bakteri uji diremajakan dengan menggoreskan bakteri menggunakan 

jarum ose pada masing-masing permukaan media agar miring Nutrient Agar 

lalu inkubasi pada inkubator suhu 37°C selama 24 jam (Suherman, Latif, & 

Dewi S, 2018) 

4. Pembuatan Suspensi Bakteri 

Suspensi koloni bakteri infeksius dibuat dengan cara mengambil satu 

ose koloni dari media padat ke tabung reaksi berisi 5 mL NaCl 0,9%. Kekeruhan 

pada suspensi koloni uji distandarisasi dengan standar 0,5 Mc Farland (sekitar 

1,5 x 108 CFU/mL). (Komposisi larutan standar Mc. Farland 0,5 adalah BaCl2 

0,048 M sebanyak 0,5 mL dan H2SO4 0,18 M sebanyak 9,5 mL) 

5. Kontrol Positif 

Pada pengujian ini menggunakan control positif yaitu chloramphenicol 

disc, penggunaan antibiotic sebagai kontrol positif karena antibiotic tersebut 

bersifat bakteriostatik yang bekerja menghambat pertumbuhan bakteri. 

6. Pembuatan Laruran Uji 

Ekstrak dibuat dalam 5 ml dengan 3 konsentrasi yaitu 5%, 10%, 15%, 

dan kontrol negative dimetilsulfoksida 0,3 %. Ekstrak ditimbang kemudian 

dilarutkan dengan dimetilsulfoksida 0,3 % dan dicukupkan Aqua Pro Injeksi 

sebanyak 5 ml. 

7. Pengujian Antibakteri Ekstrak Akar Parang Romang Sebagai 

Antibakteri dengan Metode Difusi Agar paper disc 

Suspensi bakteri uji dituang ke dalam cawan petri sebanyak 100 μL 

kemudian, Media NA (Nutrient Agar) cair yang telah disterilkan dimasukkan 

ke dalam cawan petri masing-masing sebanyak 20 ml lalu diratakan dan 
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dibiarkan memadat pada suhu kamar 20-25°. Paper disc ukuran 6 mm 

dimasukkan kedalam konsentrasi ekstrak, kontrol negatif dimetilsulfoksida 

kemudian didiamkan selama 1 jam. Setelah itu, paper disc ditempelkan pada 

media media NA (NutrientAgar) serta chloramphenicol disc. 

H. Analisis data 

Analisis data pada uji daya hambat ekstrak akar parang romang 

terhadap bakteri infeksius penyebab ulkus diabetikum adalah deskriptif 

berdasarkan zona hambat yang dihasilkan disekitar paper disk dengan satuan 

mm.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pengolahan Sampel 

Pada sampel akar parang romang dilakukan ekstraksi dengan metode 

refluks menggunakan etanol 96% sebagai pelarut dan dilakukan selama 2 jam 

kemudian hasil ekstraksi tersebut dievaporasi untuk menguapkan pelarut 

yang terkandung dalam fitrat. Hail ekstraksi kental yang diperoleh dapat 

dilihat pada tabel. 2 sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Ekstraksi Akar Parang Romang 

 

 

2. Uji Aktivitas Antibakteri 

Pengujian antibakteri ekstrak akar parang romang menggunakan 

metode difusi agar paper disc  diperoreh mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri infeksius ulkus diabetikum. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada 

gambar (9.1-9.7) 

Gambar 9.1 uji aktivitas antibakteri Proteus Mirabillis 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Berat Sampel Berat Ekstrak (%) Rendamen 

800 gram 42 gram 5,25% 
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Keterangan : 
K(+)   = kontrol positif chloramphenicol disc 
K(-)   = kontrol negatif dimetilsulfoksida 0,3% 
5%, 10% dan 15% = Konsentrasi larutan uji sampel penelitian 

Gambar 9.2 uji aktivitas antibakteri Providencia stuartii 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
K(+)   = kontrol positif chloramphenicol disc 
K(-)   = kontrol negatif dimetilsulfoksida 0,3% 
5%, 10% dan 15% = Konsentrasi larutan uji sampel penelitian 

Gambar 9.3 uji aktivitas antibakteri Pseudomonas Aeruginosa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
K(+)   = kontrol positif chloramphenicol disc 
K(-)   = kontrol negatif dimetilsulfoksida 0,3% 
5%, 10% dan 15% = Konsentrasi larutan uji sampel penelitian 
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Gambar 9.4 uji aktivitas antibakteri pseudomonas luteola 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Keterangan : 
K(+)   = kontrol positif chloramphenicol disc 
K(-)   = kontrol negatif dimetilsulfoksida 0,3% 
5%, 10% dan 15% = Konsentrasi larutan uji sampel penelitian 

Gambar 9.5 uji aktivitas antibakteri Burkholderia cepacia 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
K(+)   = kontrol positif chloramphenicol disc 
K(-)   = kontrol negatif dimetilsulfoksida 0,3% 
5%, 10% dan 15% = Konsentrasi larutan uji sampel penelitian 
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Gambar 9.6 uji aktivitas antibakteri Acinotobacteri bumanni 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
K(+)   = kontrol positif chloramphenicol disc 
K(-)   = kontrol negatif dimetilsulfoksida 0,3% 
5%, 10% dan 15% = Konsentrasi larutan uji sampel penelitian 

Gambar 9.7 uji aktivitas antibakteri Citobacter freudi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
K(+)   = kontrol positif chloramphenicol disc 
K(-)   = kontrol negatif dimetilsulfoksida 0,3% 
5%, 10% dan 15% = Konsentrasi larutan uji sampel penelitian 
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Untuk hasil penelitian juga dapat dilihat pada tabel 3.1-3.2 

Tabel 3.1 uji aktivitas antibakteri Proteus Mirabillis 

Konsentrasi n Keterangan 

15% 16,55 ±0.65* Kuat 
10% 16,52 ±0,63* Kuat 
5% 15,80 ±0,11* Kuat 

Chloramphenicol 0,003 % 19,33 ±0,35 Kuat 
Dimetilsulfoksida 0,3% 0 Tidak menghambat 

Keterangan : 
n = 3  
* = Hasil tidak berbeda signifikan  

Tabel 3.2 uji aktivitas antibakteri Providencia Stuartii 

Konsentrasi n Keterangan 

15% 14,72 ±0,26* Kuat 
10% 14,61 ±0,32* Kuat 
5% 13,09 ±0,34 Kuat 

Chloramphenicol 0,003% 18,96 ±0,73 Kuat 
Dimetilsulfoksida 0,3% 0 Tidak menghambat 

Keterangan : 
n = 3 
* = Hasil tidak berbeda signifikan  

Tabel 3.3 uji aktivitas antibakteri Pseudomonas Aeruginosa 

Konsentrasi n Keterangan 

15% 13,38 ±0,45 Kuat 
10% 10,88 ±0,14 Kuat 
5% 2,75 ±0,52 lemah 

Chloramphenicol 0,003% 30,34 ±0,30 Sangat Kuat 
Dimetilsulfoksida 0,3% 0 Tidak menghambat 

Keterangan : 
n = 3 
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Tabel 3.4 uji aktivitas antibakteri Pseudomonas Luteola 

Konsentrasi n Keterangan 

15% 13,88 ±0,016* Kuat 
10% 13,38 ±0,22* Kuat 
5% 6,60 ±0,25 Sedang 

Chloramphenicol 0,003% 36,55 ±0,20 Sangat Kuat 
Dimetilsulfoksida 0,3% 0 Tidak menghambat 

Keterangan : 
n = 3 
* = Hasil tidak berbeda signifikan  

Tabel 3.5 uji aktivitas antibakteri Burkholderia Cepacia 

Konsentrasi n Keterangan 

15% 13,38 ±0,21 Sedang 
10% 10,88 ±0,05 Sedang 
5% 4,5 ±0,21 Lemah 

Chloramphenicol 0,003% 11,93 ±0,05 Kuat 
Dimetilsulfoksida 0,3% 0 Tidak menghambat 

Keterangan : 
n = 3 

Tabel 3.6 uji aktivitas antibakteri Acinotobacteri Bumanni 

Konsentrasi n Keterangan 

15% 16,50 ±0,33 Kuat 
10% 5,50 ±0,33 Sedang 
5% 4,70 ±0,17 lemah 

Chloramphenicol 0,003% 30,06 ±0,07 Sangat Kuat 
Dimetilsulfoksida 0,3% 0 Tidak menghambat 

Keterangan : 
n = 3 

Tabel 3.7 uji aktivitas antibakteri Citobacteri Freudi 

Konsentrasi n Keterangan 

15% 7,68 ±0,029 Sedang 
10% 6,19 ±0,21 Sedang 
5% 1,44 ±0,26 lemah 

Chloramphenicol 0,003% 9,59 ±0,12 Sedang 
Dimetilsulfoksida 0,3% 0 Tidak menghambat 

Keterangan : 
n = 3  
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B. Pembahasan 

Antibiotik digunakan sebagai obat untuk mencegah infeksi bakteri 

antibiotic sendiri terbuat oleh mikroorganisme yang bersifat toksik terhadap 

mikroorganisme lain. Namun, penggunaan antibiotik secara terus menerus 

dapat menyebabkan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Resistensi 

antibiotik didefinisikan sebagai proses mutasi organisme (bakteri, jamur, 

virus, dan parasite) yang terpapar obat antibiotik, sehingga menyebabkan 

infeksi terus berlanjut (Pusporini, 2019). 

Penggunaan bahan alam sebagai pengganti antibiotik sangat 

diharapkan dapat mengurangi kasus resistensi antibiotik dan tidak 

menimbulkan efek samping yang diberikan. Pada penelitian ini menggunakan 

ekstrak dari akar parang romang (Boehmeria virgata (Forst) Guill). Proses 

ekstraksi tersebut menggunakan pelarut etanol 96% karena pelarut ini 

selektif, tidak toksik, absorbsinya baik dan kemampuan penyariannya yang 

tinggi sehingga dapat menyari senyawa yang bersifat non-polar, semi polar 

dan polar (Trifani, 2012). Dan metode ekstraksinya yaitu metode refluks 

dimana sampel akar parang romang yang telah dihaluskan dimasukkan 

kedalam labu kemudian ditambahkan pelarut etanol 96% lalu hubungkan ke 

kondensor dan mesin dinyalakan setelah itu pelarut akan mendidih, uap akan 

terkondensasi dan kembali ke labu. Waktu ekstraksi ini terhitung 2 jam pada 

saat pelarut mendidih. Keuntungan dari metode refluks ini ialah Metode ini 

lebih efektif dan efisien karena waktu yang digunakan singkat, metode ini 

bereaksi secara terus menerus dengan pelarut yang digunakan sehingga tidak 

diperlukan banyak pelarut pada metode ini (Sudarwati & Fernanda, 2019). 

Dengan demikian, jelas bahwa metode refluks merupakan salah-satu 

metode penyarian atau ekstraksi yang dapat menghasilkan kadar senyawa 
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antibakteri yang tinggi serta memberikan hasil skrining antibakteri yang lebih 

baik dibandingkan dengan Teknik atau metode ekstraksi lainnya. 

Persen rendamen yang didapatkan pada ekstrak akar yaitu 5,25% dari 

800 gram simplisia akar parang romang dan diperoleh ekstrak kental 

sebanyak 42 gram (tabel 1). 

Setelah itu dilakukan pengujian antibakteri pada sampel akar parang 

romang terhadap beberapa bakteri infeksius ulkus diabetikum yaitu Proteus 

mirabillis, Providencia stuartir, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas luteola, 

Burkholderia cepacia, Acinotobacteri bumanni dan citobacteri freudi. Kemudian 

dibuat larutan uji dari ekstrak akar parang romang dengan 3 konsentrasi yaitu 

5%, 10%, dan 15%, serta kontrol positif chloramphenicol dan kontrol negative 

dimetilsulfoksida 0,3% dalam 5 mL pelarul lalu paper disc  berukuran 6 mm 

direndam kedalam larutan uji tersebut selama 1 jam kemudian diletakkan di 

atas media agar yang sebelumnya telah di tambahkan dan diratakan dengan 

bakteri uji hingga memadat setelah itu di inkubasi selama 24 jam pada suhu 

37°C. dipantau diameter zona hambat yang terjadi pada penelitian ini. Uji zona 

hambat memiliki beberapa kategori yaitu  kategori lemah ≤ 5mm, sedang 6-10 

mm, kuat 11-20 mm, dan sangat kuat ≥20 mm. (Fachriyah et al., 2020). 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh bahwa ekstrak dari 

akar parang romang dari 3 replikasi dengan konsentrasi 15% dapat 

memberikan zona hambat dengan kategori kuat  terhadap lima bakteri uji 

yaitu Proteus mirabillis, Providencia stuartir, Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas luteola dan Acinotobacteri bumanni, dengan diameter zona 

hambatnya yaitu 16,55 mm, 14,72 mm, 13,38 mm, 13,88 mm, 16,50 mm. dan 

pada konsentrasi 15% juga memberikan zona hambat kategori sedang 

terhadap dua bakteri uji yaitu Burkholderia cepacian dan Citobacteri freudi 
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dengan diameter zona hambatnya yaitu 8,66 mm dan 7,68 mm.  Pada 

konsentrasi 10% masih memberikan zona hambat dengan kategori kuat 

terhadap empat bakteri uji yaitu Proteus mirabillis, Providencia stuartir, 

Pseudomonas aeruginosa dan Pseudomonas luteola, dengan diameter zona 

hambatnya yaitu 15,52 mm, 14,61 mm, 10,88 mm 13,38 mm. dan pada 

konsentrasi 10% juga memberikan zona hambat kategori sedang terhadap tiga 

bakteri uji yaitu Acinotobacteri bumanni, Burkholderia cepacian dan 

Citobacteri freudi dengan dengan diameter zona hambatnya yaitu 5,50 mm, 

6,97 mm dan 6,19 mm. kemudian pada konsentrasi terakhir yaitu 5% juga 

masih memberikan zona hambat dengan kategori kuat terhadap dua bakteri 

uji yaitu Proteus mirabillis dan Providencia stuartir dengan diameter zona 

hambatnya yaitu 15,80 mm dan 13,09 mm. dan pada konsentrasi 5% juga 

memberikan zona hambat dengan kategori sedang terhadap satu bakteri uji 

yaitu Pseudomonas luteola dan kategori lemah terhadap empat bakteri uji yaitu 

Pseudomonas aeruginosa, Acinotobacteri bumanni, Burkholderia cepacia dan 

Citobacteri freudi, dengan diameter zona hambatnya yaitu 6,60 mm, 3,08mm, 

4,70 mm, 4,50 mm, 1,44 mm. berdasarkan zona hambat kontrol positif 

chloramphenicol disc mampu memberikan zona hambat dengan kategori 

sangat kuat pada tiga bakteri uji yaitu Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas 

luteola dan Acinotobacteri bumann  dengan diameter zona hambatnya 30,34 

mm, 36,55 mm dan 30,06 mm dan memberikan zona hambat dengan kategori 

kuat pada tiga bakteri uji yaitu Proteus mirabillis, Providencia stuartir dan 

Burkholderia cepacian dengan diameter zona hambatnya yaitu 19,33 mm, 

18,11 mm dan 11,93 mm serta memberikan zona hambat dengan kategori 

sedang pada satu bakteri uji yaitu Citobacteri freudi dengan diameter zona 

hambatnya yaitu 9.59 mm (tabel 3.1-3.7). 
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Pada hasil pengujian tersebut diketahui bahwa konsentrasi 10% dan 

15% ekstrak akar parang romang merupakan konsentrasi yang baik dan 

termasuk kategori kuat karena memberikan rentan daya hambat 11-20 mm 

dalam menghambat pertumbuhan beberapa bakteri infeksius ulkus 

diabetikum Proteus mirabillis, Providencia stuartir, Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas luteola, Burkholderia cepacia, Acinotobacteri bumanni dan 

citobacteri freudi. sedangkan untung kontrol positif chloramphenicol memiliki 

zona hambat yang sangat kuat terhadap Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas luteola, Acinotobacteri bumanni  dan memberikan daya hambat 

dengan kategori kuat pada 3 bakteri uji yaitu Proteus mirabillis, Providencia 

stuartir dan Burkholderia cepacia serta memberikan zona hambat dengan 

kategori sedang pada satu bakteri uji yaitu Citobacteri (tabel 3.1-3.7). 

Berdasarkan (tabel 3.1) Masing-masing konsentrasi 5%, 10%, dan 15% 

menunjukkan zona hambat dengan kategori kuat terhadap bakteri Proteus 

mirabillis dan hasil analisis statistik juga menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan signifikan (a>0,05, n=3) antara ketiga konsentrasi tersebut dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri uji. 

Berdasarkan (tabel 3.2 dan 3.4) aktivitas zona hambat ekstrak akar 

parang romang sama-sama memperoleh zona hambat dengan kategori kuat 

terhadap bakteri Providencia stuartii dan Pseudomonas luteola. Kemudian 

pada data analisi statistik menunjukkan bahwa konsentrasi 10% dan 15% 

tidak memberikan perbedaan yang signifikan (α>0,05, n=3) antara kedua 

konsentrasi tersebut dalam menghambat pertumbuhan bakteri uji. 

Berdasarkan (tabel 3.3, 3.5, 3.6 dan 3.7) aktivitas zona hambat ekstrak 

akar parang romang berkisar antara lemah, sedang hingga kuat terhadap 

bakteri Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Acinotobacteri 
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bumanni dan Citobacteri freudi. Kemudian pada data analisi statistik 

menunjukkan bahwa konsentrasi 5%, 10% dan 15% memberikan perbedaan 

yang signifikan (α<0,05, n=3) dalam menghambat pertumbuhan bakteri uji. 

Dari beberapa penelitian yang meneliti terkait ekstrak dari akar parang 

romang yang mana parang romang mendapatkan hasil bahwa ekstrak akar 

parang romang memiliki beberapa senyawa yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, dan flavonoid (Rusdi 

M. , 2014).  Dijelaskan juga menurut penelitian yang telah dilakukan pleh 

Manik et al. (2014), senyawa-senyawa tersebut dapat merusak dinding sel 

bakteri dan menghentikan pertumbuhan bakteri melalui berbagai cara, seperti 

menghentikan sintesis asam nukleat, menghentikan fungsi membran 

sitoplasma, dan menghentikan metabolisme energi bakteri (Manik et al. 2014). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Musfar A. A. (2023), 

pada penelitian ini menggunakan ekstrak dari genus dan spesies  yang sama 

yaitu Boehmeria virgata (Forst.) Guill menunjukkan bahwa penelitian tersebut 

dapat memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia Coli, 

Staphylococcus Aureus dan Proteus Pennari dan memberikan zona hambat 

dengan kategori kuat (Strong) (Musfar A. A., 2023). Kemudian penelitian yang 

dilakukan oleh Mustiqawati et al. (2015), juga menggunakan ekstrak dari 

genus dan spesies yang sama dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Boehmeria virgata (Forst.) Guill mampu memberikan aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri Salmonella Typhi (Mustiqawati et al. 2015) (Mustiqawati, 

2015). 

Hal ini dapat mendorong manusia yang beriman dan berilmu untuk 

senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang 

membahas tentang obat, seperti dengan melakukan penelitian terhadap 
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tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah swt., dengan segala 

manfaatnya masing-masing. Sebagaimana pada akar dari tanaman parang 

romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) setelah dilakukan penelitian, 

ternyata akar tanaman parang romang ini, yang biasanya hanya tumbuh liar 

sekitaran kita dan bahkan seringkali ditebang oleh masyarakat ternyata 

memiliki manfaat khususnya dalam bidang kesehatan sebagai bahan aktif 

akivitas antbakteri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Berdasarkan hasil pengujian, ekstrak akar parang romang 

menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap keseluruhan bakteri uji. 

2. Berdasarkan hasil pengujian konsentrasi optimal dari ekstrak akar 

parang romang sebagai aktivitas antibakteri dalam menghambat 

bakteri uji yaitu 5% terhadap bakteri Proteus mirabillis dan Providencia  

stuartii, 10% terhadap bakteri Pseudomonas Aeruginosa dan 

Pseudomonas luteola serta 15% terhadap bakteri Acinotobacteri 

bumanni. 

B. Saran 

Dalam melakukan uji antibakteri harus memperhatikan penggunaan 

ruangan dan alat alat laboratorium dalam melakukan uji antibakteri perlu 

diperhatikan Tingkat steril dan kebersihan ruangan baik itu pada saat 

pengolahan ekstrak hingga pengujian.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian 

A. Pengolahan sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menyingkirkan akar yang 

rusak/layu 

Wadah 

halus 

Sortasi kering 

Pengeringan 

Sortasi basah 

Pengambilan sampel 

 Hingga serbuk kasar 

 Menyingkirkan 

kotoran/material yang tidak 

diinginkan diair mengalir 
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B. Ekstraksi akar parang romang

Masukkan di labu 

Penimbangan 

Siapkan alat dan bahan 

Kentalkan menggunakan rotavapor 

dan waterbath 

Saring 

Tambahkan etanol 96% 

Timbang 

 

 Dilakukan selama 

2×2 jam 

Sambungkan seperangkat alat 

reflux 
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C. Lampiran 2. Uji Aktivitas Antibakteri 

 

 

Pembuatan larutan uji 

Pembuatan  suspensi bakteri uji 

Peremajaan/kultur bakteri uji 

Pembuatan medium 

Sterilisasikan alat dan bahan 

Amatiَdanَhitungَzonaَhambat 

Inkubasi 

Letakkan Paper disc diatas media 

Tuang Nutrient agar yang hangat ke cawan petri 

Rendam paper disc 

Masukkan 30 mcl bakteri ke cawan petri 
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Lampiran 3. Persen Rendamen 

 Ekstrak akar parang romang = 42 gram, Berat simplisia = 800 gram 

 Rumus % = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
  × 100%  

   = 
42 𝑔𝑟

800 𝑔𝑟
× 100% 

   = 5,25% 

Lampiran 4. Perhitungan Konsentrasi Ekstrak  

 Konsentrasi ekstrak sampel akar parang romang dibuat dalam 5 mL 

pelarut 

1. Konsentrasi ekstrak 15% = 
15

100
 × 5 𝑚𝑙 = 0,75 g/5ml 

2. Konsentrasi ekstrak 10% = 
10

100
 × 5 𝑚𝑙 = 0,5 g/5ml 

3. Konsentrasi ekstrak 5% = 
5

100
 × 5 𝑚𝑙 = 0,25 g/5ml 

4. Kontrol negatif DMSO 0,3 % = 
0,3

100
 × 5 𝑚𝑙 = 0,015 ml atau 15 μl 

5. Kontrol positif Chloramphenicol = Menggunakan paperdisc antibiotok 

Lampiran 5. Perhitungan zona Hambat Bakteri 

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

2
 

 Keterangan : 

a. Dv (Diameter vertikal) 

b. Dh (Diameter horizontal) 

c. Dc (Diameter papper disc) 

1. Zona hambat bakteri Proteus mirabillis 

15% =  
(20,92−6)+(22,48−6)

2
 

  = 
(14,92)+(16,48)

2
 

  = 15,70 mm 

10% =  
(21,20−6)+(22,40−6)

2
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  = 
(15,20)+(16,40)

2
 

  = 15,80 mm 

5% =  
(20,72−6)+(22,88−6)

2
 

  = 
(14,72)+(16,88)

2
 

  = 15,80 mm 

K+ =  
(24,94−6)+(25,18−6)

2
 

  = 
(18,94)+(19,18)

2
 

  = 19,06 mm 

2. Zona hambat bakteri Providencia stuartii 

15% =  
(21,10−6)+(19,84−6)

2
 

  = 
(15,10)+(13,84)

2
 

  = 14,47 mm 

10% =  
(20,64−6)+(19,92−6)

2
 

  = 
(14,64)+(13,92)

2
 

  = 14,28 mm 

5% =  
(18,34−6)+(19,38−6)

2
 

  = 
(12,34)+(13,3)

2
 

  = 12,86 mm 

K+ =  
(23,54−6)+(23,78−6)

2
 

  = 
(17,54)+(17,78)

2
 

  = 17,66 mm 

3. Zona hambat bakteri Pseudomonas Aeruginosa 

15% =  
(18,22−6)+(19,84−6)

2
 

  = 
(12,22)+(13,84)

2
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  = 13,03 mm 

10% =  
(15,22−6)+(18,26−6)

2
 

  = 
(9,22)+(12,26)

2
 

  = 10,74 mm 

5% =  
(8,14−6)+(9,80−6)

2
 

  = 
(2,14)+(3,80)

2
 

  = 2,97 mm 

K+ =  
(35,42−6)+(36.76−6)

2
 

  = 
(29,42)+(30.76)

2
 

  = 30,09 mm 

4. Zona hambat bakteri Pseudomonas luteola 

15% =  
(19,32−6)+(20,10−6)

2
 

  = 
(13.32)+(14,10)

2
 

  = 13,71 mm 

10% =  
(18,18−6)+(20,18−6)

2
 

  = 
(12,18)+(14,18)

2
 

  = 13,18 mm 

5% =  
(10,62−6)+(14,24−6)

2
 

  = 
(4,62)+(8,24)

2
 

  = 6,43 mm 

K+ =  
(42,44−6)+(43,16−6)

2
 

  = 
(36,44)+(37,16)

2
 

  = 36,8 mm
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5. Zona hambat bakteri Burkholderia cepacian 

15% =  
(14,74−6)+(1432−6)

2
 

  = 
(8,74)+(8,32)

2
 

  = 8,53 mm 

10% =  
(12,92−6)+(11,20−6)

2
 

  = 
(6,92)+(5,20)

2
 

  = 6,06 mm 

5% =  
(10,30−6)+(9,12−6)

2
 

  = 
(4,30)+(3,12)

2
 

  = 3,71 mm 

K+ =  
(18,70−6)+(17,18−6)

2
 

  = 
(12,70)+(11,18)

2
 

  = 11,94 mm 

6. Zona hambat bakteri Acinetobacteri bumanni 

15% =  
(22,18−6)+(22,50−6)

2
 

  = 
(16,18)+(16,50)

2
 

  = 16,34 mm 

10% =  
(11,32−6)+(11,10−6)

2
 

  = 
(5,32)+(5,10)

2
 

  = 5,21 mm 

5% =  
(10,42−6)+(10,62−6)

2
 

  = 
(4,42)+(4,62)

2
 

  = 4,52 mm 

K+ =  
(36,36−6)+(34,62−6)

2
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  = 
(30,36)+(28,62)

2
 

  = 29,98 mm 

7. Zona hambat bakteri Citobacter freudii 

15% =  
(13,40−6)+(12,78−6)

2
 

  = 
(7,40)+(6,78)

2
 

  = 7,09 mm 

10% =  
(12,48−6)+(11,52−6)

2
 

  = 
(6,48)+(5,52)

2
 

  = 6 mm 

5% =  
(7,80−6)+(7,18−6)

2
 

  = 
(1,80)+(1,18)

2
 

  = 1,49 mm 

K+ =  
(14,26−6)+(16,10−6)

2
 

  = 
(8,26)+(10,10)

2
 

  = 9,18 mm 
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Lampiran 6. Gambar 

 

A                B 
Gambar 1. Tanaman parang romang  
Keterangan : 
A : Daun parang romang 
B : Akar parang romang 

 

 

 

 

 

 

 

 A     B       

 

 

 

 

 

 
       

       C



77 
 

 
 

Gambar 2. Preparase sampel  

Keterangan : 

A : Sortasi basah/pencucian 

B : Perajangan 

C : Pengeringan 

 

A       B 

Gambar 3. Proses ekstraksi Sampel  
Keterangan : 
A : Refluks 
B : Rotav 

 

A     B
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    C     D 

 

 

 

 

 
 
 
 

      
        E 

Gambar 4. Pengujian  

Keterangan : 

A : Proses sterilisasi 

B : Pembuatan media  

C : Pembuatan suspense bakteri 

D : Pembuatan larutan uji 

E: Uji aktivitas antibakteri 

 

 
ANOVA 

Zona_Hambat   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 19.570 3 6.523 20.591 .000 

Within Groups 2.534 8 .317   
Total 22.104 11    

A
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B 

Gambar 5. Analisis statistik antibakteri terhadap bakteri Proteus mirabillis 
Keterangan : 
A : Gambar hasil uji one way annova 
B : Gambar hasil uji tukey 

 
ANOVA 

Zona_Hambat   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 37.219 3 12.406 205.149 .000 

Within Groups .484 8 .060   
Total 37.703 11    

A 

 
Zona_Hambat 

Tukey HSDa   

Konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

5% 3 12.9567   
10% 3  14.6133  
15% 3  14.7233  
Chloramphenicol 3   17.8300 

Sig.  1.000 .945 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

B 

Gambarَ6.َAnalisisَstatistikَantibakteriَterhadapَbakteriَProvidencia 

stuartii 

Keteranganَ: 

Aَ:َGambarَhasilَujiَoneَwayَannova 

Bَ:َGambarَhasilَujiَtukey 

 

Zona_Hambat 
Tukey HSDa   

Konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

5% 3 16.1333  
10% 3 16.5200  
15% 3 16.5533  
Chloramphenicol 3  19.3267 

Sig.  .798 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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ANOVA 

Zona_Hambat   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1187.078 3 395.693 4932.287 .000 

Within Groups .642 8 .080   
Total 1187.720 11    

A 

 

 
Zona_Hambat 

Tukey HSDa   

Konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

5% 3 3.0833    
10% 3  10.8800   
15% 3   13.3767  
Chloramphenicol 3    30.3433 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

B 

 

Gambar 7. Analisis statistik antibakteri terhadap bakteri Pseudomonas 
aeruginosa 
Keterangan : 
A : Gambar hasil uji one way annova 
B : Gambar hasil uji tukey 
 

ANOVA 
Zona_Hambat   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1535.015 3 511.672 11602.529 .000 

Within Groups .353 8 .044   
Total 1535.367 11    

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Zona_Hambat 
Tukey HSDa   

Konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

5% 3 6.5967   
10% 3  13.3800  
15% 3  13.8833  
Chloramphenicol 3   36.5467 

Sig.  1.000 .073 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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Gambar 8. Analisis statistik antibakteri terhadap bakteri Pseudomonas luteola 
Keterangan : 
A : Gambar hasil uji one way annova 
B : Gambar hasil uji tukey 

 

 
ANOVA 

Zona_Hambat   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 87.629 3 29.210 1239.447 .000 

Within Groups .189 8 .024   
Total 87.817 11    

A 

 
Zona_Hambat 

Tukey HSDa   

Konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

5% 3 4.5000    
10% 3  6.9733   
15% 3   8.6600  
Chloramphenicol 3    11.9333 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

B 

 

Gambar 9. Analisis statistik antibakteri terhadap bakteri Burkholderia cepacia 
Keterangan : 
A : Gambar hasil uji one way annova 
B : Gambar hasil uji tukey 

A

ANOVA 
Zona_Hambat   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1268.481 3 422.827 6668.321 .000 

Within Groups .507 8 .063   
Total 1268.989 11    
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Zona_Hambat 
Tukey HSDa   

Konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

5% 3 4.7000    
10% 3  5.4967   
15% 3   16.5000  
Chloramphenicol 3    30.0600 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

B 

Gambarَ10.َAnalisisَstatistikَantibakteriَterhadapَbakteriَAcinotobacteri bumanni 

Keteranganَ: 

Aَ:َGambarَhasilَujiَoneَwayَannova 

Bَ:َGambarَhasilَujiَtukey 

 
ANOVA 

Zona_Hambat   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 108.918 3 36.306 688.702 .000 

Within Groups .422 8 .053   
Total 109.340 11    

A 

 
Zona_Hambat 

Tukey HSDa   

Konsentrasi N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

5% 3 1.4433    
10% 3  6.1867   
15% 3   7.6800  
Chloramphenicol 3    9.5900 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

B 

Gambarَ11.َAnalisisَstatistikَantibakteriَterhadapَbakteriَCitobacter freudii 

Keteranganَ: 

Aَ:َGambarَhasilَujiَoneَwayَannova 

Bَ:َGambarَhasilَujiَtukey
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dari TK harindah Komp. Hartako Sudiang Raya pada tahun 

2006. Kemudian, melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SDN Bawakaraeng 1 

Makassar selama 1 tahun dan melanjutkan kelas 2 di SDN 170 Lembang kota 

pinrang  dan selesai pada tahun 2014, pada tahun yang sama penulis 

melanjutkan kejenjang Sekolah menengah pertama di SMPN 1 Lembang 

hingga selesai pada tahun 2017, dan pada tahun yang sama juga penulis 

melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 8 

Pinrang, penulis mengambil jurusan MIPA dan selesai pada tahun 2020. 

Kemudian penulis kembali melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar dan memilih Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan. 


