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ABSTRAK 

Puspitasari, Dyah. 2015. Uji Toksisitas Subkronik Ekstrak Air Daun Katuk 

(Sauropus androgynus) Terhadap Histologi dan Berat Ginjal Tikus 

Putih Betina (Rattus norvegycus). Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan 

Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing Biologi: Dr. Retno Susilowati, M.Si; Pembimbing Agama: 

Umaiyatus Syarifah, MA. 

Kata Kunci: Uji Toksistas Subkronik, Ekstrak Air Daun Katuk, Glomerulus, 

Tubulus Proksimal, Tikus Putih Betina 

Daun katuk banyak digunakan oleh masyarakat luas karena memiliki 

banyak manfaat. Beberapa manfaat dari daun katuk adalah sebagai penambah ASI, 

melindungi struktur sel, dan sebagai antibiotik alami. Namun walaupun bahan 

herbal penggunaan yang berlebuh akan mengakibatkan efek buruk bagi tubuh. 

Untuk itu dilakukan uji toksisitas subkronik untuk mengetahui efek negatif dari 

ekstrak air daun katuk terhadap gambaran mikroskopik ginjal dan berat ginjal. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan RAL 

(Rancangan Acak Lengkap) dengan 4 perlakuan 6 ulangan. Hewan coba yang 

digunakan adalah tikus betina 2 bulan. Kelompok perlakuan pada penelitian ini 

meliputi Kontrol (K), P1 (dosis 45mg/kg BB), P2 (60 mg/kg BB), dan P3 (75 

mg/kgBB). Parameter yang diamati adalah gambaran histologi ginjal meliputi 

diameter glomerulus dan jumlah tubulus proksimal yang menutup serta berat ginjal. 

Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan ANOVA, apabila terdapat 

perbedaan signifikan, maka diuji lanjut dengan BNT 5%.  

Pemberian ekstrak air daun katuk secara subkronik menimbulkan pengaruh 

terhadap peningkatan jumlah tubulus proksimal yang menutup. Namun tidak 

berpengaruh terhadap penurunan diameter glomerulus dan rasio berat ginjal.  
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ABSTRACT 

Puspitasari, Dyah. 2015. Subcronic Toxicity Experiment of the Katuk Leaf’s 

Aqueous Extract (Sauropus androgynus) in Histology and The Weight 

of Female White Rat’s Kidney (Rattus norvegycus). Biology department. 

The Faculty of Science and Technology. State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang.   

Keyword: Subcronic toxicity’s experiment, the water extract of Katuk leaf, 

Glomerulus, Tubulus Proksimal, white female mouse.   

Katuk leaf has been used by people because it has many benefits. Most of 

them are for increasing ASI, protecting the structure of cell, and as the natural 

antibiotic. Although it is a natural element, it will cause a bad impact to the human 

body if it is consumed over the limit.  

This experiment uses RAL with 4 parameters and 6 repetitions. The animal 

which is used for this experiment is female mouse which is in its two months. The 

group of parameters of this experiment are Control (K), P1 (dosage 45mg/kg BB), 

P2 (60 mg/kg BB), and P3 (75 mg/kgBB). A parameter which is observed is a 

depiction of kidney histology such as; the diameter of Glomerulus and the amount 

of Tubulus Proksimal which covers the weight of kidney. The data is observed by 

ANOVA, if there is significance difference, it will be observed again by BNT 5%..   

The giving of Katuk leaf extract water by subcronic can influence in 

increasing the amount of Tubulus proksimal which close. Furthermore, it cannot 

influence the decreasing of Glomerulus diameter and the ratio of the kidney weight.  
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 مستخلص البحث

م ،اختبار "توكسيستاس سوبكرونيك" من استخراج المياه 5102، ديا فسفيتاسري

فأر أبيض إناث، البحث الجامعي، قسم علم  الكلي منورق"كاتوك" على الأنسجة و الوزن 

الحياة، كلية العلوم والتكنولوجيا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. 

وواتي الماجستيرة، والمشرفة الثانية: عمية الشريفة رتنو سوسيل ةالمشرفة الأولى: الدكتور

 الماجستيرة

 

الكلمات الأساسية: اختبار "توكسيستاس سوبكرونيك"، استخراج المياه 

 ورق"كاتوك"،كلومورولوس، طبولوس فروكسمال، فأر أبيض إناث.

 

كثير من المجتمع هم يستخدمون ورقا "كاتوك" لأن لديهم فوائدا. وأما الفوائد من 

ورق "كاتوك" منهم :لتزديد  حليب الثدي، حماية هيكل الحلية ومضادات الحيويو الطبيعية 

ولكن أن المكونات العشبية وهم يستخدمون منه كثير يؤدي إلى آثار سلبية على الجسم ولذلك 

جرت الباحثة اختبارا"توكسيستاس سوبكرونيك" لمعرفة آثارا سلبية من استخراج المياه 

 الأنسجة و الوزن الكلي. ورق"كاتوك" على

وأما المدخل المستخدم في هذا البحث هو بحثا تجريبيا باستخدام تصميم كامل 

العشوائية بأربع خطوات وستة التكرار. وأما الحيوان المستخدمة في هذا البحث هو فأر أبيض 

إناث بشهرين من عمره. وأما المجموعة الإجرائي في هذا البحث وهي المجموعة السيطرة 

(K ،(PI  54)جرعة mg/kg BB  ،(P2 (06 mg/kg BBو (P54 mg/kg BB وأما .(

الأنسجة الكلي ومنها مقدار كلومورولوس وعدد مقدار الملاحظ في هذا البحث وهو صور عن  

من طبولوس فروكسمال الذي يغلق الوزن الكلي. وأما  الطريقة المستخدمة في هذا البحث 

تختبر مرة أخرى باستخدام  هناك ذو معنى مختلفة " وإذا كان ANOVAوهي الطريقة "

كلومورولوس ونسبة من الوزن والإنحدار الخطي بين  قطر من  %4حوالي  BNTالطريقة 

 الكلي.

وأما في إعطاء استخراجا المياه ورق"كاتوك" سوبكرونيك يسبب آثار على إرتفاع 

قدار من كلومورولوس من عدد طبولوس فروكسمال المغلق ولكن لا تأثير على  انخفاض م

 ونسبة من الوزن الكلي. 
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(Sauropus androgynus) Terhadap Histologi dan Berat Ginjal Tikus 
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Daun katuk banyak digunakan oleh masyarakat luas karena memiliki 

banyak manfaat. Beberapa manfaat dari daun katuk adalah sebagai penambah ASI, 

melindungi struktur sel, dan sebagai antibiotik alami. Namun walaupun bahan 

herbal penggunaan yang berlebuh akan mengakibatkan efek buruk bagi tubuh. 

Untuk itu dilakukan uji toksisitas subkronik untuk mengetahui efek negatif dari 

ekstrak air daun katuk terhadap gambaran mikroskopik ginjal dan berat ginjal. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan RAL 

(Rancangan Acak Lengkap) dengan 4 perlakuan 6 ulangan. Hewan coba yang 

digunakan adalah tikus betina 2 bulan. Kelompok perlakuan pada penelitian ini 

meliputi Kontrol (K), P1 (dosis 45mg/kg BB), P2 (60 mg/kg BB), dan P3 (75 

mg/kgBB). Parameter yang diamati adalah gambaran histologi ginjal meliputi 

diameter glomerulus dan jumlah tubulus proksimal yang menutup serta berat ginjal. 

Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan ANOVA, apabila terdapat 

perbedaan signifikan, maka diuji lanjut dengan BNT 5%.  

Pemberian ekstrak air daun katuk secara subkronik menimbulkan pengaruh 

terhadap peningkatan jumlah tubulus proksimal yang menutup. Namun tidak 

berpengaruh terhadap penurunan diameter glomerulus dan rasio berat ginjal.  

 



ABSTRACT 

Puspitasari, Dyah. 2015. Subchronic Toxicity Experiment of the Katuk Leaf’s 

Water Extract (Sauropus androgynus) in Histology and The Weight of 

Female White Mouse’s Kidney (Rattus norvegycus). Biology department. 

The Faculty of Science and Technology. State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang.   

Keyword: Subchronic toxicity’s experiment, the water extract of Katuk leaf, 

Glomerulus, Tubulus Proksimal, white female mouse.   

Katuk leaf has been used by people because it has many benefits. Most of 

them are for increasing ASI, protecting the structure of cell, and as the natural 

antibiotic. Although it is a natural element, it will cause a bad impact to the human 

body if it is consumed over the limit.  

This experiment uses RAL with 4 parameters and 6 repetitions. The animal 

which is used for this experiment is female mouse which is in its two months. The 

group of parameters of this experiment are Control (K), P1 (dosage 45mg/kg BB), P2 

(60 mg/kg BB), and P3 (75 mg/kgBB). A parameter which is observed is a depiction 

of kidney histology such as; the diameter of Glomerulus and the amount of Tubulus 

Proksimal which covers the weight of kidney. The data is observed by ANOVA, if 

there is significance difference, it will be observed again by BNT 5%..   

The giving of Katuk leaf extract water by subcronic can influence in 

increasing the amount of Tubulus proksimal which close. Furthermore, it cannot 

influence the decreasing of Glomerulus diameter and the ratio of the kidney weight.  
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 مستخلص البحث

م ،اختبار "توكسيستاس سوبكرونيك" من استخراج المياه 5102 ،ديا فسفيتاسري

علم ، قسم البحث الجامعي، فأر أبيض إناث الكلي منورق"كاتوك" على الأنسجة و الوزن 

جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.  العلوم والتكنولوجيا، كلية الحياة

عمية : ةالثاني ة، والمشرفالماجستيرة رتنو سوسيلوواتي ةالدكتور: ىالأول ةالمشرف

 ةالماجستير الشريفة

 

اختبار "توكسيستاس سوبكرونيك"، استخراج المياه الكلمات الأساسية: 

 ورق"كاتوك"،كلومورولوس، طبولوس فروكسمال، فأر أبيض إناث.

 

ديهم فوائدا. وأما الفوائد من كثير من المجتمع هم يستخدمون ورقا "كاتوك" لأن ل

حماية هيكل الحلية ومضادات الحيويو الطبيعية ورق "كاتوك" منهم :لتزديد  حليب الثدي، 

ولكن أن المكونات العشبية وهم يستخدمون منه كثير يؤدي إلى آثار سلبية على الجسم ولذلك 

استخراج المياه جرت الباحثة اختبارا"توكسيستاس سوبكرونيك" لمعرفة آثارا سلبية من 

 ورق"كاتوك" على الأنسجة و الوزن الكلي.

وأما المدخل المستخدم في هذا البحث هو بحثا تجريبيا باستخدام تصميم كامل 

فأر العشوائية بأربع خطوات وستة التكرار. وأما الحيوان المستخدمة في هذا البحث هو 

أبيض إناث بشهرين من عمره. وأما المجموعة الإجرائي في هذا البحث وهي المجموعة 

 P54 mg/kg( و06 mg/kg BB) P2، ( mg/kg BB 54)جرعة  PI(، Kالسيطرة )

BBالأنسجة الكلي ومنها مقدار مقدار الملاحظ في هذا البحث وهو صور عن   (. وأما

الطريقة  ذي يغلق الوزن الكلي. وأما كلومورولوس وعدد من طبولوس فروكسمال ال

 " وإذا كان هناك ذو معنى مختلفة ANOVAريقة "طهذا البحث وهي ال يالمستخدمة ف

والإنحدار الخطي بين  قطر من  %4حوالي  BNTتختبر مرة أخرى باستخدام الطريقة 

 كلومورولوس ونسبة من الوزن الكلي.

وبكرونيك يسبب آثار على إرتفاع وأما في إعطاء استخراجا المياه ورق"كاتوك" س

طبولوس فروكسمال المغلق ولكن لا تأثير على  انخفاض مقدار من كلومورولوس  من عدد

 ونسبة من الوزن الكلي. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan manusia sangat penting untuk diperhatikan, terlebih dengan 

aktivitas yang sangat beragam sehingga memungkinkan penyakit maupun 

gangguan kesehatan dapat terjadi. Kehidupan modern menuntut seseorang bergerak 

cepat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Hal tersebut membuat manusia 

berada dalam kondisi kelelahan, kurang tidur, stres, dan depresi yang menyebabkan 

penurunan daya tahan tubuh. Hal ini berakibat pada tubuh rentan terserang 

penyakit. Selain itu, kondisi lingkungan yang buruk, seperti polusi dan perubahan 

iklim juga menekan fungsi kerja imun dalam melindungi tubuh dari segala 

gangguan penyakit (Wijayakusuma, 2008). 

Lalainya manusia akan nikmat waktu dan kesehatan telah disampaikan 

dalam sebuah hadist berikut:  

ةُ وَالْفرََاغُ )رواه البخاري( نِ مَغْبوُْن  نعِْمَتاَ حَّ فِيْهِمَا كَثيِْر  مِنَ النَّاسِ :الص ِ  

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi SWT  “Dua kenikmatan, 

kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, (yaitu) kesehatan dan waktu luang”. 

(HR Al Bukhari no. 6412). 

 

Kandungan hadist ini menjelaskan bahwa kesehatan merupakan nikmat 

Allah SWT yang paling besar, sehingga sangat pantas bagi orang yang diberi rezki 

itu untuk menjaganya, memelihara, dan melindunginya dari hal-hal yang 

membahayakan. Memelihara kesehatan itu beberapa di antaranya mengetahui 

aturan makan, minum, pakaian, tinggal, udara, tidur, bangun, dan tempat 



2 
 

beristirahat dengan baik. Apabila beberapa hal ini dipenuhi maka hidup sehat yang 

berkesinambungan (Qardhawi, 1998). 

Islam mengajarkan umatnya untuk memanfaatkan kesehatan dan 

kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan 

mengerjakan amal kebaikan sebelum keduanya itu hilang. Sebab, kesempatan dan 

kekosongan itu selalu diakhiri dengan kesibukan dan sehat selalu diikuti oleh 

penyakit (Shalihin, 2005). 

Tuntutan pekerjaan atau pun aktivitas lainnya menyebabkan manusia 

kadang lalai dalam menjaga kesehatannya sehingga tidak menyadari penyakit yang 

dapat mengancam kesehatannya. Beberapa masyarakat tidak jarang mulai 

mengonsumsi berbagai obat-obatan kimia saat tubuh mulai merasakan sakit atau 

merasa kesehatannya terganggu. Obat-obatan kimia menjadi alternatif di kalangan 

masyarakat karena mudah didapat dan dapat mengurangi rasa sakit dengan cepat. 

Namun, banyaknya efek samping dari obat-obatan tersebut menyebabkan 

masyarakat modern beralih ke pengobatan herbal. Gaya hidup kembali ke alam 

(back to nature) yang menjadi tren saat ini membawa masyarakat kembali 

memanfaatkan bahan alam, termasuk pengobatan dengan tumbuhan berkhasiat obat 

(herbal). Sebenarnya, pengunaan herbal sudah lama dikenal masyarakat Indonesia 

sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kesehatan. Selain ekonomis, efek 

samping ramuan herbal sangat kecil (Wijayakusuma, 2008).  

Banyaknya tumbuhan yang baik dan berpotensi sebagai obat herbal telah 

disebutkan dalam al Quran dalam surat Asy syuara (26):7 
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وََ
َ
رۡضَِلمََۡيرََوۡاَْإلََََِأ

َ
َزَوۡجَٖكَريِمٍََٱلۡۡ ِ

نۢبَتۡنَاَفيِهَاَمِنَكُل
َ
٧ََكَمَۡأ

 

Artinya: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapa banyak Kami telah 

tumbuhkan di sana dari setiap pasang yang tumbuh subur lagi bermanfaat? 

 

Dari firman Allah SWT  ٍزَوۡجٖ كَرِيم berasal dari kata  ٖزَوۡج yang berati pasangan 

dan  ٍكَرِيم yang berati baik. Pasangan (zauj)  yang dimaksud dalam ayat ini adalah 

pasangan tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya yang kesemuanya tumbuh 

subur  dan bermanfaat. Sedangkan kata baik (karim) menggambarkan segala 

sesuatu yang baik bagi setiap objeknya  dalam hal ini adalah tumbuhan. Ayat ini 

membuktikan keniscayaan Allah SWT, karena aneka tumbuhan yang terhampar di 

muka bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis, rasa, dan 

warna (Shihab, 2002). Banyaknya tumbuhan di alam selain dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan makanan beberapa di antaranya juga berpotensi sebagai obat-obatan. 

 Salah satu obat herbal yang sering digunakan masyarakat adalah daun katuk 

atau Sauropus androgynus. Prajonggo et al. (1996) menduga bahwa kandungan 

sterol dalam tanaman ini kemungkinan mempunyai peranan dalam meningkatkan 

produksi air susu secara hormonal karena beberapa tanaman yang mengandung 

sterol diketahui mempunyai sifat estrogenik.  

 Selain pelancar ASI, peneitian yang dilakukan oleh Muchsin Darise dan 

Sulaeman menunjukkan bahwa pada ekstrak daun katuk ditemukan zat penghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Salmonella thyposa, dan Eschericia 

coli. Salah satu dari bakteri tersebut merupakan penyebab borok sehingga ekstrak 

air daun katuk digunakan sebagai obat borok (Rukmana, 2003). 
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Dalam penelitian Gayathramma (2012) kandungan ekstrak air daun katuk 

meliputi senyawa fenolik, glikosida, dan triterpenoid. Selain itu, daun katuk 

mengandung flavonoid dengan antioksidan yang tinggi (Zuhra, 2008). Senyawa 

flavonoid berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas, namun 

pada kadar tertentu memiliki potensi toksik (Rolliana, 2010). Selain itu penelitian 

Sanjasari (2011), yang menyebutkan bahwa senyawa fitokimia ekstrak daun katuk 

terbukti  toksik  pada  LC 50 terhadap Artemia  salina L. pada konsentrasi  ekstrak 

katuk  954.01  ppm. 

 Untuk menguji keamanan suatu obat, dapat dilakukan dengan uji toksisitas. 

Uji toksisitas dilakukan untuk mengetahui efek toksik yang ditimbulkan terhadap 

organ vital hewan yang bersangkutan, seperti ginjal. Organ ginjal memiliki fungsi 

di antaranya mengekskresikan senyawa asing seperti obat, makanan, pestisida dan 

bahan-bahan eksogen non nutrisi lainnya yang masuk ke dalam tubuh (Price dan 

Wilson, 2005). Ginjal mempunyai volume aliran darah yang tinggi, 

mengkonsentrasi toksikan pada filtrasi, membawa toksikan melalui sel tubulus, dan 

mengaktifkan toksikan tertentu. Oleh karenanya, ginjal adalah organ sasaran utama 

dari efek toksik (Lu, 1995), sehingga organ ini kemungkinan besar dapat 

dipengaruhi oleh penggunaan obat dalam dosis tinggi.  

Salah satu fungsi ginjal adalah sebagai organ eliminasi utama untuk seluruh 

obat yang digunakan peroral. Namun demikian, pada batas-batas tertentu ginjal 

tidak dapat melakukan fungsinya dalam eliminasi obat sehingga menyebabkan 

tertimbunnya obat dalam ginjal yang dapat menyebabkan cedera sel ginjal, terutama 

daerah tubulus proksimal (Sukandar,1997). 
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Proses ekskresi obat dapat menyebabkan kerusakan tubulus berupa Nekrosis 

Tubular Akut (NTA). Edema tubulus proksimal adalah manifestasi awal dari 

kerusakan ginjal ini. Gambaran mikroskopis ini berupa sel-sel epitel tubulus 

proksimal yang membengkak dengan sitoplasma granuler. Gambaran 

pembengkakan sel ini disebut degenerasi albuminosa atau degenerasi 

parenkimatosa atau cloudy swelling (bengkak keruh), yang merupakan bentuk 

degenerasi yang paling ringan serta bersifat reversibel (Sarjadi, 2003). Pada 

beberapa keadaan, efek toksik yang spesifik pada sel tubulus ginjal menyebabkan 

kematian pada banyak sel. Hasil akhirnya, sel-sel epitel terlepas dari membran basal 

dan menyumbat tubulus (Guyton, 2006).  

Selain tubulus proksimal bagian ginjal yang rentan terkena efek toksikan 

adalah glomerulus. Kapiler glomerulus memiliki pori-pori yang besar yakni 70 nm 

yang menyebabkan sebagian toksikan dapat melewati glomerulus, sehingga 

glomerulus secara potensial dapat dirusak oleh efek toksikan. Kerusakan yang 

ditimbulkan oleh toksikan dapat beragam, mulai dari perubahan biokimia sampai 

kematian sel (Lu, 1995).  

Kapiler glomerulus memiliki pori-pori yang besar (70 nm). Oleh karenanya, 

sebagian besar toksikan akan lewat di glomerulus, kecuali toksikan yang sangat 

besar (lebih besar dari BM 60.000) atau yang terikat erat pada protein plasma (Lu, 

1995). Toksikan yang terperangkap di glomerulus akan memunculkan respon 

peradangan.  Hal ini  akan menyebabkan aliran darah mengalami peningkatan aliran 

darah, peningkatan permeabilitas kapiler glomerulus, serta filtrasi glomerulus 

(Muttaqin dan Sari, 2011). Saat terjadi peningkatan permeabilitas kapiler dan 
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filtrasi pada glomerulus, maka protein plasma dan sel darah merah dapat bocor dari 

glomerulus sehingga membran filtrasi glomerulus rusak dan terjadi pembengkakan 

serta edema di ruang Bowman yang dapat mengakibatkan ruang bowman 

menyempit (Mayori dkk., 2013). Pembengkakan glomerulus ini yang akan 

mempengaruhi diameter glomerulus. 

 Banyak glomerulus menjadi tersumbat pada peradangan, dan glomerulus 

yang tidak tersumbat menjadi sangat permeabel sehingga memungkinkan protein 

dan sel-sel darah merah bocor dari darah kapiler glomerulus dan masuk ke dalam 

filtrat glomerulus (Guyton, 2006). Selly (1999) mengatakan bahwa, glomerulus 

dalam keadaan normal tidak dapat dilalui oleh molekul-molekul protein yang besar. 

Namun dalam keadaan disfungsi glomerulus karena bahan-bahan toksik, 

menyebabkan bahan-bahan asing akan lolos dengan mudah ke tubulus dalam 

jumlah tidak normal. Proses selanjutnya akan menyebabkan degenerasi atau 

kematian sel epitel tubulus hingga terjadi penutupan lumen tubulus. 

Kerusakan sel ginjal akibat paparan zat toksik kemungkinan dapat 

mempengaruhi berat organ ginjal. Hal ini disebutkan oleh Handayani (2009), 

bahwa salah satu perubahan yang ditunjukkan oleh kematian sel adalah 

pengurangan massa da volume sel. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun 

katuk melebihi batas normal untuk melihat efek dari toksisitas subkronik yang 

diakibatkannya pada ginjal. Pemeriksaan mikroskopis yang dilakukan untuk 

mengetahui fungsi ginjal yaitu dengan pemeriksaan histologi glomerulus dan  

tubulus proksimal ginjal tikus putih betina. Pengamatan terhadap glomerus dapat 
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dilakukan dengan mengukur nilai rata-rata diameter glomerulus (Patera, 2006), dan 

perhitungan jumlah tubulus proksimal yang menutup (Maharani, 2012). Sedangkan 

pemeriksaan makroskopis pengamatan dilakukan meliputi dari berat ginjal yang 

dibandingkan dengan tikus normal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

1. Apakah terdapat efek toksik ekstrak air daun katuk (Sauropus androgynus) 

secara subkronik terhadap diameter glomerulus dan jumlah tubulus 

proksimal yang menutup pada tikus (Rattus norvegicus)? 

2. Apakah terdapat efek toksik ekstrak air daun katuk (Sauropus androgynus) 

secara subkronik terhadap berat ginjal tikus (Rattus norvegicus)? 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui efek toksik ekstrak air daun katuk (Sauropus 

androgynus) secara subkronik terhadap diameter glomerulus dan jumlah 

tubulus proksimal yang menutup pada tikus (Rattus norvegicus). 

2. Untuk mengetahui efek toksik ekstrak air daun katuk (Sauropus 

androgynus) secara subkronik terhadap berat ginjal tikus (Rattus 

norvegicus). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah 

1 Menambah pengetahuan dalam bidang kesehatan, yakni dapat 

memberikan informasi toksisitas dari daun katuk. 

2 Memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang efek 

toksisitas subkronik pengkonsumsian ekstrak air daun katuk. 

3 Hasil penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber 

informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah 

1 Bagian tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian 

daun dan berupa ekstrak air. 

2 Hewan coba yang digunakan adalah tikus putih betina umur 2 bulan 

dengan berat badan 80-120 gram. 

3 Dosis ekstrak air daun katuk yang diberikan pada uji toksisitas 

subkronik 45 mg/bb/hari, 60 mg/bb/hari, dan 75 mg/bb/hari. 

4 Penelitian ini dititikberatkan pada glomerulus dan tubulus proksimal 

dan berat ginjal tikus putih betina. 

1.6 Hipotesis 

Tidak ada pengaruh pemberian ekstrak air daun katuk (Sauropus 

androgynus) terhadap histologi ginjal dan berat ginjal tikus (Rattus norvegicus). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Toksisitas 

2.1.1 Tinjauan Umum 

Penelitian toksisitas konvesional pada hewan coba sering mengungkapkan 

serangkaian efek akibat pajanan toksikan dalam berbagai dosis untuk berbagai masa 

pajanan. Untuk meneliti berbagai efek yang berhubungan dengan masa pajanan, 

penelitian toksikologi biasanya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu uji toksisitas 

akut, uji toksisitas subkronik, dan uji toksisitas kronik (Lu, 1995). 

Uji toksisitas akut adalah uji yang dilakukan dengan memberikan obat 

sebanyak satu kali dalam jangka waktu 24 jam; uji toksisitas subkronis atau subakut 

merupakan uji toksisitas jangka pendek yang dilakukan dengan memberikan bahan 

obat secara berulang, biasanya setiap hari atau lima kali seminggu, selama jangka 

waktu kurang lebih 10% dari masa hidup hewan, yaitu 3 bulan untuk tikus dan 1 

atau 2 tahun untuk anjing. Meskipun demikian, beberapa peneliti menggunakan 

jangka waktu yang lebih pendek, misalnya, pemberian zat selama  14 dan 28 hari; 

uji toksisitas kronik merupakan uji toksisitas jangka panjang yang dilakukan 

dengan memberikan bahan obat berulang-ulang selama 3-6 bulan atau seumur 

hidup hewan, misalnya 18 bulan untuk mencit, 24 bulan untuk tikus, dan 7-10 tahun 

untuk anjing dan monyet. Memperpanjang  percobaan kronis lebih dari 6 bulan 

tidak akan bermanfaat, kecuali untuk percobaan karsinogenik (Harmita dan Hadji, 

2006). 
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2.1.2 Uji Toksisitas Akut 

Tujuan utama uji ketoksikan akut suatu obat adalah untuk menetapkan 

potensi ketoksikan akut, yakni kisaran dosis letal atau dosis toksik obat terkait, pada 

satu hewan uji atau lebih. Selain itu, uji ini juga ditujukan untuk menilai berbagai 

gejala klinis yang timbul, adanya efek toksik yang khas, dan mekanisme perantara 

terjadinya kematian hewan uji. Kriteria awal yang sering digunakan untuk evaluasi 

uji ketoksikan senyawa baru umumnya menggunakan kematian sebagai indeks 

untuk memperkirakan dosis letal yang mungkin terjadi pada manusia. Harga LD50 

adalah besarnya dosis suatu senyawa yang dapat menyebabkan kematian 50% 

jumlah populasi dalam jangka waktu tertentu (Loomis, 1978). 

Uji toksisitas akut dirancang untuk menentukan LD50 obat, dan 

menunjukkan organ sasaran yang mungkin mengalami kerusakan. LD50 

didefinisikan sebagai dosis tunggal suatu zat yang secara statistik diharapkan akan 

membunuh 50% hewan uji. Pengujian ini juga dapat menunjukkan  organ sasaran 

yang mungkin dirusak dan efek toksik serta spesifiknya, serta memberikan petunjuk 

tentang dosis yang sebaiknya digunakan dalam pengujian yang lebih lama (Lu, 

1995). 

Respon berbagai hewan percobaan terhadap uji toksisitas sangat berbeda, 

tetapi hewan percobaan yang lazim digunakan adalah salah satu galur (strain) tikus 

putih. Kadang-kadang digunakan mencit dan satu atau dua spesies yang lebih besar 

seperti anjing, babi, atau kera. Tikus putih yang digunakan biasanya berusia 2-3 

bulan dengan bobot badan 180-200 gram (Harmita dan Hadji, 2006). Uji Toksisitas 

akut dilakukan dengan memberi senyawa yang sedang diuji sebanyak satu kali atau 
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beberapa kali dalam jangka waktu 24 jam, kemudian diamati selama 14 hari 

(Loomis, 1978). Untuk dosis yang digunakan berdasarkankan pedoman OECD 

(2001) yaitu 5, 50, 300, 2000 dan 5000 mg/kg. Hal tersebut untuk dapat mengetahui 

batasan dosis yang digunakan tetapi ketika menggunakan dosis 5000 mg/kgBB 

sangat tidak dianjurkan kecuali jika ada kemungkinan kuat bahwa hasil tes tersebut 

memiliki relevansi langsung untuk melindungi hewan atau kesehatan manusia. 

Tabel 2.1 Klasifikasi toksisitas relatif (Lu, 1995) 

Kategori LD 50 

Supertoksik  5 mg/kg bb atau kurang 

amat sangat toksik 5 – 50 mg/kg bb 

Sangat toksik 50 – 500 mg/kg bb 

Toksik sedang 0,5 – 5 g/kg bb 

Toksik ringan 5 – 15 g/kg bb 

Praktis tidak toksik >15 g/kg bb 

 

Metode penetapan gejala klinis pada umumnya menimbulkan beberapa 

gejala klinis, diantaranya peningkatan aktifitas, peningkatan laju bernafas, mencit 

tampak meregangkan badan dan beristirahat di sudut kandang. Hal ini disebabkan 

karena kandungan bahan kimia dari produk herbal yang memiliki sifat toksik berat. 

Pada akhirnya mencit mulai menutup mata dan terlihat tenang, dan akhirnya 

mengalami kematian setelah periode kritis (3 jam) (Ibrahim et,al. 2012). Kematian 

yang timbul oleh kerusakan pada hati, ginjal atau sistem hemopoetik tidak akan 

terjadi pada hari pertama. Kematian yang ditimbulkan karena kerusakan tersebut, 
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baru timbul paling cepat pada hari ketiga sehingga para peneliti memberikan 

perpanjangan waktu sampai 14 hari (Sari, 2011). 

2.1.3 Uji Toksisitas Subkronik 

 Uji toksisitas subkronik adalah uji untuk mengetahui pengaruh merugikan 

yang timbul akibat pemberian takaran harian berulang dari obat, bahan kimia, atau 

pemaparan dengan bahan-bahan tersebut yang berlangsung sekitar  10 % dari 

rentang hidupnya. Meskipun demikian, beberapa peneliti menggunakan jangka 

waktu yang lebih pendek, misalnya, pemberian zat selama  14 dan 28 hari 

(Djojosumarto, 2008). 

 Toksisitas subkronik menyediakan informasi mengenai bahaya kesehatan 

yang dapat muncul dari sebuah paparan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. 

Studi ini dapat memberikan informasi mengenai organ target, kemungkinan 

terjadinya akumulasi, dan estimasi dari level yang tidak menimbulkan efek dari 

suatu paparan yang dapat digunakan untuk menentukan level dosis untuk studi 

kronik dan mendirikan kriteria keselamatan untuk paparan manusia (Barille, 2005). 

Pada uji toksisitas subkronik disarankan untuk memilih tiga dosis. Satu 

dosis yang cukup tinggi untuk menimbulkan tanda toksisitas yang pasti tetapi tidak 

cukup tinggi untuk membunuh sebagian besar hewan itu, dosis rendah yang 

diharapkan tidak membunuh tidak akan membunuh sama sekali, dan dosis 

menengah (Lu, 1995). 

Dosis biasanya dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh dari uji 

toksisitas akut. Semua informasi tentang zat kimia yang berkaitan  dan tentang 

metabolismenya, terutama ada atau tidaknya bioakumulasi, juga ikut 
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dipertimbangkan (Lu, 1995). Binatang percobaan diteliti dan diobservasi dengan 

ketat dan dilakukan berbagai pemeriksaan  laboratorium terhadap darah dan urin, 

termasuk pemeriksaan histologi dan patologi anatomi (Staf Pengajar Departemen 

Farmakologi, 2004). 

2.2 Ginjal 

2.2.1 Morfologi 

 

Gambar 2.1. Anatomi Ginjal (WebMD, 2015) 

 Ginjal pada mamalia  berjumlah sepasang, yang terletak dalam rongga 

abdomen retroperitonial primer kiri dan kanan kolumna vertebralis. Ukuran ginjal 

kiri lebih panjang daripada ukuran ginjal kanan. Organ tersebut berbentuk 

menyerupai kacang yang sisi cekungnya menghadap medial. Sisi cekung pada 

bagian medial tersebut dinamakan hilum, yang merupakan tempat masuk pembuluh 

darah arteri renalis dan saraf, serta tempat keluar pembuluh darah vena renalis dan 

ureter (Setiadi, 2007). 

Ginjal terdiri dari sekitar satu juta nefron yang berperan penting dalam 

mempertahankan homeostasis dengan mengatur volume dan komposisi plasma, 
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terutama elektrolit dan air. Ginjal mengatur keseimbangan cairan tubuh, elektrolit, 

dan asam basa dengan cara filtrasi darah, reabsorpsi selektif air, elektrolit dan 

nonelektrolit, serta mengekskresi kelebihannya sebagai urin (Price dan Wilson, 

2005). 

2.2.2 Fisiologi Ginjal 

Ginjal berperan dalam proses pembentukan urin yang terjadi melalui 

serangkaian proses, yaitu: penyaringan, penyerapan kembali dan augmentasi. 

 

Gambar 2.2. Fisiologi Ginjal (Longnecker et al. 2012) 

a. Penyaringan(filtrasi) 

Pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler 

glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpori (podosit), tekanan dan 

permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. 

Selain penyaringan, di glomelurus juga terjadi penyerapan kembali sel-sel darah, 

keping darah, dan sebagian besar protein plasma. Bahan-bahan kecil yang terlarut 

di dalam plasma darah, seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, 
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bikarbonat dan urea dapat melewati saringan dan menjadi bagian dari endapan. 

Hasil penyaringan di glomerulus disebut filtrat glomerulus atau urin primer, 

mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya 

(Farida, 2012). 

b. Penyerapan kembali (Reabsorbsi) 

Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin pimer akan diserap 

kembali di tubulus kontortus proksimal, sedangkan di tubulus kontortus distal 

terjadi penambahan zat-zat sisa dan urea. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui 

dua cara. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air 

melalui peristiwa osmosis. Penyerapan air terjadi pada tubulus proksimal dan 

tubulus distal. Substansi yang masih diperlukan seperti glukosa dan asam amino 

dikembalikan ke darah. Zat amonia, obat-obatan seperti penisilin, kelebihan garam 

dan bahan lain pada filtrat dikeluarkan bersama urin. Setelah terjadi reabsorbsi 

maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder, zat-zat yang masih diperlukan 

tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang 

bersifat racun bertambah, misalnya urea (Farida, 2012). 

c. Augmentasi 

Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi 

di tubulus kontortus distal. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju rongga 

ginjal, selanjutnya menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong 

kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul 

rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Komposisi urin yang 
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dikeluarkan melalui uretra adalah air, garam, urea dan sisa substansi lain, misalnya 

pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin (Farida, 2012). 

Di bawah ini merupakan zat-zat yang melalui proses filtrasi, reabsorbsi, 

ekskresi oleh ginjal pada manusia: 

Tabel 2.2. filtrasi, reabsorbsi, dan ekskresi berbagai zat oleh ginjal (Guyton, 2006). 

Senyawa Jumlah yang 

difiltrasi 

Jumlah yang 

direabsorbsi 

Jumlah yang 

diekskresi 

Glukosa (g/hari) 180 180 0 

Bikarbonat 

(mEq/hari) 

4.320 4.318 2 

Natrium(mEq/hari) 25.560 25.410 150 

Klorida(mEq/hari) 19.440 19.260 180 

Kalium(mEq/hari) 756 664 92 

Ureum (g/hari) 46,8 23,4 23,4 

Kreatinin (g/hari) 1,8 0 1,8 

 

2.2.3 Fungsi Ginjal 

Ginjal merupakan organ utama untuk membuang produk sisa metabolisme 

yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Produk–produk ini meliputi urea (dari 

metabolisme asam amino), kreatinin (dari kreatin otot), asam urat (dari asam 

nukleat), produk akhir pemecahan hemoglobin (seperti bilirubin), dan metabolit 
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berbagai hormon. Produk-produk sisa ini harus dibersihkan dari tubuh secepat 

produksinya. Ginjal juga membuang sebagian besar toksin dan zat asing lainnya 

yang diproduksi oleh tubuh atau pencernaan, seperti pestisida, obat-obatan, dan zat 

aditif makanan (Guyton, 2006). 

Selain itu, sebagian besar elektrolit yang dikeluarkan dari kapsula Bowman 

direabsorpsi dalam tubulus proksimal. Konsentrasi elektrolit yang telah 

direabsorpsi diatur dalam tubulus distal di bawah pengaruh hormon aldosteron dan 

ADH. Mekanisme yang membuat elektrolit bergerak menyeberangi membran 

tubula adalah mekanisme aktif dan pasif. Gerakan pasif terjadi apabila ada 

perbedaan konsentrasi molekul. Molekul bergerak dari area yang berkonsentrasi 

tinggi ke area yang berkonsentrasi rendah. Gerakan aktif memerlukan energi dan 

dapat membuat molekul bergerak tanpa memperhatikan tingkat konsentrasi 

molekul. Dengan gerakan aktif dan pasif ini, ginjal dapat mempertahankan 

keseimbangan elektrolit yang optimal sehingga menjalani fungsi normal sel 

(Farida, 2012). 

Fungsi ginjal yang berperan dalam mengatur cairan dalam tubuh 

menyadarkan kita bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di muka 

bumi dengan sempurna dan seimbang. Begitu pula dengan tubuh semua makhluk 

ciptaan-Nya termasuk manusia. Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT dalam 

surat al Infithar (38): 7 

ِي ىكَٰ فَعَدَلكََ  ٱلَّذ   ٧خَلَقَكَ فَسَوذ
Artinya: “Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan 

menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang”. 
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Kata (َََفعََدلَك) fa’adalaka terambil dari kata (َََعَدل) ‘adl yang antara lain berati 

seimbang. Kata ini mempunyai arti yaitu menjadikan anggota tubuh manusia 

seimbang, serasi, sehingga harmonis (Shihab,2003). Tidak hanya bentuk tubuh, tapi 

susunan tubuh manusia telah diciptakan dengan bentuk yang seimbang, sehingga 

dengan susunan tubuh yang seimbang segala proses mekanisme dalam tubuh dapat 

dilakukan dengan baik. Seperti halnya ginjal yang bekerja untuk menjaga cairan 

dalam tubuh serta membuang racun-racun yang masuk sehingga tubuh terjaga 

keseimbangannya (Guyton, 2006). 

2.2.4 Struktur Ginjal 

 Setiap ginjal memiliki sisi medial cekung, yaitu hillus tempat masuknya 

saraf, keluarnya ureter serta masuk dan keluarnya pembuluh darah dan pembuluh 

limfe dan memiliki permukaan lateral yang cembung. Keduanya dilapisi oleh suatu 

simpai fibrosa yang tipis. Ujung atas ureter yang disebut pelvis renalis, terbagi 

menjadi dua atau tiga calix major. Cabang yang lebih kecil  yaitu calix minor 

muncul dari setiap calix major. Area yang mengelilingi calix disebut sinus renalis, 

biasanya mengandung sejumlah jaringan adiposa (Mescher, 2011). 

 Ginjal memiliki korteks di luar dan medula di dalam. Pada manusia, medula 

ginjal terdiri dari 8-15 struktur berbentuk  kerucut yang disebut piramida ginjal, 

yang dipisahkan oleh penjuluran korteks yang disebut columna renalis. Setiap 

piramida medula dan jaringan korteks di dasarnya dan di sepanjang sisnya 

membentuk suatu lobus ginjal (Mescher, 2011).  

 Setiap ginjal terdiri atas 1-1,4 juta unit fungsional yang disebut nefron. 

Cabang utama nefron adalah korpuskel ginjal (glomerulus dan kapsula Bowman), 
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tubulus kontortus proksimal, ansa henle, tubulus distal, dan tubulus colligens 

(Mescher, 2011).  

2.2.4.1 Glomerulus 

 Glomerulus adalah bagian nefron yang bertanggung jawab untuk produksi 

suatu ultrafiltrat dari plasma. Permukaan filtrasi dari semua glomeruli digabungkan 

menjadi satu adalah 1 meter persegi. Glomerulus tersusun dari suatu anyaman 

kapiler yang dilapisi oleh sel-sel endotel dan lapisan-lapisan dari kapsula Bowman 

dengan membran dasar yang bersangkutan (Bevelander, 1988). 

Arteriol masuk membawa darah ke dalam gumpalan kapiler disebut arteriol 

afferent, dan menyalurkan darah ke luar gumpalan disebut ateriol efferent. Di antara  

kapiler sering dijumpai sel mesangium yaitu sel yang menyerupai perisit dalam 

menghasilkan komponen suatu selubung lamina eksternal, sedangkan di daerah 

pinggiran glomerulus terdapat banyak sel yang berasal dari kapsula bowman, yaitu 

podosit. Podosit tampak memiliki banyak tonjolan yang bercabang-cabang rapat 

dan semua tonjolan itu merangkul kapiler dengan ketat. Dengan banyak tonjolan 

ini maka kapiler daerah pinggir gumpalan dapat dilingkup sempurna dan rapat oleh 

kapsula Bowman sehingga proses filtrasi bahan kenih berjalan lancar (Yatim, 

1996). 

Membram kapiler glomerulus mirip sepeti membran kapiler yang lain, 

namun memiliki tiga lapisa utama, yaitu: endothelium kapiler, membran dasar, dan 

lapisan sel epitelial (podosit) yang mengelilingi permukaan luar membran dasar 

kapiler. Lapisan-lapisan ini bersama-sama membentuk sawar filtrasi yang dapat 
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menyaring air dan zat terlarut lebih banyak daripada membran kapiler biasa 

(Guyton, 2006). 

Endotelium kapiler memiliki ribuan lubang kecil yang disebut fenestra, 

mirip dengan kapiler fenestra  yang ditemukan di hati. Meskipun fenestrasinya 

relatif  besar, sel endotel kaya akan muatan negatif tertentu yang menghambat aliran 

protein plasma. Membran dasar yang mengelilingi endotel terdisi atas jaringan 

selaput kolagen dan proteoglikan yang memiliki suatu ruangan besar yang dapat 

menyaring sujumlah besar air dan zat terlarut yang kecil. Membran dasar efektif 

mencegah filtrasi protein plasma, sebagian karena muatan listrik sangat negatif 

yang berasal dari proteoglikan. Bagian akhir dari membran glomerulus adalah 

podosit yang mengelilingi permukaan luar kapiler. Tonjolan kaki ini dipisahkan 

oleh celah pori-pori (slitepores) yang dilalui oleh filtrat glomerulus. sel-sel epitel 

yang juga memiliki muatan negatif, merupakan pembatas tambahan terhadap 

filtrasi protein plasma (Guyton, 2006). 

 

Gambar 2.3. Glomerulus (Cuminings, 2001) 
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2.2.4.2 Kapsula Bowman 

 Berbentuk piala bundar berdinding ganda, seperti bola kempis menekuk 

pada satu sisi. Di tempat cekungan kapsul terdapat glomerulus. Rongga antara dua 

dinding kapsul disebut rongga kapsul, untuk menampung bahan kemih yang 

berfiltrasi dari glomerulus. Dinding sebelah dalam disebut epitel viscera atau epitel 

glomerulus. Epitel sebelah luar disebut epitel parietal. Sel epitel viscera yang 

bertonjolan banyak disebut podosit (Yatim, 1996). 

 Lapisan parietal glomerular terdiri atas selapis epitel skuamosa yang 

ditunjang lamina basal dan selapis tipis serat retikular di luar. Di kutub tubular atau 

perkemihan, epitelnya berubah menjadi epitel selapis kuboid yang menjadi ciri 

tubulus proksimal (Mescher, 2010). 

 Selama perkembangan embrional, epitel selapis pada lapisan parietal relatif 

tidak mengalami perubahan, sedangkan lapisan internal atau viseral sangat 

termodifikasi. Sel-sel lapisan viseral ini yaitu podosit memiliki badan sel yang 

menjulurkan beberapa prosesus primer. Setiap prosesus primer menjulurkan 

banyak prosesus (kaki) sekunder atau pedikel yang memeluk bagian kapiler 

glomerulus. Badan sel podosit tidak tidak berkontak dengan membran basal kapiler 

tetapi setiap pedikel berkontak langsung dengan struktur tersebut (Mescher, 2010). 
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2.2.4.3 Pembuluh (Tubulus) 

 

Gambar 2.4.  Tubulus (School of Anatomy and Human Biology, 2015) 

 Pembuluh kontortus proksimal terletak di kutub tubular korpuskel ginjal 

(Mescher, 2011).  Pembuluh dibina atas selapis sel epitel bentuk batang dan kubus. 

Makin jauh dari pangkal korpuskel ginjal sel epitel itu makin rendah dan pada 

lengkung Henle jadi gepeng. Pada pangkal pembuluh proksimal, sebelum lengkung 

Henle, sel berukuran besar sehingga lumennya sempit. Pada lengkung henle hanya 

2-3 sel yang membina satu keliling pembuluh dan lumennya pun kecil.pada 

pembuluh distal sel membesar lagi, meskipun lebih rendah daripada daripada sel 

pembuluh proksimal bagian pangkal. Di sini satu keliling pembuluh terdiri dari 

sekitar 8-10 sel, dan lumen lebih lapang daripada sebelumnya (Yatim, 1996).  

Pada pembuluh pengumpul terdapat banyak nefron sekitar bermuara. 

Pembuluh ini lurus menuju piramid ginjal dan membentuk berkas dengan pembuluh 
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tetangga. Dinding pembuluh pengumpul dibina atas selapis sel epitel bentuk kubus 

(Yatim, 1996). 

2.2.5 Kerusakan pada Ginjal  

Ginjal menjadi organ sasaran utama dari efek toksik karena peranannya 

dalam mengkonsentrasikan toksikan pada filtrat, membawa toksikan melalui sel 

tubulus, dan mengaktifkan toksikan tertentu. Efek toksikan yang ditunjukkan dapat 

beragam, mulai dari perubahan biokimia sampai dengan kematian sel, yang 

umumnya muncul sebagai perubahan fungsi ginjal sampai dengan gagal ginjal (Lu, 

1995). 

Ginjal membuang toksikan dari tubuh dengan mekanisme yang serupa 

dengan mekanisme yang digunakan untuk membuang hasil akhir metabolisme faali, 

yaitu dengan filtrasi glomerulus, difusi tubuler, dan sekresi tubuler. Kapiler 

glomerulus memiliki pori-pori yang besar (70 nm); karena itu, sebagian besar 

toksikan akan lewat di glomerulus, kecuali toksikan yang sangat besar (lebih besar 

dari BM 60.000) atau yang terikat erat pada protein plasma. Oleh karena itu 

glomerulus memiliki potensial untuk dapat rusak oleh toksikan (Lu, 1995). 

 Bagian dalam ginjal yang paling rentan terhadap efek toksik adalah tubulus 

proksimal. Hal tersebut disebabkan absorbsi dan sekresi aktif yang terjadi di dalam 

tubulus tersebut. Selain itu, kadar sitokrom P-450 pada tubulus kontortus proksimal 

lebih tinggi untuk mendetoksifikasi atau mengaktifkan toksikan (Lu, 1995).  

 Seperti halnya hati, ginjal juga rawan terhadap zat-zat kimia. Oleh karena 

itu, zat kimia yang terlalu banyak berada di dalam ginjal diduga akan 

mengakibatkan kerusakan sel seperti piknosis dan kongesti. Piknosis atau 
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pengerutan inti merupakan homogenisasi sitoplasma dan peningkatan eosinofil. 

Piknosis ini merupakan tahap awal kematian sel (nekrosis). Tahap berikutnya yaitu 

inti pecah (karioreksis) dan inti menghilang (kariolisis). Piknosis dapat terjadi 

karena adanya kerusakan di dalam sel antara lain kerusakan membran yang diikuti 

oleh kerusakan mitokondria dan aparatus golgi sehingga sel tidak mampu 

mengeliminasi air dan trigliserida sehingga tertimbun dalam sitoplasma sel. Pada 

ginjal piknosis paling sering terjadi pada tubulus proksimal karena di tubulus inilah 

terjadi proses reabsorbsi sehingga peluang terjadinya kerusakan akibat dari toksikan 

paling tinggi. Kongesti adalah terjadinya bendungan darah pada glomerulus. Hal 

ini disebabkan adanya kerusakan pada badan malpighi sehingga sel-sel darah merah 

dapat menembus glomerulus (Himawan, 1992). 

Kerusakan pada tubulus dapat terjadi pada sel-sel epitel, antara lain 

mengalami degenerasi dan atrofi sehingga lumen melebar. Kerusakan lebih lanjut 

dapat mengakibatkan kematian nefron (Ressang, 1984 dalam Irawati, 2007). 

Kematian nefron terjadi akibat degenerasi sel. Degenerasi sel adalah kemunduran 

sel yang menyebabkan perubahan dalam bentuk maupun fungsi. Degenerasi 

tersebut antara lain (Himawan, 1992): 

1) Degenerasi bengkak keruh 

Biasanya terjadi pada sel tubulus, sel yang terkena degenerasi 

tersebut menjadi besar, pucat, padat karena bertambahnya massa air dalam 

sel. Perubahan ini, bersifat reversible yang disebabkan oleh infeksi, demam, 

dan keracunan. 
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2) Degenerasi hidrofik 

Secara mikroskopis tampak vakuola yang jernih tersebar dalam 

sitoplasma. Tampak vakuola kecil bersatu membentuk vakuola besar, 

sehingga inti terdesak ke tepi. Kemunduran ini sering terjadi pada tubulus 

renalis. 

3) Degenerasi lemak 

Di dalam sel terdapat pengumpulan lemak secara abnormal akibat 

gangguan metabolisme. Dengan pewarnaan Hematoxyline-Eosin akan 

tampak vakuola kecil tersebar di dalam sitoplasma. 

4) Nekrosis 

Perubahan bentuk terutama pada inti, antara lain hilangnya 

gambaran kromatin, inti tampak lebih padat berwarna gelap (piknosis), inti 

terbagi atas fragmen-fragmen (karioreksis), dan inti terlihat pucat  

 Menurut Cotran (1995), kerusakan ginjal berupa nekrosis tubulus 

disebabkan oleh sejumlah racun organik. Hal ini terjadi karena pada sel epitel 

tubulus terjadi kontak langsung dengan bahan yang direabsorbsi, sehingga sel epitel 

tubulus ginjal dapat mengalami kerusakan berupa degenerasi lemak ataupun 

nekrosis pada inti sel ginjal. 

Nekrosis terjadi setelah suplai darah hilang atau setelah terpajan toksin dan 

ditandai dengan pembengkakan sel, denaturasi protein, serta kerusakan organel sel. 

Perubahan inti sel nekrosis berupa piknosis, ditandai melisutnya inti sel dan 

peningkatan basofil, kariolisis inti sel pucat dan terlarut dan karioreksis, fragmen 

inti sel yang piknotik dan selanjutnya dalam 1-2 hari inti dalam sel yang mati benar-
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benar menghilang (Mitchell dan Cotran, 2007). Sel-sel epitel yang mati akan 

terlepas dari membran basal dan menyumbat tubulus (Guyton, 2006). 

 Edema merupakan salah satu penyebab rusaknya glomerulus. Menurut 

Pratama (2013), edema merupakan peningkatan volume cairan ekstraseluler dan 

ekstravaskuler (cairan intersitium) yang disertai penimbunan cairan yang dalam 

jaringan dan rongga seroa (jaringan ikat longgar dan rongga badan). Edema terjadi 

akibat adanya kongesti, pertambahan permeabilitas kapiler, dan tekanan osmotik 

darah maupun cairan sehingga menyebabkan lolosnya protein pada filtrat 

glomerulus. Kongesti merupakan peningkatan sel darah merah pada jaringan dan 

bagian tubuh yang mengalami proses patologi. 

Penyempitan glomerulus ginjal merupakan kerusakan yang diakibatkan 

oleh adanya edema, peradangan maupun proliferasi dari epitel kapsula Bowman 

sehingga terjadi penyempitan pada ruang bowman. Saat terjadi peningkatan 

permeabilitas kapiler dan filtrasi pada glomerulus, maka protein plasma dan sel 

darah merah dapat bocor dari glomerulus sehingga membran filtrasi glomerulus 

rusak dan terjadi pembengkakan serta edema di ruang Bowman yang dapat 

mengakibatkan ruang bowman menyempit (Mayori dkk., 2013).  

2.3 Tanaman Katuk 

2.3.1 Klasifikasi 

Taksonomi tanaman katuk menurut Rukmana (2003) dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 
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Kingdom : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotiledoneae 

Bangsa  : Euphorbiales 

Suku   : Euphorbiceae 

Marga   : Sauropus 

Jenis   : Sauropus androgynous (L.) Merr. 

2.3.2 Morfologi 

 

Gambar 2.5. Tanaman Katuk (Sari, 2011) 

 

Tanaman katuk mempunyai beberapa nama daerah, antara lain karekur, 

simani, dan cengkok manis. Di Bali, tanama katuk disebut kayu manis. Tanaman 

katuk tumbuh menahun (perennial), berbentuk semak perdu dengan ketinggian 

antara 2 ½ m- 5 m, dan merumpun. Susunan morfologi tanaman katuk terdiri atas 

akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji (Rukmana, 2003). 

 Sistem perakaran tanaman katuk menyebar ke segala arah dan dapat 

mencapai kedalaman antara 30 cm-50 cm. Batang dan tanaman tumbuh tegak dan 
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berkayu. Pada stadium muda, batang tanaman berwarna hijau; dan setelah tua 

berubah menjadi kelabu keputih-putihan. Tanaman katuk cukup tahan terhadap 

perlakuan mekanis, misalnya pemangkasan. Bila ujung batang tanaman dipangkas 

maka pada bagian bekas pangkasan akan tumbuh tunas-tunas baru yang berbentuk 

percabangan, dengan tata letak agak jarang (Rukmana, 2003). 

 Tanaman katuk mempunyai daun majemuk genap, berukuran kecil, 

berbentuk bulat seperti daun kelor, dan tersusun dalam tangkai daun. Anak daun 

berbentuk bulat telur dengan ujung lancip, struktur tipis dengan pangkal tumpul, 

dan bagian tepi rata. Permukaan atas daun berwarna hijau gelap, sedangkan 

permukaan bawah daun berwarna hijau muda (Rukmana, 2003). 

 Tanaman katuk berbunga sepanjang tahun. Bunga tanaman berukuran kecil, 

berwarna merah gelap sampai kekuning-kuningan dengan bintik-bintik merah 

gelap, serta mempunyai kelopak bunga yang keras dan berwarna putih kemerah-

merahan. Buah katuk berbentuk bulat, berukuran kecil seperti kancing, berwarna 

putih, dan di dalamnya terdapat tiga butir biji (Rukmana, 2003). 

2.3.3 Kandungan dan Senyawa Daun Katuk 

Tanaman katuk (Sauropus androgynous (L.) Merr.) telah lama dikenal oleh 

masyarakat di Indonesia sebagai tanaman sayuran dengan kandungan gizi yang 

cukup tinggi. Jika dilihat kandungan zat makanan per 100 gram katuk mengandung 

kalori 59 kal., protein 4.8 g, lemak 1 g, karbohidrat 11 g, kalsium 204 mg, fosfor 

83 mg, besi 2.7 mg, vitamin A 10370 SI, vitamin B1 0.1 mg, vitamin C 239 mg, air 

81 g b.d.d (40%) (Wiradimadja dkk., 2006).  
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Dalam skrining fitokimia ekstrak etanol daun katuk (Sauropus androgynus 

(L.) Merr.) terdapat senyawa kimia golongan alkaloid, triterpenoid, saponin, tanin, 

polifenol, glikosida dan flavonoid. Padmavathi (1990) menyebutkan alkaloida 

dalam daun katuk adalah papaverin yang jika dikonsumsi secara rutin dapat 

menimbulkan efek rasa pusing, mabuk dan konstipasi . 

Agusta et al. (1997) melaporkan bahwa pengujian ekstrak daun katuk 

dengan menggunakan analisa kromatografi gas dan spekrometri masa (KGMS), 

menunjukkan adanya enam senyawa utama yaitu monomethyl succinate dan cis-2- 

methyl cyclopentanol asetat (ester), asam benzoat dan asam fenil malonat 

(asamkarboksilat), 2 Pyrolidinon dan methyl pyroglutamat (alkaloid). Semua 

senyawa ini berpotensi untuk industri kimia dan farmasi. 

Menurut Suprayogi dkk. (2000), terdapat tujuh senyawa aktif utama di 

dalam daun katuk yang berpengaruh terhadap fungsi fisiologis tubuh. Senyawa-

senyawa tersebut bekerja secara langsung maupun tidak langsung di dalam 

jaringan. 
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Tabel 2.3 Senyawa aktif utama tanaman katuk dan pengaruhnya terhadap 

fungsi fisiologis di dalam jaringan (Suprayogi, 2000). 

Senyawa aktif Pengaruhnya Pada Fungsi Fisiologis 

Octadecanoic acid 9-Eicosyne Sebagai prekursor dan terlibat dalam 

biosintesis senyawa eicosanoids 

(prostaglandin, prostacyclin, 

tromboxane, lipoxin, dan leukotrines) 

5,8,11-heptadecatrinoic acid 

9,12,15-octadecatrinoic acid 

11,14,17-eicosatrienoic acid 

Androstan-17-one,3,-ethyl-3-hydroxy- 

5alpha 

dalam sintesis senyawa hormon-hormon 

steroid (progesteron, oestradiol, 

testosterone, dan glucocorticoid) 

Senyawa 1-6 secara bersamaan Memodulasi hormon-hormon 

laktogenesis dan laktasi serta aktifitas 

fisiologi yang lain 

3,4-dimethyl-2-oxocyclopent-3-

enylacetatic 

Acid 

Sebagai eksogenous asam acetat dari 

saluran pencernaan dan terlibat dalam 

metabolisme seluler melalui siklus krebs 

 

Penelitian Subekti (2008), menyebutkan bahwa pemberian ektrak daun 

katuk dan tepung daun katuk pada puyuh memiliki fertilitas dan daya tetas pada 

puyuh kecenderungan lebih baik. Hal tersebut karena kandungan fitosterol dalam 

daun katuk yang dapat mempengaruhi daya tetas dan fertilitas. Fitosterol 

merupakan prekursor hormon steroid yang berperan dalam fungsi reproduksi 

unggas. Burton (2002) menyatakan bahwa fitosterol merupakan fitokimia yang 

ditemukan dalam tanaman dan produk tanaman yang secara struktural dan 

fungsional sama dengan 17β-estradiol, yaitu isoflavon.  
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Dalam Hikmah (2014) juga menyebutkan bahwa daun katuk mengandung 

senyawa fitoestrogen yang yang mampu berikatan dengan reseptor estrogen. 

Sehingga pemberian ekstrak air daun katuk mempengaruhi tebal dan berat 

endometrium mencit premenopause.  

2.3.4 Manfaat Daun Katuk 

Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan di muka bumi dengan sangat 

beragam. Hal ini telah disebutkan dalam al Quran dalam surat An Nahl (16): 11 

رۡعَ لكَُم بهِِ  ينُۢبتُِ  يۡتُونَ وَ  ٱلزذ عۡنَبَٰ وَ  ٱلنذخِيلَ وَ  ٱلزذ
َ
ِ  ٱلۡۡ

 إنِذ فِ  ٱلثذمَرَتِٰ  وَمِن كُل
رُونَ    ١١ذَلٰكَِ لَأٓيةَٗ للقَِوۡمٖ يَتَفَكذ

Artinya: Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; 

zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menumbuhkan berbagai macam 

tumbuhan-tumbuhan dengan air hujan. Dari tumbuhan yang cepat layu hingga 

tanaman yang panjang usianya. Berasal dari sumber air yang sama, tanah tempat 

tumbuhnya berdempet, tetapi ragam dan rasanya berbeda. Begitu pula manfaat yang 

dihasilkan. Sesungguhnya pada yang demikian yakni pada curahan hujan dan 

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

seperti itu adalah Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tanda itu berguna bagi kaum yang 

memikirkan (Shihab, 2002).  

Keragaman tumbuhan ini akan memberikan manfaat yang besar jika dikaji 

lebih mendalam. Salah satu tumbuhan yang kaya akan manfaat yakni Sauropus 

androgynous. 
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Daun katuk (Sauropus androgynus (L.) Merr.) mempunyai banyak manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan utama daun katuk dalam obat tradisional 

adalah sebagai penambah air susu ibu (ASI), yang secara turun temurun 

menyebutkan, bahwa daun katuk ini penggunaannya dengan cara dibuat sayur, 

dimakan setiap hari maka akan memperbanyak dan memperlancar keluarnya ASI 

(Malik, 1997). 

Selain itu, kandungan kimia dalam daun katuk berkhasiat untuk melindungi 

struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, anti inflamasi, mencegah keropos 

tulang, dan sebagai antibiotik alami. Fungsi lainnya yaitu berperan langsung 

sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi mikroorganisme seperti bakteri atau 

virus dan juga dapat meningkatkan imunitas tubuh (Middleton et al. 2000). Daun 

katuk juga dapat digunakan untuk dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional, 

misalnya sebagai obat bisul, borok, koreng, demam, air susu kurang lancar, dan 

darah kotor, sedangkan akarnya berkhasiat sebagai obat frambusia, susah kencing, 

dan untuk turun panas. (Wiradimadja, 2006). 

Selain pengaruh positif, penggunaan daun katuk  juga menyebabkan 

pengaruh negatif bila dikonsumsi dalam dosis tinggi. Suprayogi (2000) mengatakan 

bahwa penggunaan daun katuk menunjukkan efek yang cukup mengganggu yaitu 

penghambatan absorpsi kalsium di saluran pencernaan dan gangguan pada 

pernafasan. Prayogo dan Santa (1997) menemukan bahwa daun katuk mengandung 

banyak kristal kalsium oksalat bentuk roset, sehingga bagi penderita penyakit batu 

ginjal daun katuk berbahaya dikonsumsi sebagai sayuran. 

 



33 
 

2.4 Hewan Coba 

2.4.1 Klasifikasi Tikus Putih 

Menurut  Krinke  (2000) dalam Larasaty (2013)   klasifikasi  Tikus  putih  

(Rattus  norvegicus)  adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia  

Phylum : Chordata  

Subphylum : Vertebrata  

Class  : Mammalia  

Order  : Rodentia  

Family  : Muridae  

Genus  : Rattus  

Species     : Rattus norvegicus 

2.4.2 Morfologi 

Dibandingkan dengan tikus liar, tikus laboratorium lebih cepat dewasa, 

tidak memperlihatkan perkawinan musiman, dan umumnya lebih mudah 

berkembangbiak. Jika tikus liar dapat hidup 4-5 tahun, tikus laboratorium jarang 

hidup lebih dari 3 tahun. Umumnya berat badan tikus laboratorium lebih ringan 

daripada tikus liar. Biasanya pada umur empat minggu, berat badan tikus liar 

mencapai 40-50 g dan setelah dewasa sampai 300 g atau lebih, sedangkan tikus 

laboratorium pada umur empat minggu, beratnya hanya 35-40 g dan berat dewasa 

rata-rata 200-250 g, tetapi bervariasi tergantung pada galur. Tikus jantan tua dapat 

mencapai 500 g tetapi tikus betina jarang yang lebih dari 350 g. Galur yang paling 

besar ukuran tubuhnya adalah galur Sprague Dawley yang hampir sebesar tikus liar. 

Ada dua sifat yang membedakan tikus dari hewan percobaan lain, yaitu tikus tidak 
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dapat muntah karena struktur anatominya yang tidak lazim di tempat esofagus 

bermuara ke dalam lambung dan tikus tidak mempunyai kantung empedu (Smith 

dan Mangkoewidjojo 1988 ; Sari, 2011). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Dosis subkronik dengan 4 perlakuan dengan ulangan 

masing-masing 6 kali ulangan yang terdiri dari: 

a) Kelompok 1 (Kontrol)  :Pemberian akuades 

b) Kelompok II  (PI)     :Dosis 45 mg/kg BB 

c) Kelompok III (P2)   :Dosis 60 mg/kg BB 

d) Kelompok IV (P3)   :Dosis 75 mg/kg BB 

3.2 Variabel Penelitian 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah pemberian 

ekstrak air daun katuk (Sauropus  androgynus) dengan dosis berbeda. 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah gambaran histologis ginjal 

tikus yang terdiri dari diameter glomerulus, jumlah penutupan tubulus 

proksimal dan berat ginjal. 

c. Variabel kendali dalam penelitian ini adalah jenis hewan uji yaitu tikus 

galur Wistar jenis kelamin betina.  
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3.3 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2015 di Laboratorium 

Biosistematik, Laboratorium Fisiologi Hewan, dan Laboratorium Optik Jurusan 

Biologi, Fakultas Sains Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim (UIN MALIKI) Malang dan Laboratorium Biologi Univeritas 

Muhammadiyah Malang. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus (Rattus 

norvegicus) betina, berumur 2 bulan dan berat badan antara 150 g – 200 g yang 

berjumlah 24 ekor. Tikus (Rattus norvegicus) betina diperoleh dari peternakan tikus 

Sudimoro di kota Malang. Bahan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

simplisia daun katuk (Sauropus androgynous) yang didapatkan di daerah Materia 

Medika Batu Malang, dan ekstrak air daun katuk di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3.5 Alat dan Bahan 

3.5.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang hewan coba 

dan kawat, blender, saringan, kanula (jarum berujung tumpul), timbangan analitik, 

gelas beaker, pengaduk, tissue, seperangkat alat bedah, mikroskop, kaca benda dan 

kaca penutup, cawan petri, timbangan manual, alat suntik 3 ml, hand glove dan 

masker. 
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3.5.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tikus betina 24 ekor,  

sekam padi, makanan dan minuman tikus, ekstrak air daun katuk (Sauropus 

androgynus), air, tissue, klorofom, alkohol 70 %, pewarna Haematoxylin dan 

pewarna eosin. 

3.6 Prosedur Kerja 

Prosedur penelitian yang dilakukan sebagai berikut :  

3.6.1. Persiapan Hewan Coba 

1. Hewan coba diaklimasi di dalam laboratorium selama 1 minggu 

sebelum perlakuan.  

2. Selama proses aklimasi tikus diberi makan pelet (BR 1) dan air minum 

PAM.  

3. Setelah aklimasi, ditimbang berat badan tikus. 

4. Dilakukan pengelompokan sesuai kode kandang kelompok perlakuan 

dengan distribusi tikus dengan berat badan secara acak.  

3.6.2 Pembuatan Simplisia Daun Katuk  

1. Dikumpulkan bahan baku pembuatan simplisia dengan memanen. 

2. Dipilah hasil panen ketika tanaman masih segar untuk menghilangkan 

rumput-rumputan, bahan tanaman lain atau bagian lain dari tanaman 

yang tidak digunakan. 
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3. Dilakukan pencucian untuk membersihkan kotoran yang melekat pada 

tumbuhan menggunakan air yang mengalir di dalam bak pencucian 

yang telah disiapkan. 

4. Dilakukan pengeringan untuk menurunkan kadar air sehingga hasil 

panen tanaman obat tidak mudah ditumbuhi jamur. Metode 

pengeringan di UPT Materia Medica adalah dengan menggunakan 

bantuan sinar matahari didalam ruangan khusus untuk mengeringkan, 

apabila musim hujan kebanyakan proses pengeringan dilakukan di 

dalam oven. 

5. Dilakukan pemilihan dilakukan terhadap bahan-bahan yang gosong, 

bahan yang rusak dan dibersihkan dari kotoran. 

6. Kemudian dilakukan penggilingan menjadi serbuk ataupun langsung 

disimpan dalam bentuk kering di dalam ruang penyimpanan. Pada 

proses penggilingan simplisia harus diperhatikan mengenai jenis dan 

cara penggilingan bahan simplisia. Mesin penggilingan yang digunakan 

terdiri dari mesin penggilingan halus dan mesin penggilingan kasar. 

Mesin penggilingan kasar digunakan untuk memperkecil ukuran bahan 

simplisia yang memiliki serat kuat, biasanya berupa herba. 

Penggilingan kasar biasanya dilakukan sebelum dilakukan 

penggilingan dengan mesin penggiling halus. 

7. Serbuk hasil penggilingan tersebut selanjutnya disimpan pada ruang 

penyimpanan sesuai dengan jenis tumbuhan di dalam suatu kantong 

plastik. 
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3.6.3 Pembuatan Ekstrak Air Daun Katuk 

Langkah yang dilakukan dalam pembuatan ekstrak air daun katuk sesuai 

dengan penelitian Prishandono ( 2009) yakni :  

1. Penambahan air dengan perbandingan simplisia dan air 1:2 (b/v) 

2. Perebusan dalam waterbath pada suhu 700 C selama 2 jam, kemudian 

disaring dengan  kain saring dan kertas Whatman sehingga dihasilkan 

filtrat dan residu (Ia).  

3. Residu Ia diekstraksi kembali dengan akuades dengan maserasi di atas 

shaker dengan kecepatan putar 250 rpm selama 6 jam. Setelah itu 

disaring dengan kain saring dan kertas Whatman sehingga dihasilkan 

filtrat dan residu (Ib).  

4. Filtrat Ia dan Ib digabung sehingga diperoleh ekstrak daun katuk yang 

dilarutkan dengan pelarut air. Apabila ekstrak yang dihasilkan memiliki 

konsentrasi yang rendah maka dilakukan pemekatan dengan 

menggunakan rotary evaporator. 

3.7 Persiapan perlakuan 

3.7.1 Pembagian Kelompok Perlakuan 

Pembagian kelompok perlakuan dosis subkronik adalah dengan 4 perlakuan 

dengan ulangan masing-masing 6 kali ulangan yang terdiri dari: 

a) Kelompok 1 (Kontrol)  :Pemberian akuades 

b) Kelompok II  (PI)     :Dosis 45 mg/kg BB 

c) Kelompok III (P2)   :Dosis 60 mg/kg BB 

d) Kelompok IV (P3)   :Dosis 75 mg/kg BB 
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3.7.2 Perhitungan Dosis dan Pengenceran Ekstrak Air Daun Katuk  

Berdasarkan penelitian Hikmah (2014) tentang ekstrak air daun katuk  yang 

mengandung genistein dan daidzein sebagai terapi fitoestrogen pada mencit pre 

menepouse, digunakan dosis sebesar 15 mb/kgBB, 30 mg/kgBB, dan 45 mg/kgBB. 

Hasil terbaik didapat pada dosis 30 mg/kgBB. Pada penelitian uji toksisitas 

subkronik ini menggunakan 3 dosis yang berbeda yaitu : 

Dosis I  : 45 mg/kgBB  

Dosis II : 60 mg/kgBB  

Dosis II : 75 mg/kgBB  

Dibuat stok kebutuhan katuk dengan dosis tertinggi, kemudian dilakukan 

pengenceran untuk stok pada dosis yang lebih rendah dengan rumus pengenceran :  

M1  X V1 = M2  X  V2 

Keterangan :  

M1  = Konsetrasi dosis yang dibuat 

V1   = Volume dosis yang dibuat 

M2  = Konsetrasi dosis stok 

V2  = Volume dosis stok  

3.8 Kegiatan Penelitian 

3.8.1 Perlakuan Pemberian Ekstrak air daun Katuk 

Pemberian perlakuan aquades ekstrak daun katuk adalah dengan injeksi 

dengan spuit secara gavage / oral sesuai dengan kelompok perlakuan  selama 28 

hari. Metode pemberian dilakukan dengan memakai jarum yang panjangnya sekitar 
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10 cm dengan ujungnya yang tajam telah dimodifikasi yaitu ditambah dengan 

bentukan  bundar untuk kemudian dimasukkan ke dalam mulut. 

Perlakuan uji toksisitas subkronik adalah sebagai berikut: 

1. Dibagi tikus menjadi 4 kelompok setiap kelompok terdiri dari 6 tikus betina. 

Kelompok 1 menerima akuades  dan sebagai kontrol. Grup II, III dan IV 

menerima dosis ekstrak 45, 60 dan 75 mg / kg BB. 

2. Diaklimatisasi tikus selama 1 minggu. Selama 1 minggu sekali tikus 

ditimbang. 

3. Diberikan ekstrak air daun katuk setiap hari selama 28 hari. 

4. Dilakukan pengamatan berupa tikus yang mati, perilaku, warna kulit, 

kondisi bulu setiap tikus pada setiap level dosis setidaknya dua kali sehari 

selama pemberian ekstrak. 

5. Dievaluasi  berat badan hewan setiap 1 kali seminggu. 

6. Dibius yang hidup dengan kloroform pada hari ke-29 setelah dipuasakan 

semalam kemudian didislokasi untuk dilakukan pemeriksaan secara 

makroskopis, hematologi dan klinis kimiawi. Hasilnya dibandingkan antara 

kelompok tikus perlakuan dengan ekstrak air daun katuk dengan kelompok 

kontrol untuk setiap level dosis. 

3.8.2 Pembuatan Preparat 

Pembuatan preparat histologi ginjal dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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1. Tahap Fiksasi 

Pada tahap ini, ginjal difiksasi pada larutan formalin 10% 

selama 12-18 jam diulang sebanyak 2 kali pada larutan yang 

berbeda. 

2. Tahap Dehidrasi  

Pada tahap ini, ginjal yang telah difiksasi kemudian 

didehidrasi pada larutan etanol 70% selama 1 jam, kemudian 

dipindahkan dalam larutan ethanol 80%, dilanjutkan kedalam 

larutan ethanol 95% sebanyak 2 kali dan dalam ethanol absolut 

selama 1 jam dan diulang sebanyak 2 kali pada ethanol absolut yang 

berbeda. 

3. Tahap Clearing (Penjernihan) 

Pada tahap ini, ginjal yang telah didehidrasi kemudian 

diclearing untuk menarik kadar ethanol dengan menggunakan 

larutan xylol I selama 1 jam dan dilanjutkan ke larutan xylol II 

selama 1 jam. 

4. Tahap Embedding 

Pada tahap ini, ginjal dimasukkan kedalam kaset dan 

diinfiltrasi dengan menuangkan paraffin yang dicairkan pada suhu 

56-580C, kemudian parafin dibiarkan mengeras dan dimasukkan ke 

dalam freezer selama 2 jam. 
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5. Tahap Sectioning (Pemotongan) 

Pada tahap ini, ginjal yang sudah mengeras dilepaskan dari 

kaset dan dipasang pada mikrotom kemudian dipotong setebal 5 

micron dengan pisau mikrotom. Hasil potongan dimasukkan ke 

dalam water bath bersuhu 400C untuk merentangkan hasil potongan, 

hasil potongan kemudian diambil dengan objeck glass dengan posisi 

tegak lurus dan dikeringkan. 

6. Tahap Staining (Pewarnaan) 

Hasil potongan diwarnai dengan hematoxilin eosin 

(pewarnaan HE) melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Preparat direndam dalam larutan xylol I selama 2 menit. 

b. Preparat diambil dari xylol I dan direndam dalam larutan 

xylol II selama 2 menit. 

c. Preparat diambil dari xylol II dan direndam dalam 

ethanol absolut selama 1 menit. 

d. Preparat diambil dari ethanol absolut dan direndam 

dalam ethanol 95% selama 1 menit. 

e. Preparat diambil dari ethanol 95% dan direndam ethanol 

50% selama 30 detik. 

f. Preparat diambil dari ethanol 95% dan direndam dalam 

runnng tap water selama 5 menit. 

g. Preparat diambil dari running tap water dan direndam 

dalam mayer’s haematoksilin (Haematoksilin kristal 1 g, 
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aquadestilata 1000 ml, sodium iodate 0,20 g, amonium 

50 g, asam sitrat 1 g, chloral hydrat 50 g) selama 15 

menit. 

h. Preparat diambil dari larutan meyer dan direndam dalam 

running tap water selama 2-3 menit. 

i. Preparat diambil dari running tap water dan direndam 

dalam pewarna eosin 1 % selama 2 menit. 

j. Preparat diambil dari larutan eosin kemudian 

dimasukkan dalam ethanol 95% selama 2 menit, 

kemudian dimasukkan ke dalam ethanol absolut selama 

2 menit diulang 3 kali pada ethanol absolut yang 

berbeda. 

k. Preparat diambil dan direndam dalam xylol III selama 2 

menit, kemudian dipindahkan dalam xylol IV selama 2 

menit dan terakhir dipindahkan ke dalam xylol V selama 

2 menit. 

7. Tahap Mounting dengan entelan dan deckglass 

a. Slide dibiarkan kering pada suhu ruangan. 

b. Setelah slide kering siap untuk diamati. 

3.8.3 Pengamatan Makroskopis dan Mikroskopis 

Pengamatan makroskopik dilakukan dengan cara menimbang berat basah 

ginjal. Organ ginjal diambil lalu dibersihkan kemudian ditimbang. Selanjutnya 
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ditentukan rasio berat organ terhadap berat badan dengan menggunakan persamaan 

(Thomas, 1998): 

RBO =BO 

BB 

keterangan : 

RBO  = Rasio berat organ 

BO  = Berat organ (g) 

BB = Berat badan tikus (g) 

 Pengamatan mikroskopik dilakukan dengan mengukur diameter 

glomerulus. Dari 5 irisan ginjal tiap preparat, dipilih secara acak 50 buah diameter 

glomerulus yang selanjutnya akan diukur dan dihitung nilai rata-ratanya 

(Cahyaningsih, 2011). 

Menghitung jumlah tubulus proksimal yang menutup pada setiap 5 lapangan 

pandang berbeda pada perbesaran 400x. Perhitungan jumlah tubulus proksimal 

yang menutup dilakukan pada 5 sayatan, kemudian dihitung rata-rata yang didapat 

(Maharani, 2012).  

3.9 Analisis Data 

Dari masing-masing kelompok tikus yang diteliti, data akan dikumpulkan dan 

dimasukkan ke dalam bentuk tabel. Hasil yang didapatkan diuji normalitas dan 

homogenitasnya kemudian dianalisis dengan One Way Anova 5%. Apabila terdapat 

perbedaan yang signifikan, maka diuji lanjut dengan BNT 5%.  

 



46 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1.1 Uji Toksisitas Subkronik Ekstrak Air Daun Katuk (Sauropus 

androgynus) Terhadap Diameter Glomerulus Tikus Putih Betina 

(Rattus norvegicus) 

Hasil penelitian dari uji toksisitas subkronik ekstrak air daun katuk 

(Sauropus androgynus) terhadap diameter glomerulus tikus putih betina (Rattus 

norvegicus) dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini. 

  
 
 

  

Gambar 4.1. Gambaran glomerulus ginjal tikus putih betina yang dipapar ekstrak 

air daun katuk (Sauropus androgynus) perbesaran 400x. a) kelompok kontrol. b) 

kelompok perlakuan dosis 45 mg/kg BB. c) kelompok perlakuan dosis 60 mg/kg 

BB. d) kelompok perlakuan dosis 75 mg/kg BB 

 

a 

 

b 

d c 
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Berdasarkan gambar histologi di atas dapat dilihat adanya perubahan 

terhadap diameter glomerulus pada dosis ekstrak air daun katuk yang berbeda. 

Diameter glomerulus pada kelompok perlakuan dosis 45 mg/kg BB mengalami 

peningkatan melebihi diameter glomerulus kemudian mengalami penurunan seiring 

meningkatnya dosis perlakuan yakni dosis 60 mg/kg BB dan dosis 75 mg/kg BB. 

Selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap diameter glomerulus untuk 

mengetahui perubahan secara kuantitatif dan didapatkan rerata hasil pengukuran 

sebagai berikut (gambar 4.2). 

 

Gambar 4.2. Rerata Hasil Uji Toksisitas Subkronik Ekstrak Air Daun 

Katuk (Sauropus androgynus) terhadap Diameter Glomerulus pada Tikus 

Putih Betina (Rattus norvegicus). 

 

Rerata pada grafik hasil pengamatan (Gambar 4.1) menunjukkan bahwa 

rerata yang paling tinggi adalah pada perlakuan dengan dosis 45 mg/kg BB dengan 

rerata 70,57 µm melebihi rerata perlakuan kontrol yaitu 69,73 µm. Kemudian 

menurun pada perlakuan dosis 60 mg/kg BB yang reratanya 69,13 µm dan 
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perlakuan dosis 75 mg/kg BB dengan rerata 68,98 µm. Dari grafik tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan diameter glomerulus 

setelah perlakuan dengan ekstrak air daun katuk.  

Berdasarkan hasil pengamatan, diameter glomerulus pada perlakuan 1 atau 

dosis 45 mg/kg BB melebihi diameter glomerulus pada perlakuan kontrol. Hal ini 

disebabkan ekstrak air daun katuk memiliki senyawa senyawa-senyawa aktif yang 

bila dengan kadar yang sesuai akan memberikan efek baik untuk ginjal. 

Dari hasil uji fitokimia, diketahui bahwa ekstrak air daun katuk positif 

mengandung senyawa flovonoid, triterpenoid, tanin, glikosida, dan saponin. 

Senyawa aktif ini jika dalam dosis tepat akan bermanfaat bagi tubuh, namun jika 

dalam dosis berlebih akan berpotensi toksik. Hal ini karena tumbuhan memproduksi 

beberapa senyawa kimia beracun yang berguna sebagai mekanisme pertahanan 

terhadap hewan herbivora, kususnya serangga dan mamalia (Sudharmono, 2014). 

Senyawa aktif dalam penelitian ini yang diduga dapat melindungi kerusakan 

sel glomerulus adalah saponin, dan alkaloid. Hal ini dijelaskan oleh Elekofehinti 

(2012), bahwa kandungan saponin dari Solanum anguivi menunjukkan kandungan 

yang bertanggung jawab sebagai antioksidan. Dalam penelitian Hanani dkk (2005), 

menyebutkan bahwa alkaloid dapat berfungsi sebagai zat antioksidan. 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menetralkan dan melawan  

bahan yang toksik (radikal bebas), serta menghambat terjadinya oksidasi sel  

sehingga kerusakan sel dapat dikurangi. Radikal bebas  yang merusak tubuh dapat 

dinetralkan oleh senyawa antioksidan. Senyawa- senyawa yang tergabung dalam 

antioksidan akan menyerahkan satu atau lebih  elektronnya kepada radikal bebas 
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sehingga menjadi bentuk molekul yang normal  kembali dan menghentikan 

berbagai kerusakan yang ditimbulkan (Purboyo, 2009). 

Antioksidan dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas 

dengan meredam dampak negatif senyawa ini. Antioksidan berfungsi mengatasi 

atau menetralisir radikal bebas sehingga  dapat mencegah terjadinya kerusakan 

tubuh (Kosasih, dkk., 2006).  

Selain saponin dan alkaloid terdapat senyawa tanin yang memiliki efek 

terhadap sel ginjal. Damayanthi (2008) mengatakan bahwa tanin yang merupakan 

salah satu senyawa dari daun katuk, jika bereaksi dengan mineral makanan sebagai 

salah satu pembentuk zat besi, maka akan membentuk ikatan komplek yang tidak 

larut dalam sistem pencernaan. Akibatnya, mineral makanan tidak berfungsi lagi 

dan dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk feses. Hal ini dapat menyebabkan 

defisiensi oksigen terhadap jaringan akibat pembentukan hemoglobin menjadi tidak 

adekuat. 

Berdasarkan grafik rerata diameter glomerulus pada gambar 4.2, semakin 

tinggi dosis yang diberikan pada hewan coba maka semakin menurun diameter dari 

glomerulus. Hal ini diakibatkan terjadinya atrofi atau penyusutan di glomerulus. 

Atrofi glomerulus adalah menurunnya ukuran jaringan yang disebabkan oleh 

berkurangnya jumlah sel atau berkurangnya ukuran sel (Spector, 1993). 

Sel-sel khususnya bergantung pada suplai oksigen yang kontinyu, sebab 

energi dari reaksi-reaksi kimia oksidatiflah yang menggerakkan sel dan 

mempertahankan integritas berbagai komponen sel. Karena itu, tanpa oksigen 

berbagai aktivitas pemeliharaan dan sintesis sel berhenti dengan cepat. Jika 
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berlangsung cukup lama, maka sel akan mencapai titik di mana sel tidak lagi dapat 

mengkompensasi dan tidak dapat melangsungkan metabolisme dan akhirnya 

menyebabkan kematian sel (Ahmad, 2015). Kematian sel inilah yang kemungkinan 

menyebabkan penyusutan pada glomerulus. 

Data diameter glomerulus kemudian dilanjutkan dengan perhitungan 

statistika untuk mengetahui pengaruh yang nyata pemberian ekstrak air daun katuk 

terhadap diameter glomerulus ginjal. Data yang didapatkan terlebih dahulu diuji 

normalitas dan homogenitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi pada diameter glomerulus tikus putih betina yang diberikan ekstrak 

daun katuk adalah 0,321. Signifikansi dari data tersebut 0,321 > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan  bahwa data yang yang diuji tersebut normal. Sedangkan berdasarkan 

uji homogenitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada diameter glomerulus 

adalah 0,129. Signifikansi dari nilai diameter glomerulus 0,129 > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa varian data dari dua atau lebih kelompok populasi data 

sama. 

Hasil penelitian dan analisis statistik dengan ANOVA tentang pemberian 

ekstrak air daun katuk (Sauropus androgynus) terhadap glomerulus tikus putih 

betina (Rattus norvegicus), diperoleh data yang menunjukkan bahwa F hitung > F 

tabel 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari 

pemberian ekstrak daun katuk terhadap diameter glomerulus tikus putih betina 

seperti yang dicantumkan pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Ringkasan Hasil Perhitungan ANOVA tentang Uji Toksisitas Subkronik 

Ekstrak Daun Katuk (Sauropus androgynus) terhadap Diameter 

Glomerulus pada Tikus Putih Betina (Rattus norvegicus). 

SK Db JK KT F hitung F 5 % 

perlakuan 3 9,43365 3,14455 0,357 3,1 

Galat 20 175,9254 8,79627 

  Total 23 185,359   

Keterangan: SK = Sumber Keragaman  

db = Derajat Bebas  

JK = Jumlah Kuadrat  

KT = Kuadrat Tengah 

Pada tabel 4.1 diketahui diameter glomerulus menunjukkan F hitung 0,357 

< F tabel 3,1 sehingga hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis 1 (H1) ditolak. Dari 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa uji toksisitas subkronik ekstrak air 

daun katuk tidak terdapat efek toksik terhadap diameter glomerulus tikus putih 

betina. Hal ini kemungkinan terjadinya proses adaptasi jaringan glomerulus 

terhadap paparan eksrak air daun katuk. 

Untuk membuktikan bahwa penurunan diameter glomerulus disebabkan 

berkurangnya jumlah sel, maka dilakukan perhitungan jumlah sel penyusun 

glomerulus. Menyusutnya diameter glomerulus karena berkurangnya jumlah sel 

dapat diketahui dari hasil rerata perhitungan jumlah sel glomerulus (lampiran 2). 

Pada perlakuan kontrol rerata sel gomerulus berjumlah 62,055; pada perlakuan 

dosis 45 mg/kg BB sel glomerulus berjumlah 64,388; pada perlakuan dosis 60 

mg/kg BB sel glomerulus berjumlah 60,944 dan pada perlakuan dosis 75 mg/kg BB 

sel glomerulus berjumlah 56,77. Hasil dari rerata menunjukkan bahwa jumlah sel 

berkurang seiring peningkatan jumlah dosis. 
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Gambar 4.3. Rerata Hasil Uji Toksisitas Subkronik Ekstrak Air Daun 

Katuk (Sauropus androgynus) terhadap Jumlah Sel Glomerulus pada Tikus 

Putih Betina (Rattus norvegicus). 

 

Data jumlah sel glomerulus kemudian dianalisis statistik untuk mengetahui 

adanya pengaruh toksisitas dari paparan ekstrak air daun katuk terhadap jumlah sel 

glomerulus. Hasil uji statistik dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2.Ringkasan Hasil Perhitungan ANOVA tentang Uji Toksisitas Subkronik 

Ekstrak Daun Katuk (Sauropus androgynus) terhadap Jumlah Sel 

Glomerulus pada Tikus Putih Betina (Rattus norvegicus). 

SK db JK KT F hitung F 5% 

Perlakuan 3 1883,166 627,722 2,1 3,1 

Galat 20 5977,33 298,866 

  Total 23 7860,5   

 

Berdasarkan hasil analisis statistik, diketahui F hitung 2,1 < F tabel 3,1 

sehingga hipotesis HO diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

sel glomerulus tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap diameter glomerulus 

yang telah diberi paparan ekstrak air daun katuk, sehingga terdapat kemungkinan 

bahwa ukuran sel memiliki pengaruh terhadap diameter glomerulus. 
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Salah satu senyawa yang berpengaruh terhadap sel ginjal adalah tanin. Tanin 

yang merupakan salah satu senyawa dari daun katuk selain dapat berikatan dengan 

mineral zat besi juga dapat berikatan dengan protein. Sampurno (2004), 

mengatakan bahwa sifat tanin yang menonjol adalah bahwa tanin dapat dengan 

cepat berikatan dengan protein. 

Sifat tanin yang cepat berikatan dengan protein akan menyebabkan kadar 

protein plasma dalam darah lebih rendah. Girindra (1989) dalam Regar (2009) 

menjelaskan protein plasma merupakan bagian utama plasma darah dan terdiri dari 

campuran yang sangat kompleks, yaitu protein sederhana dan protein konjugasi 

seperti glikoprotein dan berbagai bentuk lipoprotein.  

Oleh karena akibat kondisi ini kerja ginjal melakukan ultrafiltrasi untuk 

memisahan plasma darah dari sebagian besar air, ion-ion dan molekul-molekul 

menjadi lebih ringan Dengan adanya penurunan beban kerja ginjal dalam 

melakukan filtrasi darah, maka jaringan mengalami adaptasi melalui penurunan 

ukuran baik pada glomerulus, kapsula Bowman, maupun ruang urinari (Soekmanto, 

2006). Hal inilah yang menyebabkan perbedaan yang tidak bermakna ekstrak air 

daun katuk terhadap diameter glomerulus. 

4.1.2 Uji Toksisitas Subkronik Ekstrak Air Daun Katuk (Sauropus 

androgynus) Terhadap Rata-rata Jumlah Tubulus Proksimal yang Menutup 

Tikus Putih Betina (Rattus norvegicus) 

Dari satu penampang pada gambar 4.4 dapat terlihat tubulus proksimal dan 

tubulus distal. Namun pada penelitian ini difokuskan pada tubulus proksimal. 

Beberapa perbedaan yang dapat dilihat antara tubulus proksimal dan tubulus distal 

yakni apeks sel tubulus proksimal memiliki banyak mikrovili panjang yang 
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membentuk suatu brush border untuk reabsorbsi. Selnya berukuran besar, oleh 

karenanya hanya mengandung 3-5 inti bulat. Berbeda dengan tubulus distal, sel-sel 

penyusunnya tubulus distal lebih gepeng dan lebih kecil dibandingkan dengan 

tubulus proksimal, tampak memiliki banyak inti dan tidak memiliki brush border 

(Mescher, 2011). 

  

 

 

Gambar 4.4. Gambaran tubulus proksimal ginjal tikus putih betina yang dipapar 

ekstrak air daun katuk (Sauropus androgynus) pada perbesaran 400x. a) kelompok 

kontrol. b) kelompok perlakuan dosis 45 mg/kg BB. c) kelompok perlakuan dosis 

60 mg/kg BB. d) kelompok perlakuan dosis 75 mg/kg BB. Keterangan: 1)tubulus 

proksimal normal. 2) tubulus proksimal yang menutup. 3) tubulus distal. 4) brush 

border 

 

 Hasil pengamatan dari uji toksisitas subkronik ekstrak air daun katuk 

(Sauropus androgynus) terhadap jumlah tubulus proksimal yang menutup tikus 

putih betina (Rattus norvegicus) dapat dilihat pada gambar 4.4. Berdasarkan 
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gambar histologi dapat diketahui adanya perbedaan pada tiap perlakuan. Kemudian 

dilakukan perhitungan jumlah tubulus proksimal yang menutup tiap 100 tubulus 

proksimal secara acak dan didapatkan hasil rerata perhitungan sebagai berikut. 

 

Gambar 4.5. Rerata Hasil Uji Toksisitas Subkronik Ekstrak Air Daun 

Katuk (Sauropus androgynus) terhadap Jumlah Tubulus Proksimal yang 

Menutup pada Tikus Putih Betina (Rattus norvegicus). 

 

Pada rerata hasil pengamatan jumlah tubulus proksimal yang menutup 

menunjukkan nilai rerata tubulus proksimal yang menutup tertinggi adalah pada 

perlakuan dosis 75 mg/kg BB. Sedangkan nilai rerata yang paling rendah jumlah 

tubulus proksimal yang menutup adalah pada perlakuan dosis 45 mg/kg BB. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan jumlah tubulus proksimal yang menutup pada 

berbagai dosis, dan dosis yang paling baik adalah dosis 45 mg/kg BB karena pada 

perlakuan dosis ini jumlah tubulus proksimal yang menutup lebih sedikit 

dibandingkan dengan perlakuan kontrol.  
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Selanjutnya dilakukan analisis statistik untuk mengetahui pengaruh ekstrak 

air daun katuk terhadap jumlah tubulus proksimal yang menutup. Data yang 

didapatkan terlebih dahulu diuji normalitas dan homogenitas. Hasil uji normalitas 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada jumlah tubulus proksimal yang 

menutup pada tikus putih betina yang diberikan ekstrak daun katuk adalah 0,196. 

Signifikansi dari data tersebut 0,196 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa data 

yang yang diuji tersebut normal. Sedangkan berdasarkan uji homogenitas 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada jumlah tubulus proksimal yang 

menutup adalah 0,283. Signifikansi dari jumlah tubulus proksimal yang menutup 

0,283 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varian data dari dua atau lebih 

kelompok populasi data sama. 

Hasil penelitian dan analisis statistik dengan ANOVA tentang pemberian 

ekstrak air daun katuk (Sauropus androgynus) terhadap jumlah tubulus proksimal 

yang menutup tikus putih betina (Rattus norvegicus), diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa F hitung < F tabel 0,01. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang sangat nyata dari pemberian ekstrak daun katuk terhadap jumlah 

tubulus proksimal yang menutup pada tikus putih betina seperti yang dicantumkan 

pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Ringkasan Hasil Perhitungan ANOVA tentang Uji Toksisitas Subkronik 

Ekstrak Daun Katuk (Sauropus androgynus) terhadap Jumlah Tubulus 

Proksimal yang Menutup pada Tikus Putih Betina (Rattus norvegicus). 

SK db Jk KT F hitung F 1 % 

Perlakuan 3 574,833 191,611 27,24 4,94 

Galat 20 140,6667 7,0333 

  Total 23 715,4997   

Keterangan:  SK = Sumber Keragaman  

db = Derajat Bebas  

JK = Jumlah Kuadrat  

KT = Kuadrat Tengah 

Pada tabel 4.3 diperoleh jumlah tubulus proksimal yang menutup 

menunjukkan F hitung 27,24  > F tabel 4,94 hal ini menunjukkan bahwa ekstrak air 

daun katuk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada jumlah tubulus 

proksimal yang menutup antar kelompok perlakuan pada taraf signifikansi 0,01. 

Dapat disimpulkan bahwa ekstrak air daun katuk memberikan efek toksik terhadap 

jumlah tubulus proksimal yang menutup. Untuk mengetahui tingkat perbedaan 

jumlah tubulus proksimal yang menutup terhadap beberapa dosis ekstrak air daun 

katuk yang telah diberikan maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf 1% hasilnya tertera pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Ringkasan BNT 1% Hasil Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Katuk 

(Sauropus androgynus) terhadap Tubulus Proksimal pada Tikus Putih 

(Rattus norvegicus)  

Kelompok Perlakuan Rata-Rata ± SD Notasi 

P1 (Dosis 45 mg/Kg BB) 2,5 ± 1,673 a 

Kontrol 3,666 ± 2,601 a 

P2 (Dosis 60 mg/Kg BB) 7,833 ± 3,600 b 

P3 (Dosis 75 mg/Kg BB) 15 ± 2,366 c 

Nilai BNT 4,3559   
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Berdasarkan hasil uji BNT pada tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh pemberian ekstrak air daun katuk terhadap jumlah tubulus 

proksimal yang menutup pada kelompok kontrol dan perlakuan dosis 45 mg/kg BB. 

Namun, ada perbedaan pengaruh pemberian ekstrak air daun katuk terhadap jumlah 

tubulus proksimal pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dosis 60 mg/kg 

BB dan perlakuan dosis 75 mg/kg BB.  

Ekskresi di ginjal merupakan hasil dari 3 proses, yaitu filtrasi di glomerulus, 

sekresi aktif di tubulus proksimal, serta reabsorbsi pasif di tubulus proksimal dan 

distal. Tubulus proksimal ginjal merupakan tempat pertama yang melakukan 

penyerapan kembali (reabsorpsi) bahan-bahan filtrat dan juga sangat aktif dalam 

proses pembuangan produk tertentu dari darah (Bevelander,1988). 

Kerusakan pada tubulus proksimal pada penelitian ini kemungkinan 

disebabkan oleh senyawa-senyawa yang bersifat nefrotoksik yakni tanin yang 

terkandung dalam ekstrak air daun katuk. Ismarani (2012), menjelaskan bahwa 

asupan besar tannin dapat menyebabkan iritasi usus, iritasi ginjal, kerusakan hati, 

iritasi lambung dan sakit pencernaan. Penggunaan bahan yang mengandung tannin 

dosis tinggi tidak dianjurkan dalam jangka panjang atau berlebihan. 

Terdapat banyak cara di mana sel mengalami cedera atau mati. Salah satu 

faktor yang paling sering yang dapat melukai sel adalah defisiensi oksigen akibat 

senyawa tanin yang terdapat pada ekstrak air daun katuk (Ahmad, 2015).   

Dalam cairan tubuh terdapat berbagai macam elektrolit, baik yang berada di 

dalam sel (intraseluler) maupun yang berada di luar sel (ekstraseluler). Elektrolit 

tersebut antara lain adalah Na+ dan Cl- yang berada di luar sel, serta K+ yang berada 
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di dalam sel. Pada jaringan yang normal, muatan elektrolit di luar sel dan di dalam 

sel berada dalam keadaan seimbang (Price dan Wilson, 1984). 

Kebanyakan komponen dalam sel termasuk pada sel epitel tubulus, 

bermuatan negatif sehingga akan menarik sejumlah besar kalium, natrium, dan ion 

positif lainnya. Untuk menjaga volume normal sel adalah dengan pompa Na+ - K+ . 

Pompa ini akan memompa tiga ion Na+ keluar dari sel setiap pemasukan 2 ion k ke 

dalma sel. Membran juga memiliki permeabilitas yang jauh lebih rendah terhadap 

ion natrium dibandingkan ion kalium, sehingga begitu ion natrium berada di luar 

ion tersebut sangat cenderung untuk berada di luar membran sel. Jadi keadaan ini 

memungkinkan ion dapat keluar sel dan mencetuskan proses osmosis air yang 

keluar dari sel (Guyton, 2006). 

Untuk menjaga kestabilan lingkungan internal, sel epitel harus 

mengelurakan energi metabolisme untuk memompa ion Na+ keluar dari sel, jika 

terjadi perubahan fisiologis, maka sel tidak mampu memompa ion Na+ keluar dari 

sel. Adanya ion Na+ yang berlebihan dalam sel akan menyebabkan terjadinya 

perubahan morfologi sel yang disebut pembengkakan (Price dan Wilson, 1984). 

Dalam hal ini senyawa tanin yang menyebabkan defisiensi oksigen menyebabkan 

penurunan jumlah energi yang dihasilkan mitokondria sel epitel tubulus sehingga 

terjadi gangguan dalam memompa Na+ keluar sel. 

Untuk mengetahui perbedaan ukuran sel epitel tubulus proksimal normal 

dengan sel epitel tubulus yang menutup dilakukan pengukuran sel. Hasil rerata 

dapat dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6. Rerata Hasil Uji Toksisitas Subkronik Ekstrak Air Daun 

Katuk (Sauropus androgynus) terhadap Ukuran Sel Epitel Tubulus 

Proksimal yang Normal dan Menutup pada Tikus Putih Betina (Rattus 

norvegicus). 

Dari data rerata dapat diketahui bahwa pada tubulus proksimal normal 

memiliki ukuran sel epitel yang meningkat seiring dengan meningkatnya dosis. 

Sebaliknya pada tubulus proksimal yang menutup memiliki ukuran sel epitel yang 

menurun seiring dengan meningkatnya dosis. Data yang didapat kemudian diolah 

dengan analisis statistik untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak air daun 

katuk terhadap ukuran sel epitel tubulus proksimal. 

Tabel 4.5. Ringkasan Hasil Perhitungan ANOVA tentang Uji Toksisitas Subkronik 

Ekstrak Daun Katuk (Sauropus androgynus) Terhadap Ukuran Sel Epitel 

Tubulus Normal dan Menutup pada Tikus Putih Betina (Rattus 

norvegicus). 

Parameter F hitung F tabel 5% 

Tubulus proksimal normal 0,9758 3,24 

Tubulus Proksimal menutup 4,6110 3,24 
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Berdasarkan uji statistik ANOVA dapat diketahui bahwa ekstrak air daun 

katuk tidak berpengaruh terhadap perubahan ukuran sel epitel tubulus proksimal 

yang normal, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sel epitel tubulus 

proksimal yang menutup. Untuk mengetahui tingkat perbedaan ukuran sel epitel 

tubulus proksimal yang menutup terhadap beberapa dosis ekstrak air daun katuk 

yang telah diberikan maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf 5%. 

Tabel 4.6. Ringkasan BNT 5% tentang Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Katuk 

(Sauropus androgynus) terhadap Ukuran Sel Epitel Tubulus Proksimal 

yang Menutup pada Tikus Putih (Rattus norvegicus)  

Kelompok Perlakuan Rata-Rata ± SD Notasi 

P3 (Dosis 75 mg/Kg BB) 13,96 ± 1,163 A 

P2 (Dosis 60 mg/Kg BB) 15,96 ± 1,878 Ab 

P1(Dosis 45 mg/Kg BB) 16,68 ± 2,156 Ab 

Kontrol  18,92 ± 2,940 B 

Nilai BNT 2,858  

 

Berdasarkan hasil uji BNT pada tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan ukuran sel epitel tubulus proksimal pada kelompok perlakuan 

dosis 75 mg/Kg BB, kelompok perlakuan dosis 60 mg/Kg BB, dan kelompok 

perlakuan dosis 45 mg/Kg BB. Pada kelompok perlakuan dosis 60 mg/Kg BB, 

kelompok perlakuan dosis 45 mg/Kg BB, dan kelompok kontrol juga tidak terdapat 

perbedaan ukuran sel epitel tubulus proksimal. Namun terdapat perbedaan antara 

perlakuan dosis 75 mg/Kg BB dengan kontrol. 

Pada sel epitel tubulus yang normal terjadi peningkatan ukuran sel seiring 

dengan peningkatan dosis. Hal ini disebabkan senyawa tanin yang terdapat pada 
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ekstrak air daun katuk yang menyebabkan terjadinya pembengkakan sel akibat 

gangguan oksidasi. Hal ini diperkuat oleh Underwood (1999) yang menyatakan 

bahwa degenerasi parenkimatosa atau disebut juga degenerasi albuminosa 

merupakan degenerasi yang hanya terjadi pada mitokondria dan retikulum 

endoplasma akibat rangsangan yang mengakibatkan gangguan oksidasi. Sel yang 

gangguan tersebut tidak dapat mengeliminasi air sehingga tertimbun di dalam sel, 

sehingga sel mengalami pembengkakan. Kerusakan yang terletak pada tubulus 

proksimal dimana terjadi  pembengkakan mengakibatkan penyempitan lumen 

tubulus. Degenerasi ini merupakan degenerasi sangat ringan dan reversibel. Oleh 

karenanya paparan ekstrak air daun katuk tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

ukuran sel epitel tubulus yang normal. 

Sebaliknya hasil pengukuran sel epitel tubulus proksimal yang menutup 

memperlihatkan bahwa semakin meningkatnya dosis, ukuran sel epitel tubulus 

semakin menurun. Hal ini kemungkinan sel mengalami atrofi atau menyusut 

sehingga ukuran sel menurun. Fausto (2006), menyebutkan bahwa atrofi dapat 

terjadi jika rangsangan yang normal (beban kerja, suplai darah,) menurun atau 

hilang. Tergantung pada kondisi tertentu, reaksi adaptif dapat menghasilkan 

kerusakan organ melalui adaptasi sel-sel mempertahankan kelangsungan hidup 

mereka. Cedera sel istilah digunakan untuk menunjukkan keadaan di mana 

kapasitas untuk adaptasi fisiologis terlampaui. Ini dapat terjadi ketika stimulus 

berlebihan atau ketika sel tidak lagi mampu beradaptasi tanpa menderita beberapa 

bentuk kerusakan. Hal ini yang menyebabkan sel epitel tubulus mengalami atrofi. 



63 
 

 
 

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dosis ekstrak air daun katuk yang 

diberikan jumlah tubulus proksimal yang menutup meningkat dan sel epitel tubulus 

mengalami penurunan ukuran sel. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diketahui 

bahwa menutupnya tubulus proksimal tidak diakibatkan oleh perubahan yang 

terjadi pada sel epitel tubulus proksimal namun pengaruh dari luar tubulus 

proksimal. 

4.1.3 Uji Toksisitas Subkronik Ekstrak Air Daun Katuk (Sauropus 

androgynus) Terhadap Rasio Berat Organ Ginjal Tikus Putih Betina 

(Rattus norvegicus) 

Rerata pada tabel hasil pengamatan menunjukkan bahwa rerata yang paling 

tinggi adalah pada perlakuan dengan dosis 45 mg/kg BB dengan rerata 3,468 mg, 

melebihi rerata kelompok kontrol yaitu 3,3065 mg. Kemudian menurun pada 

perlakuan dosis 60 mg/kg BB yang reratanya 3,315 mg dan perlakuan dosis 75 

mg/kg BB dengan rerata 3,285 mg. Maka, dari data tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat kecenderungan penurunan berat organ ginjal setelah perlakuan dengan 

esktrak air daun katuk.  

 

Gambar 4.7. Rerata Hasil Uji Toksisitas Subkronik Ekstrak Air Daun 

Katuk (Sauropus androgynus) terhadap Rasio Berat Organ Ginjal pada 

Tikus Putih Betina (Rattus norvegicus) 
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Setelah mendapatkan rerata rasio berat organ ginjal dilanjutkan dengan 

analisis statistik. Data yang didapatkan terlebih dahulu diuji normalitas dan 

homogenitas. Hasil Uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada berat 

organ ginjal tikus putih betina yang diberikan ekstrak daun katuk adalah 0,431. 

Signifikansi dari data tersebut 0,431 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa data 

yang yang diuji tersebut normal. Sedangkan berdasarkan uji homogenitas 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada berat organ ginjal adalah 0,316. 

Signifikansi dari nilai berat organ ginjal 0,316 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa varian data dari dua atau lebih kelompok populasi data sama. 

Hasil penelitian dan analisis statistik dengan ANOVA tentang pemberian 

ekstrak air daun katuk (Sauropus androgynus) terhadap berat organ ginjal tikus 

putih betina (Rattus norvegicus), diperoleh data yang menunjukkan bahwa F hitung 

> F tabel 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari pemberian 

ekstrak daun katuk terhadap berat organ ginjal tikus putih betina seperti yang 

dicantumkan pada tabel di bawah 4.7. 

Tabel 4.7. Ringkasan Hasil Perhitungan ANOVA tentang Uji Toksisitas Subkronik 

Ekstrak Daun Katuk (Sauropus androgynus) terhadap Berat Organ 

Ginjal pada Tikus Putih Betina (Rattus norvegicus). 

SK db JK KT F hitung F 5 % 

Perlakuan 3 0,121832 0,041611 0,3 3,1 

Galat 20 2,704479 0,135224 

  Total 23 2,826311046   

 

Keterangan:  SK = Sumber Keragaman  

db = Derajat Bebas  

JK = Jumlah Kuadrat  

KT = Kuadrat Tengah 
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Pada tabel 4.7 diketahui berat organ ginjal menunjukkan F hitung 0,3 < F 

tabel 3,1. Sehingga hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis 1 (H1) ditolak. Dari 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa uji toksisitas subkronik ekstrak air 

daun katuk tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap berat organ ginjal tikus 

putih betina. 

Pada perlakuan dengan dosis 45 mg/kg BB berat organ mengalami 

peningkatan karena adanya senyawa aktif dalam daun katuk yang bersifat 

antioksidan. Senyawa aktif tersebut adalah saponin. Debnath (2010) menjelaskan 

pada penelitiannya yakni uji potensi nefroprotektif ekstrak etanol biji pepaya dan 

labu bahwa berat ginjal dari kedua ekstrak mengalami peningkatan. Hal ini 

diketahui sebagai salah satu efek dari senyawa yang terkandung dari pepaya dan 

labu sebagai nefroprotektor. Saponin sebagai senyawa nefroprotektif diperkuat oleh 

Kosasih (2006) yang menyebutkan salah satu senyawa yang berpotensi sebagai 

nefroprotektor adalah saponin. 

 Penurunan ratio berat ginjal yang terjadi akibat pemberian ekstrak air daun 

katuk disebabkan karena sel glomerulus mengalami pengurangan jumlah sel akibat 

kematian sel. Salah satu perubahan yang ditunjukkan oleh kematian sel adalah 

pengurangan massa dan volume sel (Handayani, 2009). Namun, secara statistik 

menunjukan tidak ada pengaruh dari paparan ekstrak air daun katuk terhadap rasio 

berat organ ginjal. Hal ini dikarenakan berat ginjal tidak hanya dipengaruhi oleh 

penurunan jumlah yang dialami sel glomerulus namun juga dipengaruhi oleh bahan 

yang melewati ginjal seperti darah dan urin yang diproses di dalam ginjal.  
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Daun katuk banyak digunakan sebagai obat herbal untuk pengobatan 

beberapa penyakit. Namun, walaupun obat herbal lebih aman dibandingkan dengan 

obat kimia, namun penggunaan yang berlebihan tidak akan lebih baik. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat al-A’raf (7): 31  

ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زيينَتَكُ  دٖ وَكُُوُاْ وَ ۞يََٰبَنِي ي مَسۡجي
ْ مۡ عيندَ كُل بُوا ْْۚ إينَّهُ  ٱشَۡۡ  ۥوَلََ تسُۡۡيفوُٓا

  ٣١ ٱلمُۡسۡۡيفييَ لََ يُُيبُّ 
Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 

 

Firman Allah SWT menyebutkan,  ْوَكُلوُاْ وَٱشۡرَبوُاْ وَلََ تسُۡرِفوُٓا(makan dan minumlah, dan 

janganlah berlebih-lebihan) menurut Ibnu Abbas, dalam ayat ini Allah SWT 

menghalalkan makan dan minum  selama tidak berlebih-lebihan. Hal seperti ini 

menurut syariat dan logika sangat dianjurkan. Karena hal seperti ini dapat menjaga 

kesehatan jiwa dan indera (al Qurthubi, 2008). Perintah makan dan minum tidak 

berlebih-lebihan yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan, yang harus 

disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai 

cukup untuk seseorang, atau telah dinilai melampaui batas atau belum cukup untuk 

orang lain (Shihab, 2002). Segala sesuatu memiliki batas tertentu yang jika bila 

berlebihan hanya akan merusak tubuh sendiri. Tidak hanya makanan dan minuman, 

namun obat-obatan memiliki dosis tertentu untuk dapat dikonsumsi.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemberian ekstrak air daun katuk (Sauropus androgynus) tidak memiliki 

efek toksik terhadap diameter glomerulus tikus putih (Rattus norvegicus) 

betina, sedangkan pada jumlah penutupan tubulus proksimal terdapat efek 

toksik dari pemberian ekstrak air daun katuk (Sauropus androgynus). 

2. Pemberian ekstrak air daun katuk (Sauropus androgynus) tidak memiliki 

efek toksik terhadap rasio berat ginjal tikus putih (Rattus norvegicus) betina. 

Dosis aman penggunaan ekstrak air daun katuk adala 45 mg/kg BB. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan: 

1. Mengonsumsi ekstrak air daun katuk pada dosis aman yakni pada dosis 45 

mg/kg BB. 

2. Perlu dilakukan uji kreatinin dan ureum melalui serum darah untuk 

mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai kerusakan ginjal akibat 

paparan ekstrak air daun katuk dalam dosis tinggi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Proses Penelitian 
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Keterangan:  

a. Tikus perlakuan 

b. Pengukuran berat badan tikus 

c. Ekstrak air daun katuk 

d. Penimbangan ekstrak air daun katuk 

e. Pembuatan stok ekstrak air daun katuk 

f. Stok ekstrak air daun katuk 

g. Penyondean  

h. Pembedahan  

i. Ginjal tikus  

j. Organ yang diawetkan 
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Lampiran 2. Perhitungan Diameter Glomerulus, Jumlah Penutupan Tubulus 

proksimal, dan Rasio Berat Organ Ginjal 

Diameter Glomerulus 

Perlakuan 

Ulangan 

Total Rata-rata 1 2 3 4 5 6 

P0 

Kontrol 70,388 68,654 69,448 68,404 72,964 68,522 418,38 69,73 

P1 

Dosis 45 

mg/kg BB 65,378 68,624 68,566 74,7 69,368 76,838 423,474 70,579 

P2 

Dosis 60 

mg/kg BB 66,45 70,05 72,528 69,32 67,752 68,714 414,814 69,13567 

P3 

Dosis 75 

mg/kg BB 69,698 70,068 68,062 69,822 63,56 72,684 413,894 68,98233 

Jumlah   1670,562 278,427 

 

X = 
1670,562

24
 = 69,606 

FK = 
1670,5622

24
 = 

2790777

24
 = 116282,4 

JK Total = 70,3882 + 68,6542 + 69,4482 + 68,4042 + ........+ 72,6842 – FK  

  = 116467,751 - 116282,4 

  = 185,359 

JK Perlakuan  = 
418,382 + 423,4742 + 414,8142 +  413,8942   

6
 - FK 

  = 
697750,9509

6
 - 116282,4  

  = 9,43365 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 185,359 - 9,43365 

  = 175,9254 
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ANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 5% 

Perlakuan 3 9,43365 3,14455 0,357 3,1 

Galat 20 175,9254 8,79627   

Total 23 185,359    

 

F Hitung < F tabel 5% 

0,357 < 3,1 

Tidak ada pengaruh yang signifikan ekstrak air daun katuk terhadap diamater 

glomerulus. 

Jumlah Sel Glomerulus 

Perlakuan 

Ulangan 

Total Rata-rata 1 2 3 4 5 6 

P0 

Kontrol 191 218 163 198 154 193 1117 62,055 

P1 

Dosis 45 

mg/kg BB 196 219 197 188 175 184 1159 64,388 

P2 

Dosis 60 

mg/kg BB 181 201 190 171 193 161 1097 60,944 

P3 

Dosis 75 

mg/kg BB 177 188 168 163 170 147 1013 56,277 

Jumlah   4386 243,667 

 

X = 
4386

24
 = 182,75 

FK = 
43862

24
 = 

19236996

24
 = 801541,5 

JK Total = 1912 + 2182 + 1632 + 1982 + ........+ 1472 – FK  

  = 809402 – 801541,5 

  = 7860,5 
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JK Perlakuan  = 
11172 + 11592 + 10972 +  10132   

6
 - FK 

  = 
4820548

6
 – 801541,5 

  = 1883,166 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 7860,5- 1883,166   

= 5977,333 

ANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 5% 

Perlakuan 3 1883,166 627,722 2,1 3,1 

Galat 20 5977,333 298,866   

Total 23 7860,5    

 

F hitung < F tabel 5% 

2,1 < 3,1 

Tidak ada pengaruh yang signifikan ekstrak air daun katuk terhadap diamater 

glomerulus. 

Jumlah Penutupan Tubulus Proksimal 

perlakuan 

ulangan 

total rata-rata 1 2 3 4 5 6 

P0  

Kontrol 8,5 4 2 3,5 3 1 22 3,666667 

P1 

Dosis 45 mg/kg 

BB 2 2,5 1 3 5,5 1 15 2,5 

P2 

Dosis 60 mg/kg 

BB 4 7 4 12 12 8 47 7,833333 

P3 

Dosis 75 mg/kg 

BB 12 14 16 13 18 17 90 15 

Jumlah   174 29 

 

X = 
174

24
 = 7,25 
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FK = 
1742

24
 = 

30276

24
 = 1261,5 

JK Total = 8,52 + 42 + 22 + 3,52 + ........+ 172 – FK  

  = 1977 – 1261,5 

  = 715,5 

JK Perlakuan  = 
222 + 152 + 472 +  902   

6
 - FK 

  = 
11018

6
 - 1261,5 

  = 574,833 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 715,5 - 574,833 

  = 140,6667 

ANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 1% 

Perlakuan 3 574,833 191,611 27,24 4,94 

Galat 20 140,6667 7,0333   

Total 23 715,4997    

 

F hitung > F tabel 

27,24 > 4,94 

Uji  BNT 

BNT 0,05 = 2,845 x √
2 𝑥 7,0333

6
 

 = 2,845 x √2,3444 

 = 2,845 x 1,5311 

 = 4,3559 
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Ukuran Sel Epitel Tubulus Proksimal Normal 

Perlakuan 

ulangan 

total rerata 1 2 3 4 5 

P0 

Kontrol 9,6 9,1 9,3 10,9 10,9 49,8 9,96 

P1 

Dosis 45 

mg/kg BB 10,6 8,1 10,3 10,5 10,3 49,8 9,96 

P2 

Dosis 60 

mg/kg BB 13,5 9,3 13 9,7 11 56,5 11,3 

P3 

Dosis 75 

mg/kg BB 11,4 11,4 8,1 13,6 10,1 54,6 10,96 

Jumlah   210,7 42,18 

X = 
210,7

20
 = 10,535 

FK = 
210,72

20
 = 

44394,49

20
 = 2219,725 

JK Total = 9,62 + 9,12 + 9,32 + 10,92 + ........+ 10,12 – FK  

  = 2264,81 – 2219,725 

  = 45,0855 

JK Perlakuan  = 
49,82 + 49,82 + 56,52 +  54,62   

5
 - FK 

  = 
11133,49

5
 – 2219,725 

  = 6,9735 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 45,0855- 6,9735 

  = 38,112 

ANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 1% 

Perlakuan 3 6,9735 2,3245 0,9758 3,24 

Galat 16 38,112 2,382   

Total 19 45,0855    
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F hitung < F tabel 5% 

0,9758 < 3,24 

Tidak ada pengaruh yang signifikan ekstrak air daun katuk terhadap ukuran sel 

epitel tubulus normal 

Ukuran Sel Epitel Tubulus Proksimal Abnormal 

Perlakuan 

Ulangan 

total rerata 1 2 3 4 5 

P0 

Kontrol 23,8 17,3 16,2 19,2 18,1 94,6 18,92 

P1 

Dosis 45 

mg/kg BB 18,1 14,1 16,4 15,3 19,5 83,4 16,68 

P2 

Dosis 60 

mg/kg BB 15,1 14,1 14,7 18,4 17,5 79,8 15,96 

P3 

Dosis 75 

mg/kg BB 12,3 13,2 14,5 15 14,8 69,8 13,96 

Jumlah   327,6 65,52 

 

X = 
327,6

20
 = 16,38 

FK = 
327,62

20
 = 

107321,8

20
 = 5366,088 

JK Total = 23,82 + 17,32 + 16,22 + 19,22 + ........+ 14,82 – FK  

  = 5501,68 – 5366,088 

  = 135,592 

JK Perlakuan  = 
94,62 + 83,42 + 79,82 +  69,82   

5
 - FK 

  = 
27144,8

5
 – 5366,088 

  = 62,872 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 135,592 - 62,872   

= 72,72 
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SK db JK KT F Hitung F 1% 

Perlakuan 3 62,872 20,95733 4,611074 3,24 

Galat 16 72,72 4,545   

Total 19 135,592    

 

F hitung > F tabel 5% 

4,611074 > 3,24 

Terdapat pengaruh yang signifikan ekstrak air daun katuk terhadap ukuran sel epitel 

tubulus abnormal. 

Uji  BNT 

BNT 0,05 = 2,120 x √
2 𝑥 4,545

5
 

 = 2,120 x √1,818 

 = 2,120 x 1,348 

 = 2,858 

Rasio Berat Organ Ginjal 

Perlakuan 

ulangan 

total rata-rata 1 2 3 4 5 6 

P0 

Kontrol 3,389 2,86 3,455 3,529 3,314 3,292 19,839 3,3065 

P1 

Dosis 45 

mg/kg BB 3,067 3,023 3,465 4,648 3,296 3,31 20,809 3,468167 

P2 

Dosis 60 

mg/kg BB 3,796 3,133 3,511 3,356 3,051 3,143 19,99 3,331667 

P3 

Dosis 75 

mg/kg BB 3,649 3,207 3,3093 3,145 3,415 3,205 19,9303 3,321717 

Jumlah   80,349 13,42805 

 

X = 
80,349

24
 = 3,348 
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FK = 
80,3492

24
 = 

6455,95

24
 = 268,9978 

JK Total = 3,3892 + 2,862 + 3,4552 + 3,5292 + ........+ 3,2052 – FK  

  = 271,824 – 268,9978 

  = 2,8263 

JK Perlakuan  = 
19,8392 + 20,8082 + 19,9892 +  19,7132   

6
 - FK 

  = 
1614,718046

6
 – 268,9978 

  = 0,121832 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 2,8263 – 0,121832 

  = 2,704479 

SK db JK KT F Hitung F 5% 

Perlakuan 3 0,121832 0,040611 0,300322 3,1 

Galat 20 2,704479 0,135224   

Total 23 2,826311    

 

F Hitung < F Tabel 

0,300322 < 3,1 
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Lampiran 3. Analisis SPSS 

 

Diameter Glomerulus 
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Jumlah Sel Glomerulus 
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Jumlah Tubulus Proksimal yang Menutup 
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Ukuran Sel Epitel Tubulus Normal 
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Ukuran Sel Epitel Tubulus Abnormal 
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Lampiran 4. Uji Fitokimia 

 

DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR 

UPT MATERIA MEDICA 

Jalan Lahor No.87  Telp. (0341) 593396 Batu (65313) 

KOTA BATU 

 

Nomor        : 074 / 331 / 101.8 / 2015    

 Halaman : 2 dari 2 

Sifat             : Biasa 

Perihal  :  Surat Keterangan Skrining Fitokimia       

Hasil : 

Nama Flavo

noid 

Triterpen

oid 

Tanin Glikosida Saponin Alkaloid 

P.Bouchardat P.Meyer P.Dragendorf 

Ekstrak Daun 

Katu ((Sauropus 

Androgynus) 

 

+ 

 

  

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Catatan : Gambar Terlampir 

Demikian keterangan  ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

Batu ,  10 Juni  2015 

Kepala UPT Materia 

Medica Batu 

        

 

 

Drs. Husin RM, Apt,.MKes. 

NIP.19611102 199103 1 003  
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