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PENGANTAR EDITOR

Pemanfaatan tanaman sebagai bahan obat dan kosmetik telah dilakukan oleh
manusia sejak dahulu kala, dan hingga saat ini masih terus dikembangkan.
Telebih bagi negara tropis dengan kekayaan keanekaragaman hayati termasuk
tumbuhan seperti Indonesia. Saat ini tidak kurang dari 7.000 spesies tanaman
yang tumbuh di Indonesia dipercaya memiliki potensi yang besar untuk
dimanfaatkan sebagai bahan obat dan kosmetik, namun belum seluruh spesies
tersebut dimanfaatkan secara optimal. Riset-riset terkait tanaman obat tersebut
perlu untuk terus digalakkan dan dipublikasikan sehingga tanaman yang
berpotensi menjadi bahan obat dan kosmetik dapat dimanfaatkan secara optimal.

Seminar Tumbuhan Obat Indonesia merupakan salah satu forum yang
mengakomodir riset-riset tersebut dan kemudian mempublikasikan riset tanaman
obat. Prosiding Seminar Nasional Tumbuhan Obat Indonesia ini merupakan
publikasi dari hasil-hasil penelitian yang telah disampaikan pada forum Seminar
Nasional Tumbuhan Obat Indonesia yang diselenggarakan secara daring oleh
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 26-27 November 2021. Naskah-naskah
publikasi yang tersaji dalam prosiding ini telah melalui peer review dari tim
Ilmiah Seminar TOI. Harapan kami, prosiding ini dapat menambah hasanah Ilmu
Kefarmasian dan dapat menjadi inspirasi untuk riset-riset tumbuhan obat di masa
depan.

Yogyakarta, Februari 2022

Editor
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Sambutan Rektor
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga
selalu tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan
pengikut setianya sampai akhir zaman. Amin.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Alhamdulillah UMY dalam hal ini Prodi
Farmasi bersama dengan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Organisasi
Kelompok Kerja Nasional Tumbuhan Obat Indonesia (POKJANAS TOI), dan
Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Muhammadiyah (APTFM) telah menyiapkan
agenda seminar nasional yang menarik dan tentunya seiring dengan kondisi
masyarakat Indonesia saat ini. Seperti kita ketahui, kondisi pandemi COVID-19
selama hampir 2 tahun ini telah memberikan dampak yang luar biasa pada
berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sektor kesehatan.
Angka kesakitan yang mencapai 256 juta dengan jumlah kematian mencapai 5
juta di seluruh dunia hingga bulan November ini perlu menjadi perhatian bersama,
tidak hanya pada aspek kuratif namun lebih penting lagi pada aspek preventif.

Upaya preventif yang saat ini sedang digencarkan tentu saja adalah program
vaksinasi. Lalu bagaimana dengan upaya preventif dari aspek tanaman obat
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tradisional? Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya tanaman
yang melimpah menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi para peneliti dan
pemerhati tanaman obat tradisional dalam rangka eksplorasi, pengembangan
hingga penggunaan produk tanaman obat tradisional di kalangan masyarakat.
Berbagai miss-leading information atau hoax mengenai tanaman obat yang
mengemuka sejak awal pandemi COVID-19 menjadi keprihatinan tersendiri
karena banyak informasi yang tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai.
Laman COVID-19 milik pemerintah pun sudah mendata sedikitnya 22 hoax
terkait herbal maupun tanaman obat untuk COVID telah beredar di masyarakat.

Oleh karena itu, melalui Seminar Nasional Obat Tradisional kali ini yang
mengusung tema “Pemanfaatan Obat Tradisional di Masa Pandemi COVID-19”
diharapkan para peserta mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai
perkembangan obat tradisional khususnya dalam keterkaitan dengan pandemi
COVID-19 maupun lebih luas lagi dalam berbagai permasalahan kesehatan
lainnya. Diseminasi hasil - hasil penelitian dalam rangkaian seminar diharapkan
juga dapat menambah wawasan dan networking di antara para peneliti dan
pemerhati tanaman obat tradisional sehingga tujuan pengembangan tanaman obat
tradisional yang lebih advance di Indonesia dapat tercapai.

Akhir kata, atas nama pimpinan universitas, kami mengucapkan selamat datang
dan selamat mengikuti Seminar Nasional Obat Tradisional bagi para narasumber,
mitra kerjasama, oral/poster presenter dan peserta sekalian. Semoga acara
berjalan dengan lancar dan menghasilkan luaran - luaran yang berdampak positif
bagi pembangunan kesehatan bangsa

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 26 November 2021

Rektor
Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP, IPM
NIP. 19601120 198903 1001
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Sambutan Ketua
Kelompok Kerja
Tanaman Obat dan
Obat Tradisional Indonesia

Assalammu’alaikum wr. wb
Om swastiastu
Namo budaya
Salam kebajikan

Yang terhormat
Bapak Menteri Kesehatan RI

Yang kami hormati

 Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta
 Para pembicara tamu: Prof. Ibrahim Jantan; Prof. dr. M. Taher Bin

Bakhtiar; Prof. Dr. dr. Nyoman Kertia SPPD., K.R.; Prof. Dr. Apt.
Gemini Alam, MSi; Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, MSi.; dan Dr.Apt. Rifki
Febriansyah MSc.

 Ketua Program Studi Farmasi FKIK Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta dan para Guru Besar di lingkungan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
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 Anggota Kelompok Kerja Tanaman Obat dan Obat Tradisional
 Peneliti dan segenap civitas akademika Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta, tamu undangan dan seluruh peserta Seminar Nasional
Tumbuhan Obat Indonesia ke-60 yang berbahagia

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat
Allah SWT atas terselenggaranya Seminar Nasional Tumbuhan Obat Indonesia
ke-60 sebagai upaya pengintegrasian hasil-hasil penelitian tanaman obat dan obat
tradisional di nusantara tercinta ini, insya Allah dapat terlaksana dengan lancar
dan membuahkan manfaat sebesar-besarnya. Seminar yang dihelat oleh Program
Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan Kelompok Kerja Tanaman
obat dan Obat Tradisional (POKJA TOOT) ini mengusung tema ”Pemanfaatan
Obat Tradisional di Masa Pandemi Covid-19”.
Bapak Menteri Kesehatan saya hormati,

Kelompok Kerja Tanaman Obat dan Obat Tradisional (POKJA TOOT) lahir 31
tahun yang lalu mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan tanaman obat
dan obat tradisional dengan lingkup riset hulu – hilir (mencakup penelitian
pelestarian tanaman obat, budidaya, kontrol kualitas, fitokimia, hingga
keamanan dan khasiat). POKJA TOOT beranggotakan perwakilan lembaga
penelitian baik negeri maupun swasta, perguruan tinggi, asosiasi profesi, industri,
dan perorangan. Salah satu langkah sinergisme litbang tanaman obat dan obat
tradisional adalah melalui Seminar Tumbuhan Obat Indonesia yang diagendakan
dua kali dalam setahun dengan menggandeng mitra institusi pendidikan atau
institusi riset sebagai penyelenggara .

Sesuai dengan slogan tetap Seminar TOI yaitu Penggalian, Pelestarian,
Pemanfaatan dan Pengembangan Tumbuhan Obat Indonesia, seminar ke-60 ini
telah memilih dua tumbuhan obat rumput kebar (Biopthytum petersianum Klotzh)
dan dewandaru (Eugenia uniflora L.) sebagai tumbuhan tema yang akan
disajikan oleh para peserta.
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Kedua tanaman tersebut dipilih dengan pertimbangan ketersediaan informasi
hasil riset dan kemanfaatannya. Distribusi ekologi rumput kebar menyebar di
Afrika, Madagaskar, dan Asia Tenggara termasuk sejumlah pulau di Indonesia,
kecuali Semenanjung Malaya, Sumatra, dan Kalimantan. Di Papua Barat,
tumbuhan ini hidup di daerah lembah Kebar di Distrik Kebar, Kabupaten
Tambrauw. Penelitian pada hewan coba menunjukkan bahwa ekstrak rumput
kebar memiliki sifat imunostimulan. Kandungan kimia tumbuhan ini antara lain
alkaloid, saponin, tannin, senyawa fenolik, steroid, dan glikosida. Salah satu
penelitian menggunakan beberapa aksesi rumput kebar menunjukkan bahwa
rumput kebar asal Papua memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi daripada
rumput kebar dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Manfaat rumput kebar sebagai
antijamur ditunjukkan oleh penelitian ekstrak N-heksan daun rumput kebar yang
terbukti menghambat pertumbuhan Aspergillus flavus. Penemuan tersebut adalah
hasil yang menjanjikan karena sangat berpeluang untuk dapat diaplikasikan pada
pengendalian cemaran aflatoxin pada pengelolaan sistem pangan.

Tumbuhan yang habitusnya berupa roset batang ini memiliki manfaat lain
sebagai anticacing. Potensi ini diketahui dari penelitian ekstrak air rumput kebar
segar dan rumput kebar kering angin yang hasilnya mampu menghambat telur
caing nematoda. Informasi lain tentang rumput kebar yang cukup
menggembirakan adalah ekstrak N-heksan tumbuhan ini tidak menyebabkan
gejala toksisitas, perubahan berat badan, dan mortalitas pada tikus yang menjadi
sampel uji toksisitas akut.

Tanaman tema kedua adalah dewandaru. Tanaman ini berupa perdu dan
termasuk dalam familia Myrtaceae. Dewandaru berasal dari Amerika Latin dan
sudah tersebar luas hingga ke India, Afrika, dan Australia namun belum banyak
dimanfaatkan untuk tujuan komersial. Dewandaru diketahui mengandung
antrakinon, steroid, flavonoid heterosida, saponin heterosida, tanain,
sesquiterpene, senyawa-senywa fenolik, antosianin, flavonoid dan
betakarotenoid. Banyaknya ragam senyawa tersebut mendorong perlunya
penelitian lebih lanjut tentang potensi fitoterapeutik tanaman dewandaru.

Di Brazil infusa daun dan buah dewandaru digunakan untuk antidiare,
antihipertensi dan antirematik. Ekstrak alkohol daun tanaman ini digunakan juga
untuk mengatasi diare, kecacingan, batuk, demam, dan hipertensi. Minyak daun
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dewandaru diketahui memiliki aktivitas antidemam, antijamur, antioksidan,
hepatoprotektif, insektisidal dan induser fitoaleksin. Kandungan kimia minyak
daun dewandaru yang memiliki beragam kegunaan tersebut dipengaruhi oleh
umur tanaman. Seskuiterpen seperti germakron hanya ditemukan pada minyak
dari daun yang masih muda. Meskipun studi tentang aktivitas ekstrak tanaman
ini sudah cukup banyak namun aktivitas antivirusnya belum banyak dikaji.

Potensi tumbuhan obat harus terus digali agar pemanfaatannya untuk preventif
dan promotif kesehatan lebih luas dan peluang penggunaan tumbuhan sebagai
bahan baku obat semakin tinggi. Hal ini tampak lebih krusial ketika pandemi
mendera. Pilihan masyarakat untuk memanfaatkan produk alami berbahan
tumbuhan dalam menjaga kesehatan semakin meningkat. Di sisi lain para
ilmuwan berpacu dengan mutasi virus dalam melakukan penelitian obat dan
vaksin. Betapa sangat membanggakan jika para peneliti di negeri ini mampu
menemukan antivirus dari sumber hayati dari kekayaan alami negeri ini.

Hadirin sekalian yang dirahmati Allah

Informasi tentang tranformasi Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan
menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) telah saya
sampaikan pada Seminar Tumbuhan Obat Indonesia ke-59. Perubahan memang
bukan hal yang nyaman untuk didiskusikan namun informasi tentang perubahan
akan menstimulasi semua stakeholder terkait agar bersiap lebih dini. Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT)
sebagai salah satu satker di Badan Litbangkes sekaligus sekretariat POKJA
TOOT dimungkinkan berubah menjadi institusi non kelitbangan dengan fokus
utama kegiatan pada layanan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut akan
berimbas pada pola koordinasi anggota POKJA TOOT. Setidaknya ada 3 (tiga)
aspek utama dari POKJA TOOT yang akan terdampak oleh perubahan
kelembagaan B2P2TOOT yaitu:

1. Organisasi
POKJA TOOT ditetapkan dengan dasar Surat Keputusan Kepala Badan
Litbang Kesehatan. Tujuan, kedudukan, tugas, dan fungsi POKJA TOOT
sangat erat kaitannya dengan kelitbangan. Oleh karena itu, setelah Badan
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Litbang Kesehatan berubah menjadi BKPK maka POKJA TOOT yang
ditetapkan dengan tujuan: 1) penggalian, pelestarian, penelitian dan
pengembangan, dan pemanfaatan tanaman obat; 2) meningkatkan kemajuan
dan produktivitas serta mencegah duplikasi penelitian tanaman obat dan obat
tradisional; dan 3) meningkatkan jejaring kerja sama dalam kegiatan litbang
tanaman obat dan obat tradisional, sebaiknya mempertimbangkan untuk
mengkaji posisi B2P2TOOT dalam POKJA TOOT.

2. Tugas fungsi kelitbangan
Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2021 menyatakan bahwa pelaksana
kelitbangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi adalah Badan Riset
dan Inovasi Nasional. Regulasi tersebut berdampak pada tugas pokok dan
fungsi B2P2TOOT yang semula adalah penelitian dan pengembangan menjadi
kegiatan di luar kelitbangan. Berdasarkan kondisi tersebut perlu kiranya tugas
B2P2TOOT sebagai sekretariat POKJA TOOT dilihat kembali karena tujuan,
tugas, fungsi dan aktivitas POKJA TOOT sebaiknya tetap pada ranah
kelitbangan.

3. Strategi
Perubahan pada dua aspek di atas akan mempengaruhi strategi pencapaian
tujuan. Strategi manajemen, kelitbangan, dan sinergi atau kerja sama yang
diterapkan oleh POKJA TOOT sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi
induk yaitu Badan Litbang Kesehatan khususnya dalam kebijakan dan
pendanaan. Transformasi Badan Litbangkes dan B2P2TOOT akan
memunculkan opsi perubahan strategi atau pergantian kesekretariatan POKJA
TOOT sebagai dua hal yang harus didiskusikan dalam forum koordinasi
POKJA TOOT untuk menjaga agar kontinuitas rencana kerja dan kegiatan
organisasi ini terus berjalan dalam lingkup kelitbangan sesuai tujuan POKJA
yang telah ditetapkan.
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Bapak Menteri Kesehatan,
Rektor Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta,
dan peserta seminar yang berbahagia,

Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya selaku Ketua Pokja Tanaman Obat
dan Obat Tradisional mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan seluruh jajarannya atas kerja
sama yang terjalin, dekan FKIK UMY, Ketua Prodi Farmasi FKIK UMY dan
seluruh panitia seminar yang telah mempersiapkan dan merealisasikan acara ini
dengan sangat baik. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
saya sampaikan kepada para narasumber dan seluruh peserta atas kesediaannya
berbagi ilmu dan pengetahuan tentang tanaman obat dan obat tradisional melalui
presentasi-presentasi dalam forum seminar ini.

Akhir kata, selamat mengikuti seminar, semoga kegiatan ini menjadi kontribusi
nyata kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
mendukung aspek promotif dan preventif kesehatan melalui pemanfaatan
tanaman obat dan obat tradisional di Indonesia. Pesan saya kepada hadirin
dimanapun berada marilah kita jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan
dukung program vaksinasi Covid-19 agar pandemi ini segera berakhir. Amin.

Billahi taufik wal hidayah, wassalam’mu alaikum wr. wb.

Tawangmangu, 26 November 2021
Ketua
POKJA TOOT,

Akhmad Saikhu, SKM, MSc.PH
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PROFIL NARASUMBER

Prof. Taher Bin Bakhtiar,
Ph.D.

Prof. Taher Bin Bakhtiar, Ph.D. merupakan Guru Besar pada Kulliyyah of
Pharmacy, International Islamic University Malaysia. Beliau menyelesaikan
Ph.D. pada bidang Bioprocess di Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Prof.
M.Taher Bin Bakhtiar, Ph.D. aktif menulis dan meneliti khususnya dalam bidang
teknologi kefarmasian dan penggunaan bahan alam pada produk farmasi. Selain
menulis pada jurnal Internasional bereputasi, Beliau juga aktif menulis buku-
buku pada bidang yang beliau minati. Beberapa buku yang telah ditulis dan
diterbitkan terkait bidang tersebut antara lain: Natural products research: basic
techniques and applications, Pharmaceutical technology perspectives; The
antihyperglycaemic and antiobesity effects of selected compounds from garcinia
malaccensis on 3t3-l1 adipocytes; Current issues in pharmacy; serta Drug
discovery and development: prospects and challenges.
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Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si.

Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si. merupakan seorang peneliti dalam bidang
Teknologi Pascapanen dan Pengemasan Biodegradable. Sejak tahun 2004
menjadi peneliti di ICAPRD (Indonesian Agricultural Postharvest Research and
Development) dengan jabatan terakhir sebagai Deputi Bidang Kerjasama dan
Pendayagunaan Hasil Penelitian. Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si. aktif menulis
pada berbagai jurnal internasional bereputasi khususnya dalam bidang teknologi
pasacapanen dan biodegradable packaging. Saat ini beliau menjabat sebagai
direktur ISMCRI (Indonesian Spice and Medicinal Crops Research Institute). Dr.
Evi Savitri Iriani telah mendapatkan anugerah sebagai Outstanding Researcher di
Kementerian Pertanian dan angugerah Indonesia 104 Most Prospective
Innovations Awards.
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Prof. Dr. Gemini Alam,
M.Si., Apt.

Prof. Dr. Gemini Alam, MSi, Apt. merupakan guru besar di bidang Fitomedicine
yang aktif mengajar di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Beliau adalah
pemegang hak paten "Komposisi Obat Mukolitik dari Ekstrak Rimpang Bangle,
Rimpang Kunyit Putih dan Daun Pare" yang aktif melakukan penelitian dan
publikasi di bidang fitomedicine. Buku-buku yang beliau tulis dan telah
diterbitkan merupakan referensi penting dalam bidang Farmasi, antara lain:
Monografi Ekstrak Tumbuhan Obat Indonesia yang diterbitkan dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris; Profil Penelitian Obat Alam Indonesia; Serial
Terkini Tumbuhan Obat Meniran Phyllantus niruri; Indonesian Herbal
Pharmacopea, serta buku dan bahan ajar lainnya. Selain aktif berkegiatan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, Beliau juga aktif dalam organisasi profesi dan
kepakaran. Saat ini Prof. Dr. Gemini Alam, MSi, Apt. menjabat sebagai Ketua
Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan serta menjabat
sebagai Ketua Dewas Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
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Prof. Dr. Ibrahim Jantan

Prof. Dr. Ibrahim Jantan merupakan profesor dari School of Pharmacy, Taylor's
University, Malaysia, setelah sebelumnya mengabdi di Drug and Herbal
Research Centre, Fakultas Farmasi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Prof. Dr
Ibrahim Jantan telah menulis tidak kurang dari 206 publikasi ilmiah di jurnal
terindeks Scopus. Karya-karya dan penelitiannya menunjukkan minat yang besar
pada bidang obat-obatan herbal sebagaimana karya-karya beliau berikut:
Knockdown of Annexin A1 induces apoptosis, causing G2/M arrest and
facilitating phagocytosis activity in human leukemia cell lines; Christia
vespertilionis extract inhibits monocyte adherence to endothelial cells through
inhibition of pro-atherogenic adhesion molecules expression; serta
Immunomodulatory Effects and Mechanisms of Curcuma Species and Their
Bioactive Compounds: A Review.
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Prof. Dr. dr.
Nyoman Kertia, Sp.PD-KR

Prof. Dr. dr. Nyoman Kertia, Sp.PD-KR merupakan guru besar dalam bidang
Ilmu Penyakit Dalam di Fakultas Kedokteran UGM. Beliau juga merupakan
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Reumatologi. Prof. Dr. dr. Nyoman
Kertia, Sp.PD-KR aktif sebagai peneliti Obat Tradisional, pernah menjabat
sebagai peneliti Obat Tradisional Balitbangkes Departemen Kesehatan RI dan
merupakan Peneliti Etnomedicine dan Obat Asli Indonesia pada Badan Pengawas
Obat dan Makanan. Selain aktif meneliti dan menjadi reviewer pada berbagai
jurnal Internasional khususnya pada bidang herbal medicine, Prof Nyoman
hingga saat ini masih aktif di berbagai organisasi dalam bidang kesehatan seperti
menjadi Ketua Klaster Natural Medicine Program Doktor FK UGM, Ketua
Komisi II Dewan Riset Daerah DIY, Ketua Tim Kedokteran Herbal RSUP dr.
Sardjito, serta Kepala Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, beliau juga aktif dalam
organisasi sosial keagamaan dan saat ini menjabat sebagai Sabha Walaka pada
Parisada Hindu Dharma Indoesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Dr. Rifki Febriansah,
S.Farm., M.Sc., Apt.

Dr. Rifki Febriansah, S.Farm., M.Sc., Apt. merupakan dosen dan peneliti dalam
bidang Biologi Farmasi. Pendidikan Doktoralnya diselesaikan di Universitas
Gadjah Mada dengan disertasi berjudul "Isolasi Senyawa Aktif dari Streptomyces
sp. GMY01 dan Uji Sitotoksik pada Sel Kanker Payudara Secara in Vitro dan in
Silico." Penelitian-penelitian yang beliau lakukan telah dipublikasikan pada
jurnal internasional bereputasi antara lain: Hesperidin as a preventive resistance
agent in MCF-7 breast cancer cells line resistance to doxorubicin; Co-
chemotherapeutic effect of Ageratum conyzoides L. chloroform fraction and 5-
fluorouracil on hela cell line; Co-chemotherapeutic effect of nhexane fraction of
binahong (Anredera cordifolia [tenore] steen.) on wide colon cancer cell line;
dan Bioguided fractionation of local plants against matrix metalloproteinase 9
and its cytotoxicity against breast cancer cell models: In silico and in vitro study
(part II). Selain menjalankan tugas Catur Dharma pada Program Studi Farmasi
dan Program Studi Pendidikan Apoteker FKIK UMY, beliau saat ini juga
menjabat sebagai Kepala Divisi CSIC LPKA (Centre of Student Innovation and
Creativity, Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni) Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
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AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIDIABETES
EKSTRAK KULIT BATANG KAYU MANIS
(Cinnamomum burmanii (Nees & T. Nees) Blume) DAN
DAUN MIMBA (Azadirachta indica A. Juss)
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Abstrak

Perubahan pola hidup masyarakat berdampak pada peningkatan penderita
penyakit degeneratif. Diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolik
akibat pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin dan atau tubuh tidak
dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Beberapa penyakit
degeneratif lain disebabkan karena kerusakan sel tubuh akibat aktivitas unsur
radikal bebas sehingga dibutuhkan antioksidan untuk menetralisir radikal bebas
tersebut. Pemanfaatan herbal sebagai terapi diabetes telah lama dilakukan
masyarakat Indonesia. Tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat antidiabetes
oleh masyarakat antara lain kayu manis (Cinnamomum burmanii (Nees & T.
Nees) Blume) dan daun mimba (Azadirachta indica A. Juss). Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengukur aktivitas antioksidan dan antidiabetes ekstrak tunggal
kulit batang kayu manis, daun mimba, serta kombinasinya. Pada penelitian ini
dilakukan uji aktivitas antioksidan dan antidiabetes terhadap ekstrak tunggal kulit
batang kayu manis, daun mimba, serta kombinasi keduanya. Proses ekstraksi
dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Uji
aktivitas antioksidan ekstrak kulit kayu manis dan daun mimba dilakukan dengan
metode peredaman radikal bebas menggunakan reagen 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil
(DPPH), sedangkan uji aktivitas antidiabetes dilakukan menggunakan metode
penghambatan enzim α-glukosidase. Hasil pengujian aktivitas antioksidan
menunjukkan bahwa ekstrak kulit batang kayu manis memiliki aktivitas
antioksidan tertinggi dengan nilai IC50 sebesar 6,62 µg.mL-1. Hasil pengujian
aktivitas antidiabetes juga menunjukkan bahwa ekstrak kulit batang kayu manis
memiliki aktivitas antidiabetes tertinggi dengan nilai IC50 sebesar 10,13 µg.mL-1.
Aktivitas antioksidan dan antidiabetes ekstrak tunggal kulit batang kayu manis
lebih besar daripada ekstrak tunggal daun mimba dan juga kombinasi kedua
ekstrak tersebut.

Kata Kunci: antioksidan, antidiabetes, Cinnamomum burmanii (Nees & T. Nees)
Blume, Azadirachta indica A. Juss
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Pendahuluan

Perubahan pola hidup masyarakat modern seringkali berdampak pada
peningkatan penderita penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes mellitus,
penyakit jantung dan ginjal. Beberapa di antaranya disebabkan karena kerusakan
sel tubuh sebagai akibat aktivitas unsur radikal bebas. Radikal bebas mampu
bereaksi dengan lipid, protein, dan asam nukleat yang pada akhirnya dapat
menyebabkan kanker, sehingga dibutuhkan antioksidan untuk menetralisir
radikal bebas beserta spesi oksigen reaktif tersebut (Tsai et al., 2011). Diabetes
mellitus merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak
memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang
diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan
gula darah. Mengakibatkan terjadinya peningkatan konsentrasi glukosa dalam
darah (hiperglikemia). Terdapat 2 tipe utama diabetes yaitu diabetes tipe 1
ditandai dengan kurangnya produksi insulin dan diabetes tipe 2 disebabkan
penggunaan insulin yang kurang efektif oleh tubuh. Diabetes tipe 2 merupakan
90% dari keseluruhan diabetes. (Kesehatan, 2014).

Pemberian insulin dan obat hipoglikemik oral baik obat sintetis ataupun
herbal bisa dilakukan sebagai upaya untuk mengobati diabetes mellitus (Wadkar
et al., 2007). Akan tetapi obat sintesis memiliki harga yang relatif mahal dan
biasanya mempunyai efek samping yang negatif sehingga masyarakat memilih
menggunakan obat herbal sebagai alternatif lain. Pemanfaatan herbal sebagai
terapi diabetes telah lama dilakukan masyarakat Indonesia. Tanaman yang
dipercaya dapat mengobati penyakit diabetes mellitus dan sudah dimanfaatkan
sebagai obat secara tradisional antara lain kayu manis (Cinnamomum burmanii)
dan daun mimba (Azadirachta indica). Kayu manis (Cinnamomum spp)
merupakan salah satu rempah-rempah tertua yang banyak dimanfaatkan dalam
industri pangan, farmasi dan kosmetik. Bagian yang banyak dimanfaatkan adalah
kulit batang. Ekstrak kulit kayu C. burmannii mengandung senyawa antioksidan
utama berupa polifenol (tanin, flavonoid) dan minyak atsiri fenolik yang berperan
sebagai agen antidiabetik (Ervina et al., 2016). Tanaman mimba (A. indica)
sudah lama digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bagian
yang digunakan adalah daunnya. Tanaman mimba tumbuh di daerah tropis,
dataran rendah hingga ketinggian 670 meter di atas permukaan air laut.
Tumbuhan ini bisa tumbuh di daerah kering dan panas, tanpa irigasi, termasuk
daerah pantai. Pada daun mimba, telah diteliti bahwa ekstrak air daun mimba
dapat menurunkan gula darah pada tikus albino diabetes yang diinduksi
streptozotocin (Mostofa et al., 2007). Kombinasi daun mimba dengan tanaman
lain juga memberikan hasil sinergis terhadap aktivitas antidiabetes (Alzohairy
and Mohammad, 2016; Ebong et al., 2008).
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Pada penelitian ini, selain dilakukan uji aktivitas antioksidan dan
antidiabetes pada ekstrak tunggal kulit batang kayu manis dan daun mimba, juga
dilakukan pengujian aktivitas antioksidan dan antidiabetes terhadap kombinasi
ekstrak keduanya yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya dengan
menggunakan radikal bebas 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) sebagai pereaksi
uji antioksidan dan peredaman enzim α-glukosidase untuk uji antidiabetes.
Metode peredaman radikal bebas dengan reagen DPPH ini dipilih karena
memiliki beberapa keuntungan, yaitu sederhana, cepat, praktis, dan akurat
(Christalina et al., 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan
membandingkan aktivitas antioksidan dan antidiabetes secara in vitro pada
ekstrak tunggal kulit batang kayu manis, daun mimba, dan kombinasi dari kedua
ekstrak tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak,
antara lain peneliti dan masyarakat umum, terutama mereka yang bergerak di
industri jamu dan pemanfaatan herbal. Bagi para peneliti dan industri yang
bergerak di bidang jamu dan pemanfaatan herbal sebagai obat diharapkan dapat
memberikan informasi mengenai kulit batang kayu manis dan daun mimba
sebagai antioksidan dan antidiabetes.

Metode Pelaksanaan

Ekstraksi

Kulit batang kayu manis diambil dari daerah perkebunan Gunung Mas,
Puncak, Bogor, Jawa Barat, sedangkan daun mimba didapatkan dari Situbondo,
Jawa Timur. Kulit batang kayu manis dibersihkan dan dipotong kecil-kecil untuk
mempercepat pengeringan. Kulit kayu manis yang sudah dipotong, dijemur di
bawah sinar matahari dengan ditutup kain paranet. Daun mimba juga dikeringkan
dengan ditutup paranet kemudian dipisahkan dari rantingnya. Setelah kering,
kulit batang kayu manis dan daun mimba digiling untuk tahap persiapan ekstraksi.

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol
70%. Maserasi dipilih karena merupakan cara ekstraksi dingin. Diharapkan agar
selama proses ekstraksi tidak ada senyawa yang rusak akibat efek pemanasan.
Pelarut yang digunakan pada penelitian ini adalah etanol karena bersifat polar
sehingga sesuai untuk mengekstraksi senyawa-senyawa organik polar, selain itu
etanol cenderung aman untuk digunakan. Kulit kayu manis dan daun mimba
kering dimaserasi dengan pelarut etanol 70% selama 24 jam, lalu disaring.
Maserasi diulang sebanyak 3 kali masing-masing selama 24 jam pada suhu kamar,
kemudian filtrat etanol 70% dipekatkan menggunakan vacum rotary evaporator
hingga diperoleh ekstrak kental, dan dikeringkan menggunakan freeze dryer.
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Ekstrak kering yang diperoleh selanjutnya dianalisis aktivitas antioksidan dan
antidiabetesnya dan dihitung nilai IC50-nya.

Uji aktivitas antioksidan

Pengujian dilakukan menggunakan metode Yen (Yen and Chen, 1995)
dengan sedikit modifikasi. Larutan DPPH 1mM dibuat dengan melarutkan 19,71
mg reagen 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) dalam 50 mL pelarut metanol pro
analisis (Merck). Larutan ini ditempatkan dalam botol gelap dan disimpan dalam
suhu ruang. Larutan induk (stok) sampel dibuat dengan konsentrasi 500 µg.mL-1

yang dilarutkan dalam pelarut metanol pro analisis. Untuk pengujian DPPH,
sebanyak 50, 100, 250, 500, dan 1000 μL larutan induk (500 µg.mL-1) dipipet ke
dalam tabung reaksi, dicampurkan dengan 1 mL larutan DPPH (1mM) kemudian
dicukupkan volumenya sampai 5 mL dengan pelarut metanol pro analisis,
sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi akhir 5, 10, 25, 50, dan 100
μg.mL-1. Untuk vitamin C sebagai kontrol positif dilakukan dengan cara yang
sama tetapi dengan konsentrasi akhir 1, 2, 3, 4, dan 5 μg.mL-1. Selanjutnya
larutan dihomogenkan, tabung ditutup menggunakan aluminium foil dan
dibiarkan selama 30 menit di ruang gelap. Absorbansi sampel kemudian diukur
dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 517 nm. Larutan
blanko dibuat dengan menggunakan larutan metanol pro analisis sebagai
pengganti sampel. Persentase daya hambat antioksidan kemudian dihitung
dengan menggunakan rumus:

% Inhibisi =
Absorbansi blanko − Absorbansi sampel

Absorbansi blanko � 100%

Nilai IC50 diperoleh dari perpotongan garis antara 50% daya hambat
dengan sumbu konsentrasi, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan y=a+bx
dimana y=50 dan nilai x menunjukkan IC50.

Uji aktivitas antidiabetes

Pengujian aktivitas antidiabetes dilakukan menggunakan metode
penghambatan enzim α-glukosidase menurut metode Saijyo (Saijyo et al., 2008)
dengan sedikit modifikasi. Sebanyak 1 mg α-glucosidase dilarutkan dalam 1000
μL buffer fosfat (pH 7). Kemudian 12 μL larutan enzim diencerkan dalam 30 μL
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buffer fosfat sebelum digunakan untuk pengujian. Sebanyak 250 μL 20 mM-
paranitrofenil-α-D glukopiranosida, 475 μL 100 mM buffer fosfat dan 25 μL
larutan sampel dilarutkan dalam DMSO. Setelah larutan homogen diinkubasi
selama 5 menit pada suhu 37oC, lalu ditambahkan 50 μL larutan enzim α-
glucosidase, inkubasi dilanjutkan selama 25 menit. Reaksi dihentikan dengan
penambahan 1 mL 0,2 M Na2CO3. Jumlah p-nitrofenol yang dilepaskan diukur
pada panjang gelombang λ=400 nm. Selanjutnya, kemampuan inhibisi dihitung
berdasarkan persamaan:

Inhibisi (%) =
OD test − OD blanko

(COD test − COD blanko)
� 100%

OD test menunjukkan absorbansi sampel dengan penambahan enzim, OD
blanko adalah absorbansi sampel tanpa penambahan enzim, COD test absorbansi
kontrol dengan penambahan enzim dan COD blank adalah absorbansi kontrol
tanpa penambahan enzim. Selain dilakukan pengujian antioksidan dan
antidiabetes terhadap ekstrak tunggal dari masing-masing sampel, juga dilakukan
pengujian terhadap kombinasinya untuk mengetahui apakah aktivitas antioksidan
yang dihasilkan bersifat sinergis (aktivitas hasil kombinasi sampel lebih besar
daripada aktivitas sampel tunggalnya) atau antagonis (aktivitas hasil kombinasi
sampel lebih kecil daripada aktivitas sampel tunggalnya).

Hasil dan Pembahasan

Ekstraksi

Hasil dari proses maserasi kulit batang kayu manis dan daun mimba
berupa filtrat. Filtrat hasil maserasi tersebut kemudian diuapkan dengan
menggunakan vacuum rotary evaporator dan dikeringkan menggunakan freeze
dryer menghasilkan ekstrak etanol kulit batang kayu manis dan daun mimba
sebanyak 121,95 g dan 48,45 g. Rendemen ekstrak simplisia kulit batang kayu
manis dan daun mimba yang diekstraksi dengan pelarut etanol 70% yang paling
banyak diperoleh adalah ekstrak etanol dari kulit batang kayu manis sebanyak
24,39% dari berat kering simplisia. Ekstrak yang diperoleh dari 500 g simplisia
kulit batang kayu manis dan daun mimba disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rendemen ekstrak etanol kulit kayu manis dan daun mimba
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Ekstrak Rendemen (%)

Kulit batang kayu manis 24,39

Daun mimba 9,69

Hasil uji aktivitas antioksidan

Dari hasil pengujian antioksidan diperoleh bahwa ekstrak etanol dari kulit
batang kayu manis mempunyai aktivitas peredaman yang terbesar dengan nilai
IC50 sebesar 6,62 µg.mL-1. Ekstrak etanol lainnya, yaitu ekstrak tunggal daun
mimba dan ekstrak kombinasi kulit batang kayu manis-daun mimba (1:1)
mempunyai aktivitas masing-masing 63,11 µg.mL-1 dan 9,57 µg.mL-1. Hasil uji
aktivitas antioksidan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil uji antioksidan ekstrak kulit batang kayu manis dan daun mimba

Ekstrak IC50 (µg.mL-1)
Kulit batang kayu manis 6,62
Daun mimba 63,11
Kombinasi kulit batang kayu manis dan daun mimba 9,57
Vitamin C 2,91

Dari hasil yang didapat dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan ekstrak
tunggal kulit batang kayu manis lebih besar daripada ekstrak tunggal daun mimba
dan juga kombinasi kedua ekstrak tersebut, akan tetapi masih lebih kuat vitamin
C sebagai kontrol positif. Nilai indeks kombinasi dari aktivitas antidiabetes yang
dihasilkan dari kombinasi kedua ekstrak sebesar 0,80 yang berarti memiliki efek
sinergis ringan jika dibandingkan dengan aktivitas ekstrak tunggalnya. Aktivitas
antioksidan ekstrak tunggal kulit batang kayu manis dan kombinasinya dengan
ekstrak daun mimba tergolong sangat kuat, sedangkan ekstrak tunggal daun
mimba aktivitas antioksidannya tergolong kuat. Aktivitas antioksidan dari suatu
ekstrak tanaman dapat diukur kekuatannya berdasarkan besarnya nilai IC50

(Inhibition Concentration 50). Semakin kecil niilai IC50 menunjukkan semakin
tinggi aktivitas antioksidannya. Apabila nilai IC50<50 µg.mL-1 maka
dikategorikan memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat, IC50 antara 50-100
µg.mL-1 digolongkan kuat, IC50 berkisar antara 100-250 µg.mL-1 termasuk
sedang, dan jika IC50 yang dimiliki antara 250-500 µg.mL-1 maka termasuk
lemah (Suratmo, 2009). Hasil yang didapatkan sesuai dengan hasil penelitian
yang sudah dilakukan sebelumnya. Aktivitas antioksidan ekstrak kulit batang
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kayu manis dilaporkan memiliki nilai IC50 sebesar 9,43 µg.mL-1, menunjukkan
bahwa kulit batang kayu manis memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat
(Mutiara et al., 2015).

Aktivitas antioksidan ekstrak kulit batang kayu manis tergolong sangat
kuat kemungkinan besar dikarenakan kandungan senyawa sinamaldehid dalam
kayu manis. Ekstrak kulit kayu manis dilaporkan mengandung senyawa metabolit
sekunder golongan tanin, fenolat, flavonoid, kuinon, monoterpen dan
seskuiterpen (Hananti et al., 2012). Senyawa sinamaldehid dan linalool telah
dilaporkan sebagai salah satu senyawa antioksidan (Saleh et al., 2010). Senyawa
sinamaldehid yang termasuk dalam golongan fenilpropanoid merupakan turunan
senyawa fenol, di mana senyawa fenol tersebut juga berperan penting dalam
aktivitas antioksidan (Prasetyaningrum et al., 2012).

Aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun mimba juga tergolong sangat
kuat. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan kandungan senyawa-senyawa yang
merupakan agen antioksidan dalam daun mimba. Bagian batang, daun, dan biji
tanaman mimba semua mengandung senyawa bioaktif dan memiliki khasiat obat.
Dilaporkan bahwa daun mimba mengandung senyawa bioaktif β-sitosterol,
hyperoside, nimbolide, quercetin, quercitrin, rutin, azadirachtin, dan nimbine
(Tiwari et al., 2011). Ekstrak daun mimba juga dilaporkan mempunyai aktifitas
sebagai antioksidan (Balaji and Cheralathan, 2015). Ekstrak mimba dengan
pelaut methanol pada konsentrasi 80% juga dilaporkan mempunyai aktivitas
antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 83,28 µg.mL-1 (Supriyanto et al., 2018).

Hasil uji aktivitas antidiabetes

Dari hasil pengujian antidiabetes menggunakan metode penghambatan
enzim α-glukosidase diperoleh bahwa ekstrak etanol dari kulit batang kayu manis
mempunyai aktivitas penghambatan yang terbesar dengan nilai IC50 sebesar
10,13 µg.mL-1. Ekstrak etanol lainnya, yaitu ekstrak daun mimba dan ekstrak
kombinasi kulit batang kayu manis-daun mimba (1:1) mempunyai aktivitas
masing-masing 119,10 µg.mL-1 dan 13,95 µg.mL-1. Hasil uji antidiabetes dapat
dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Hasil uji aktivitas antidiabetes ekstrak kulit kayu manis dan daun mimba

Ekstrak IC50 (µg.mL-1)
Kulit batang kayu manis 10,13
Daun mimba 119,10
Kombinasi kulit batang kayu manis dan daun mimba 13,95
Acarbose 11,17

Dari hasil yang didapat dapat dilihat bahwa aktivitas antidiabetes ekstrak
tunggal kulit batang kayu manis lebih besar daripada ekstrak tunggal daun mimba
dan juga kombinasi kedua ekstrak tersebut. Nilai indeks kombinasi dari aktivitas
antidiabetes yang dihasilkan dari kombinasi kedua ekstrak sebesar 0,75 yang
berarti memiliki efek sinergis ringan jika dibandingkan dengan aktivitas ekstrak
tunggalnya. Ekstrak tunggal kulit batang kayu manis memiliki aktivitas
antidiabetes yang tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena ekstrak kulit
kayu manis dilaporkan mengandung senyawa metabolit sekunder golongan
fenolat. Zat aktif senyawa fenolat inilah yang diduga dapat meningkatkan
sensitivitas sel β pankreas untuk melepaskan insulin sehingga dapat menurunkan
kadar glukosa darah. Dilaporkan bahwa ekstrak etanol kayu manis dengan dosis
100 mg.Kg-1 BB yang diberikan secara oral dapat menurunkan kadar glukosa
darah sebesar 21,32% (Hananti et al., 2012). Kandungan sinamaldehid pada kayu
manis juga dilaporkan memiliki aktivitas sebagai antidiabetes. Sinamaldehid
hasil isolasi dari minyak kayu manis dilaporkan memiliki nilai IC50 sebesar 27,96
µg.mL-1 terhadap enzim α-glukosidase sehingga sangat potensial sebagai
senyawa antidiabetes (Ngadiwiyana et al., 2011). Dilaporkan juga bahwa ekstrak
air dan etanol 30, 70, serta 96% dari kulit batang kayu manis (C. burmannii)
mengandung senyawa fenolik sederhana seperti pyrocatechol, catechol,
guaiacol,dan hidroquinone yang diduga merupakan hasil penguraian senyawa
golongan polifenol dan dapat mencegah sekresi Insulin Resisten dan GLUT 4
(Glucose Transporter–4) dalam adiposit 3T3 sehingga menurunkan kadar gula
darah, sehingga dapat diduga sebagai agen antidiabetik oral. Selain dari itu juga
mengandung 1,6-anhidro-beta-D-glukosapiranosa (Levo glukosan) yang tidak
menyebabkan peningkatan kadar gula darah (Anggriawan et al., 2015).

Ekstrak daun mimba juga memiliki aktivitas antidiabetes yang tinggi
karena mengandung berbagai macam bahan aktif seperti azadirachtin, salanin,
meliantriol, dan nimbin yang dapat menurunkan asupan glukosa dalam tubuh dan
menghambat pemecahan glikogen menjadi glukosa. Daun mimba juga dilaporkan
dapat membantu memperbaiki metabolisme pankreas dan memproduksi hormon
insulin (Heyne, 1987). Daun mimba juga mengandung quercetin yang berfungsi
sebagai antioksidan, meningkatkan sekresi insulin dan melindungi sel β-pankreas
dari radikal bebas, serta β-sitosterol yang berfungsi untuk meningkatkan sekresi
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insulin dan mencegah absorbsi glukosa oleh seluruh tubuh (Evacuasiany et al.,
2010).

Simpulan

Aktivitas antioksidan dan antidiabetes ekstrak tunggal kulit batang kayu
manis lebih besar daripada ekstrak tunggal daun mimba dan juga kombinasi
kedua ekstrak. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas antioksidan dan antidiabetes
yang dihasilkan dari kombinasi kedua ekstrak memiliki efek sinergis ringan bila
dibandingkan dengan aktivitas ekstrak tunggalnya.
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Abstrak

Tanaman Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk) secara tradisional
dimanfaatkan masyarakat Kalimantan khususnya, sebagai obat diare, pegel linu,
mempercepat penyembuhan luka bahkan dipercaya menyembuhkan kanker.
Namun penelitian dan informasi mengenai khasiat tanaman ini masih sangat
terbatas. Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk) mempunyai kandungan
flavonoid yang secara penelitian senyawa flavonoid terbukti mempunyai efek
farmakologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa dalam
Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk) secara Kromatografi Lapis Tipis
(KLT), menetapkan kadar flavonoid dan antioksidan dari tingkatan fraksi. Kayu
Bajakah diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut etanol 96%
kemudian diuapkan hingga terbentuk ekstrak kental. Ekstrak kental dilarutkan
dalam akuades lalu dipartisi n-hexan dan etil asetat sehingga akan diperoleh
fraksi n-hexan (FH), fraksi etil asetat (FEA) dan fraksi akuades (FA). Masing-
masing diidentifikasi profil senyawa kimianya menggunakan KLT dan diukur
kadar flavonoid dan antioksidannya. Hasil penelitian menunjukkan profil
senyawa kimia yang terdapat pada FH mempunyai kandungan alkaloid, flavonoid,
steroid dan terpenoid. Pada FEA mengandung polifenol, flavonoid, steroid dan
terpenoid. Sedangkan FA mengandung senyawa flavonoid dan polifenol.
Pengujian kadar flavonoid total FH, FEA dan FA berturut-turut adalah 1,09;
15,24 dan 5,44 mgQE/g. Sedangkan aktivitas antioksidan pada FH, FEA dan FA
masing-masing memiliki IC50 sebesar 284,42; 72,77 dan 84,86 ppm. Fraksi etil
asetat mempunyai kadar flavonoid dan antioksidan paling tinggi dibandingkan
dengan fraksi n-hexan dan fraksi akuades.

Kata Kunci: Profil senyawa, Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk),
Flavonoid, Antioksidan
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Pendahuluan

Tanaman lokal Kalimantan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat salah
satunya adalah Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk). Tumbuhan ini
disebut juga Bajakah Tampala yang banyak tumbuh di hutan Kalimantan Tengah
dengan batang bersulur dan merambat. Secara tradisional Kayu Bajakah
(Spatholobus Littoralis Hassk) digunakan untuk memulihkan stamina bahkan
dipercaya sebagai obat kanker (Yusro & Mariani, 2021).

Penelitian ekstrak etanol Kayu Bajakah mempunyai aktivitas antioksidan
kategori sangat kuat dengan IC50 sebesar 8,25 μg/ml (Iskandar & Warsidah,
2020). Ekstrak Kayu Bajakah ini mampu sebagai anti-aging pada kulit dengan
menghambat ekspresi Matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) dan menurunkan
jumlah kolagen yang menjadi penyebab utama penuaan kulit akibat paparan sinar
UV-B (Pangkahila et al., 2021). Kandungan fenolik pada ekstrak kayu bajakah
sebesar 12,33 mg GAE/g (Ayuchecaria et al., 2020). Senyawa fenolik
mempunyai sifat antioksidan kuat.

Kandungan Kayu bajakah antara lain flavonoid, fenolik, alkaloid, steroid
dan terpenoid (Iskandar & Warsidah, 2020); (Pangkahila et al., 2021). Senyawa
tersebut memiliki efek farmakologis yang bermacam-macam terutama flavonoid.
Senyawa flavonoid mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antiinflamasi,
antipenuaan dini, antikanker, antioksidan, antivirus dan aktivitas farmakologis
lainnya (Miller, 1996). Penyakit-penyakit tertentu dapat diperparah dengan
adanya radikal bebas seperti superoksida dan hidroksil. Senyawa flavonoid dapat
berupa senyawa fenolik suatu antioksidan yang berkemampuan untuk
menghilangkan radikal bebas dengan cara berikatan dengan spesies pengoksidasi
yang merusak. Sehingga bahan alami yang mempunyai senyawa flavonoid
dianggap penting dalam mengobati penyakit seperti kanker dan penyakit jantung
(Henrich et al., 2010).

Penelitian tentang tanaman Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk)
saat ini masih terbatas pada uji kandungan kimia dan efektivitas terhadap
beberapa bakteri. Identifikasi senyawa kandungan dalam tingkatan fraksi ekstrak
etanol kayu Bajakah pada penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai
kandungan senyawa yang terlarut dalam tingkatan kepolaran suatu pelarut.
Pelarut yang digunakan yaitu n-Hexan yang bersifat non polar, etil asetat yang
bersifat semi polar dan akuades yang bersifat polar. Kepolaran suatu senyawa
dapat dipengaruhi oleh bentuk struktur kimianya. Identifikasi senyawa pada
penelitian ini menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Sehingga
dapat dijadikan referensi dalam penentuan target senyawa yang dapat digunakan
dalam penelitian selanjutnya. Kemudian, pada tingkatan fraksi dilakukan
pengukuran kadar flavonoid dan aktivitas antioksidannya.
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Metode Pelaksanaan

Penelitian ini termasuk jenis penelitian non eksperimental untuk
mengetahui senyawa kandungan fraksi kayu bajakah (Spatholobus littoralisk
Hask) dan kadar flavonoid total di setiap fraksi dan jenis penelitian eksperimental
untuk mengetahui aktivitas antioksidan pada setiap fraksi kayu bajakah
(Spatholobus littoralisk Hask).

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas @Pyrex
Iwaki Glass, batang pengaduk, blender, rotary evaporator @Re-100 pro,
botol kaca, maserator, oven @Memmert, pinset, pipa kapiler, pipet tetes,
pipet ukur, propipet @D&N, rak tabung, semprotan, spatel, timbangan
analitik @Ohauss, waterbath @Memmert, chamber, spektrofotometri UV-Vis
@Pharo300, lampu UV 254 dan 366 nm.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini kayu bajakah, akuades,
etanol p.a @Merck, etanol 96%, kalium asetat 1 M, kertas saring Whatman,
Plat KLT Gel 60 F254 @Merck, kloroform p.a, kuersetin @Sigma, methanol
p.a @Merck, pereaksi Alcl3, DPPH @Sigma.

Jalannya Penelitian

1. Pembuatan Simplisia Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk)
Sampel Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk) didapatkan di

daerah Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dicuci
bersih dengan air mengalir. Sampel kemudian diserut dengan serut kayu
kemudian dikeringkan dengan oven suhu ±50°C setelah kering disimpan
dalam wadah kering.

2. Ekstraksi
Sebanyak 500 gram kemudian diekstraksi dengan metode maserasi

dengan pelarut etanol 96% selama 3x 24 jam dilanjutkan remaserasi
sebanyak dua kali. Hasil maserasi kemudian disaring sehingga didapatkan
filtrat dan selanjutnya diuapkan dengan rotary evaporator hingga didapatkan
ekstrak kental.
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3. Fraksinasi
Sebanyak 10g ekstrak kental dilarutkan dalam aquadest 50 ml.

Masukkan larutan ekstrak ke dalam corong pisah, lalu tuangkan n-hexan
sebanyak 50ml. Gojok kemudian didiamkan beberapa saat hingga memisah.
Fraksi n-hexan berada diatas dan fraksi aquadest berada di bawah. Fraksi n-
hexan yang didapatkan kemudian diuapkan hingga kental.

Selanjutnya fraksi aquadest difraksinasi lagi dengan pelarut etil asetat.
Sebanyak 50 ml etil asetat dituang kembali ke corong pisah yang sebelumnya
sudah berisi fraksi aquadest. Digojog dan ditunggu memisah. Lapisan bagian
atas (fraksi etil asetat) dipisahkan dengan lapisan bagian bawah (fraksi
aquadest). Masing-masing fraksi yang diperoleh kemudian diuapkan dan
dihitung rendemen fraksinya.

4. Profil Senyawa Kimia dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
Masing-masing fraksi kemudian dilihat profil senyawa kimianya

dengan metode Kromatografi Lapis Tipis. Larutan fraksi ditotolkan pada fase
diam silica gel GF254. Menggunakan perbandingan fase gerak dan pereaksi
semprot sesuai dengan senyawa kimia yang akan diidentifikasi (Tabel 1).

Tabel 1. Penapisan fitokimia dengan metode Kromatografi Lapis tipis (J. B. Harborne,
1996); (Fajriaty et al., 2017); (Yuda et al., 2017)

Senyawa Pereaksi Hasil

Flavonoid Sitroborat
AlCl3

Kuning
Kuning

Alkaloid Dragendroff Jingga

Terpenoid Lieberman Burchad Biru-violet

Steroid Lieberman Burchad Merah-violet

Fenolik FeCl3 5% Hitam

Tanin FeCl3 5% Hitam
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5. Pengukuran Kadar Flavonoid Total
a. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum

Larutan kuersetin 50 ppm diambil sebanyak 0,5 ml lalu
ditambahkan dengan etanol p.a sebanyak 1,5 mL. Kemudian direaksikan
dengan AlCl3 10% sebanyak 0,1 mL, Kalium asetat 1 M sebanyak 0,1
mL dan aquadest sebanyak 2,8 ml. Kemudian larutan di vortex dan
dilakukan pembacaan pada panjang gelombang 400-500 nm (Muliana,
2021)

b. Penentuan Operating Time
Larutan kuersetin 50 ppm diambil sebanyak 0,5 ml lalu

ditambahkan dengan etanol p.a sebanyak 1,5 mL. Kemudian direaksikan
dengan AlCl3 10% sebanyak 0,1 mL, Kalium asetat 1 M sebanyak 0,1
mL dan akuades sebanyak 2,8 ml. Kemudian larutan di vortex dan diukur
absorbansinya pada panjang gelombang maksimal yang telah diperoleh
sebelumnya. Operating time ditentukan dengan pengukuran absorbansi
pada interval waktu 2 menit sampai diperoleh absorbansi yang stabil
(Muliana, 2021).

c. Pembuatan Larutan Standar Kuersetin
Kuersetin ditimbang sebanyak 10 mg dan dilarutkan dengan etanol

p.a sebanyak 10 mL untuk membuat larutan baku kuersetin 1000 ppm.
Selanjutnya dibuat larutan standar kuersetin dengan konsentrasi 5, 10, 20,
40, 80, 160 ppm. Masing-masing larutan baku diambil sebanyak 0,5 ml
dan ditambahkan dengan etanol p.a sebanyak 1,5 mL. Kemudian larutan
direaksikan dengan AlCl3 10% sebanyak 0,1 mL, Kalium asetat 1 M
sebanyak 0,1 mL dan akuades sebanyak 2,8 mL. Larutan di vortex
hingga homogeny, setelah itu didiamkan selama operating time yang
telah ditemukan. Selanjutnya dilakukan pembacaan absorbansi tiap
larutan baku dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang
maksimum (Muliana, 2021).

d. Penentuan kadar flavonoid total Ekstrak Kayu Bajakah (Spatholobus
Littoralis Hassk)

Ekstrak sample ditimbang sebanyak 20 mg dan dilarutkan dengan
etanol p.a sebanyak 10 mL sehingga diperoleh konsentrasi 2000 ppm.
Sebanyak 0,5 mL larutan sampel ditambahkan dengan etanol p.a
sebanyak 1,5 mL. Kemudian larutan direaksikan dengan AlCl3 10%
sebanyak 0,1 ml, kalium asetat 1 M sebanyak 0,1 mL dan akuades
sebanyak 2,8 mL. Selanjutnya didiamkan selama operating time yang
sudah ditemukan. Absorbansi samel uji kemudian diukur pada panjang
gelombang maksimum (Muliana, 2021).
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6. Pengujian Antioksidan dengan Metode DPPH
a. Pembuatan pereaksi DPPH

Pereaksi DPPH sebesar 160 ppm dibuat dengan melarutkan 4 mg
DPPH ke dalam labu ukur 25 mL dan dilarutkan dengan methanol p.a
sampai tanda batas (Marjoni et al., 2015).

b. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum
Larutan DPPH sebanyak 1 mL ditambahkan dengan methanol p.a

sebanyak 4 mL. Selanjutnya diinkubasi dengan kondisi gelap.
Selanjutnya absorbansi diukur pada panjang gelombang 450-550 nm
(Marjoni et al., 2015).

c. Pembuatan Larutan Blangko dan pembanding Kuersetin
Larutan blangko dibuat dengan memasukkan 5 mL methanol p.a ke

dalam tabung reaksi. Larutan pembanding menggunakan kuersetin
dengan konsentrasi 2,3,4,5,dan 6 ppm (Marjoni et al., 2015).

d. Pembuatan Larutan Sampel Uji Ekstrak Kayu Bajakah (Spatholobus
Littoralis Hassk)

Sebanyak 10 mg masing-masing fraksi Kayu Bajakah (Spatholobus
Littoralis Hassk) dibuat larutan stok 1000 ppm dengan dilarutkan
bersama methanol p.a sebanyak 10 mL, lalu dihomogenkan. Selanjutnya
dibuat larutan baku dengan masing-masing konsentrasi 10, 20, 30, 40 dan
50 ppm. Masing-masing konsentrasi kemudian diambil sebanyak 4 mL
dan ditambahkan 1 mL pereaksi DPPH, lalu di vortex hingga homogeny.
Selanjutnya diinkubasi dengan suhu kamar kondisi gelap. Absorbansinya
dilakukan pengukuran pada panjang gelombang maximum (Marjoni et al.,
2015).



34 | Yogyakarta, 26-27 November 2021

Hasil dan Pembahasan

Determinasi Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk)

Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk) didapatkan di daerah Rungan
Barat, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Determinasi tumbuhan
Spatholobus Littoralis Hassk dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Pusat Penelitian Biologi (LIPI) Cibinong, Bogor. Hasil determinasi menunjukkan
bahwa tumbuhan yang digunakan adalah spesies Spatholobus Littoralis Hassk
dari suku Leguminosae/Fabaceae.

Pembuatan ekstrak dan fraksi Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk)

Batang Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk) keadaan basah
diserut kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 50° C selama 2
hari. Sebanyak 500 gram diekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut
etanol 96% selama 3x24 jam dilanjutkan remaserasi sebanyak 2 kali. Hasil
maserasi kemudian disaring sehingga didapatkan filtrat dan selanjutkan diuapkan
dengan rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak kental sebanyak 10,28 g.
Rendemen ekstrak Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk) yang diperoleh
sebesar 2,38%. Pada proses fraksinasi didapatkan rendemen fraksi n-Hexan/FH
dan fraksi Etil asetat/FEA dan fraksi Akuades/FA masing-masing sebesar 3,79%,
9,53% dan 16,83%.

Profil senyawa kimia secara Kromatografi Lapis tipis (KLT)

Identifikasi senyawa kimia dilakukan dengan metode Kromatografi Lapis
Tipis dengan fase diam silika Gel 60 F254 dan fase gerak menggunakan eluen n-
hexan : Etil Asetat (3:2) untuk fraksi n-hexan dan etil asetat. Sedangkan fraksi
akuades menggunakan eluen n-Hexan : Etil asetat (1:4). Dilakukan
penyemprotan dengan menggunakan pereaksi deteksi senyawa kimia untuk
mengetahui golongan senyawa kimia dan diamati di sinar UV254 dan 366 nm.
Hasil pengujian mengandung senyawa kimia dari fraksi n-hexan adalah Alkaloid,
steroid dan terpenoid. Fraksi Etil asetat mengandung Flavonoid, terpenoid dan
steroid. Fraksi akuades mengandung Flavonoid, fenolik dan tannin. Profil
senyawa kimia dapat dilihat pada Gambar 1, 2 dan 3.
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Gambar 1. Profil Senyawa Kimia Fraksi n-Hexan.

Fase gerak n-Hexan : Etil asetat (3:2). (A) Pengamatan sinar tampak, (B)
Pengamatan sinar UV254, (C) Pengamatan sinar UV366, (D) Pengamatan sinar
tampak setelah disemprot Dragendroff, (E) Pengamatan sinar tampak setelah
disemprot Liebermann Burchad, (F) Pengamatan sinar UV254 setelah disemprot
Liebermann Burchad, (G) Pengamatan sinar UV366 setelah disemprot
Liebermann Burchad.

Gambar 2. Profil Senyawa Kimia Fraksi Etil Asetat.

Fase gerak n-Hexan : Etil Asetat (3:2). (A) Pengamatan sinar tampak, (B)
Pengamatan sinar UV254, (C) Pengamatan sinar UV366, (D) Pengamatan sinar
tampak setelah disemprot sitroborat, (E) Pengamatan sinar UV254 setelah
disemprot sitroborat, (F) Pengamatan sinar UV366 setelah disemprot sitroborat,
(G) Pengamatan sinar tampak setelah disemprot AlCl3, (H) Pengamatan sinar
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tampak sesudah disemprot AlCl3, (I) Pengamatan sinar UV366 setelah disemprot
AlCl3, (J) Sinar tampak setelah disemprot FeCl3, (K) Pengamatan sinar UV254
setelah disemprot FeCl3, (L) Pengamatan sinar UV366 setelah disemprot FeCl3,
(M) Pengamatan sinar tampak setelah disemprot Liebermann Burchad, (N)
Pengamatan sinar UV254 setelah disemprot Liebermann Burchad, (O)
Pengamatan sinar UV366 setelah disemprot Liebermann Burchad.

Fase gerak n-Hexan : Etil Asetat (1:4). (A) Pengamatan sinar tampak, (B)
Pengamatan sinar UV254, (C) Pengamatan sinar UV366, (D) Pengamatan sinar
tampak setelah disemprot sitroborat, (E) Pengamatan sinar UV254 setelah
disemprot sitroborat, (F) Pengamatan sinar UV366 setelah disemprot sitroborat,
(G) Pengamatan sinar tampak setelah disemprot AlCl3, (H) Pengamatan sinar
UV254 sesudah disemprot AlCl3, (I) Pengamatan sinar UV366 setelah disemprot
AlCl3, (J) Sinar tampak setelah disemprot FeCl3, (K) Pengamatan sinar UV254
setelah disemprot FeCl3, (L) Pengamatan sinar UV366 setelah disemprot FeCl3.

Gambar 3. Profil Senyawa Kimia Fraksi Akuades.

Tanaman Bajakah (Spatholobus littoralisk Hask) diketahui mengandung
senyawa fenolik, flavonoid, tannin, saponin (Saputera & Ayuchecaria, 2018),
steroid, dan terpenoid (Yusro & Mariani, 2021). Fraksinasi mempunyai tujuan
untuk memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya (Uthia et
al., 2017). Senyawa seperti Alkaloid, steroid dan terpenoid berada di fraksi n-
Hexan. Senyawa flavonoid, steroid dan terpenoid terdapat dalam fraksi etil asetat.
Sedangkan senyawa flavonoid, fenolik dan tannin ditemukan di fraksi akuades.
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N-hexan merupakan pelarut non polar yang dapat melarutkan senyawa-senyawa
yang bersifat non polar. Pelarut etil asetat merupakan pelarut semi polar yang
dapat melarutkan senyawa yang bersifat semi polar. Sedangkan, akuades
merupakan pelarut polar yang dapat melarutkan senyawa polar (J. Harborne,
1987). Kepolaran suatu senyawa dapat dipengaruhi oleh bentuk struktur
kimianya. Pada penelitian ini, meskipun ditemukan flavonoid pada fraksi etil
asetat dan akuades namun senyawa flavonoid tersebut kemungkinan mempunyai
perbedaan struktur kimia dikarenakan terletak pada fraksi yang berbeda (berbeda
kepolaran). Begitu pula senyawa steroid dan terpenoid pada fraksi etil asetat dan
n-hexan. Perbedaan struktur tersebut juga dapat dilihat dari kemunculan spot
dengan letak yang berbeda pada kedua fraksi, padahal eluen yang digunakan
adalah sama yaitu n-Hexan : Etil Asetat (3:2).

Penentuan Kadar Flavonoid Total dengan Metode Spektrofotometri UV-VIS

Penentuan kadar flavonoid dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
seberapa besar kadar flavonoid pada tingkatan fraksi dari ekstrak Kayu Bajakah
(Spatholobus Littoralis Hassk) dengan metode spektrofotometri UV-VIS.
Senyawa flavonoid mempunyai sistem aromatis yang terkonjugasi sehingga
dapat menunjukkan pita serapan yang kuat di daerah spektrum ultraviolet dan
sinar tampak (Kumar & Pandey, 2013). Metode yang digunakan untuk
menetapkan kadar flavonoid pada penelitian ini adalah kolorimetri. Metode ini
merupakan pembentukan kompleks antara alumunium klorida (AlCl3) dengan
gugus keto pada atom C-4 dan gugus hidroksi pada atom C-3 atau C-5 (Gambar
4).

Gambar 4. Pembentukan Ikatan Kompleks antara AlCl3 dengan Senyawa
Flavonoid (Sepahpour et al., 2018)



38 | Yogyakarta, 26-27 November 2021

Dilakukan penentuan panjang gelombang untuk mengetahui daerah serapan
yang maksimum (Woisky & Salatino, 1998). Penentuan panjang gelombang
dilakukan dengan menghubungkan panjang gelombang dengan absorbansi yang
didapatkan. Rentang panjang gelombang yang digunakan untuk menetapkan
kadar flavonoid adalah 400-500 nm (Widi et al., 2019). Didapatkan panjang
gelombang maksimum kuersetin sebagai senyawa pembanding yaitu 427 nm
yang kemudian digunakan sebagai panjang gelombang maksimum untuk
penetapan kadar flavonoid pada setiap fraksi dari ekstrak Kayu Bajakah
(Spatholobus Littoralis Hassk). Sampel bereaksi dengan pereaksi AlCl3 yang
akan membentuk warna kuning yang menandakan terjadi ikatan komplek yang
stabil (Mabry et al., 1970). Selanjutnya diperoleh kurva regresi linear quersetin
yaitu y = 0.0036x + 0.1549 dengan nilai R² = 0.9873 dengan cara
menghubungkan nilai absorbansi yang didapatkan dengan konsentrasi kuersetin
(Gambar 5).

Gambar 5. Kurva Regresi Linear.

Hasil pengukuran kadar flavonoid total dapat dilihat pada Tabel 2. Data
absorbansi rata-rata dari bahan uji dimasukkan ke dalam nilai persamaan regresi
kuersetin sebelumnya. Fraksi etil asetat mempunyai kadar flavonoid terbesar
dibandingkan dengan fraksi yang lain yaitu sebesar 15,24 mgQE/g.
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Tabel 2. Hasil Pengukuran Kadar Flavonoid pada Bahan Uji

Bahan uji R1 R2 R3 Rerata
Kadar

(microgram/ml) %TFC
n-Heksan 0.175 0.173 0.174 0.174 2.196639 1.098319
Etil Asetat 0.278 0.271 0.276 0.275 30.48796 15.24398
Akuades 0.201 0.203 0.211 0.205 10.88011 5.440056

Keterangan :
R1 : Replikasi 1; R2 : Replikasi 2; R3 : Replikasi 3; TFC : Total Flavonoid

Content

Senyawa flavonoid merupakan senyawa yang berperan besar dalam aktivitas
farmakologis suatu tumbuhan obat. Senyawa ini berkontribusi sebagai
antioksidatif, antiinflamasi, antimutagenik dan antikarsinogenik (Panche et al.,
2016). Spatholobus Littoralisk dari Kalimantan Timur, mengandung senyawa
flavonoid sebesar 32,49 ± 3,21 ppm (Fitriani et al., 2020). Proses pemisahan
senyawa dengan fraksinasi menunjukkan kandungan flavonoid terbesar pada
tingkat kepolaran tertentu. Pada penelitian ini kandungan flavonoid terbesar
terdapat pada fraksi Etil Asetat yaitu 30,48 ppm.

Penentuan Aktivitas Antioksidan Fraksi dari Ekstrak Kayu Bajakah (Spatholobus
Littoralis Hassk).

Pengujian aktivitas antioksidan penelitian ini menggunakan metode
spektrofotometri UV-Vis dengan DPPH (2,2-Difenil-1-Pikrilhidrazil). Metode
DPPH bertujuan untuk menentukan aktivitas antioksidan dalam fraksi ekstrak
Kayu bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk) dengan melihat kemampuannya
untuk menangkap radikal bebas DPPH. Terbentuk warna ungu kompleks yang
kemudian berubah menjadi warna kuning. Prinsip metode ini adalah adanya
donasi atom hidrogen dari bahan uji yang diujikan ke radikal DPPH menjadi
senyawa non-radikal DPPH yang ditunjukkan dengan perubahan warna (Xie &
Schaich, 2014). Nilai IC50 merupakan suatu parameter untuk menggambarkan
hasil uji DPPH dengan melihat adanya konsentrasi senyawa bahan uji yang dapat
meredam radikal bebas sebanyak 50%. Dilakukan penentuan panjang gelombang
maximum DPPH dengan rentang 450-550 nm (Molyneux, 2003). Panjang
gelombang maximum DPPH pada penelitian ini adalah 516 nm. Terjadi
perubahan warna dari ungu menjadi kuning ketika terjadi reaksi antara senyawa
antioksidan dengan DPPH (Xie & Schaich, 2014). Selanjutnya, dilakukan
pembuatan larutan kurva baku kuersetin sebagai senyawa pembanding. Kuersetin
merupakan senyawa golongan flavonol yang mempunyai aktivitas antioksidan
sangat kuat (Xu et al., 2019).
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Nilai yang didapatkan pada uji penangkap radikal DPPH dengan
spektrofotometer UV-VIS berupa nilai absorbansi. Nilai absorbansi akan diukur
untuk menentukan persen inhibisi, Persen inhibisi merupakan suatu kemampuan
yang dimiliki oleh sampel untuk menghambat aktivitas radikal bebas yang
berhubungan dengan konsentrasi sampel (Kedare & Singh, 2011). Selanjutnya
diperoleh kurva regresi linear dan persamaannya dengan konsentrasi sebagai
sumbu x dan absorbansi sebagai sumbu y. Didapatkan persamaan kurva regresi
linear kuersetin dari korelasi antara konsentrasi dan persen inhibisi yaitu,
y=1,8964x+42,66 dengan nilai R2=0,9257. Fraksi n-Hexan (FH) diperoleh
persamaan regresi linear yaitu, y=0,0588x+33,276 dengan nilai R2=0,9035,
Fraksi Etil Asetat (FEA) mempunyai persamaan regresi linear yaitu,
y=0,4729x+15,589 dengan nilai R2=0,8854 dan fraksi akuades (FA) dengan
persamaan regresi linear yaitu, y=0,5413x+4,0671 dengan nilai R2=0,9114. Nilai
IC50 merupakan besarnya konsentrasi senyawa uji yang dapat meredam radikal
bebas sebanyak 50%. Nilai IC50 dihitung dari persamaan regresi linear yang
sebelumnya telah diperoleh dengan mengganti y dengan 50 pada persamaan
tersebut. Semakin kecil nilai IC50 maka aktivitas peredaman radikal bebas
semakin tinggi (Molyneux, 2003). Hasil IC50 pada masing-masing sampel dapat
terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Aktivitas antioksidan Kuersetin
Konsentrasi

(ppm)
Rerata

Absorbansi % Inhibisi IC50 (ppm)
3 1.516 45.584

3,867
6 1.242 55.397
9 1.027 63.116
12 0.956 65.689
15 0.867 68.885

Blanko DPPH 2.785
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Tabel 4. Hasil Uji Aktivitas antioksidan Fraksi n-Hexan
Konsentrasi

(ppm)
Rerata

Absorbansi % Inhibisi IC50 (ppm)
100 1.676 39.82767

284,42
140 1.646667 40.8808
180 1.599667 42.56821
220 1.449 47.9775
260 1.447333 48.03734

Blanko DPPH 2.78533

Tabel 5. Hasil Uji Aktivitas antioksidan Fraksi Etil Asetat
Konsentrasi

(ppm)
Rerata

Absorbansi % Inhibisi IC50 (ppm)
60 0.493333 36.37145

72,77
90 0.308333 60.23216
120 0.140333 81.90026
150 0.065667 91.53052
180 0.064667 91.6595

Blanko DPPH 0.775

Pada pengujian antioksidan ini, analisis data yang digunakan adalah uji
statistic One Way ANOVA. Adanya perbedaan dapat ditunjukkn oleh nilai
p<0.05. Uji antioksidan secara kuantitatif terdapat penurunan nilai absorbansi
semakin meningkatnya konsentrasi menunjukkan bahwa senyawa tersebut
memiliki aktivitas antioksidan. Senyawa jika dikatakan sebagai antioksidan
sangat kuat jika nilai IC50 (Inhibitory Concentration) kurang dari 50 ppm, kuat
(50-100) ppm, sedang (100-150) ppm, dan lemah (151-200) ppm. Semakin kecil
nilai semakin tinggi aktivitas antioksidan (Blois, 1958). Berdasarkan hal tersebut
fraksi etil asetat mempunyai IC50 sebesar 72,77 ppm dan fraksi Akuades IC50

sebesar 84,86 ppm tergolong antioksidan kuat.
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Tabel 6. Hasil Uji Aktivitas antioksidan Fraksi Akuades
Konsentrasi

(ppm)
Rerata

Absorbansi % Inhibisi IC50 (ppm)
60 0.536 30.86844

84,86
90 0.378333 51.20378
120 0.145667 81.21238
150 0.090667 88.3061
180 0.050333 93.50817

Blanko DPPH 0.775

Aktivitas antioksidan fraksi etil asetat dan fraksi akuades Kayu bajakah
(Spatholobus Littoralis Hassk) yang tergolong kuat berhubungan dengan
kandungan metabolit sekunder yang dikandungnya. Flavonoid merupakan
antioksidan eksogen yang mengandung gugus fenolik dan telah dibuktikan
manfaatnya untuk mencegah kerusakan sel akibat stress oksidatif. Hal ini
berhubungan kadar flavonoid yang banyak terdapat pada fraksi etil asetat dan
fraksi akuades. Mekanisme kerja flavonoid sebagai antioksidan dapat secara
langsung maupun tidak secara langsung. Flavonoid sebagai antioksidan secara
langsung dengan cara mendonorkan ion hydrogen sehingga dapat menstabilkan
radikal bebas yang reaktif dan bertindak sebagai scavenger/penangkal radikal
bebas secara langsung (Arora et al., 1998). Flavonoid sebagai antioksidan secara
tidak langsung dilihat cara kerjanya di dalam tubuh dengan meningkatkan
ekspresi gen antioksidan misalnya nuclear factor erythrid 2 related factor 2
(Nrf2) sehingga meningkatkan produksi gen yang berperan dalam sintesis enzim
antioksidan endogen seperti SOD (Superoxide dismutase). Enzim ini
mendismutasikan radikal superoksida, memecah hydrogen peroksida dan
hidroperoksida menjadi molekul yang tidak berbahaya (Ighodaro & Akinloye,
2018).

Simpulan

Ekstrak etanol Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk) dibagi menjadi
tiga fraksi, yaitu Fraksi n-Hexan, Fraksi Etil Asetat dan Fraksi Aquades.
Kandungan senyawa dari fraksi n-hexan adalah Alkaloid, steroid dan terpenoid.
Fraksi Etil asetat mengandung Flavonoid, terpenoid dan steroid. Fraksi akuades
mengandung Flavonoid, fenolik dan tannin. Kandungan Flavonoid dan aktivitas
antioksidan dalam ekstrak Kayu Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk terbesar
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terdapat pada fraksi etil asetat sebesar 15,24 mgQE/g dan IC50 sebesar 72,77
ppm yang merupakan kategori Antioksidan Kuat.
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Abstrak

Penyebab jerawat diantaranya akibat inflamasi di folikel pilosebasea dari
aktivitas bakteri yang dapat disembuhkan dengan bahan antibakteri. Minyak
atsiri daun kemangi telah diteliti memiliki aktivitas antibakteri, namun perlu
adanya pengembangan sediaan antibakteri jerawat dari ekstrak daun kemangi
agar lebih mudah digunakan. Penelitian ini bertujuan membuat gel ekstrak daun
kemangi yang memiliki aktivitas antibakteri jerawat. Penelitian ini merupakan
penelitian eksperimental laboratorium dengan sampel gel ekstak daun kemangi.
Perlakuan yang digunakan adalah Blanko (kontrol negatif), F3%, F5%, F7% dan
Klindamisin (Kontrol positif). Daun kemangi diekstraksi dengan etanol,
diformulasi dalam bentuk gel konsentrasi 3%, 5% dan 7%. Selanjutnya gel
ekstrak daun kemangi diuji aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium
acnes dan Staphylococcus epidermidis, serta stabilitasnya. Gel ekstrak etanol
daun kemangi pada konsentrasi 3%, 5% dan 7% memiliki aktivitas antibakteri
terhadap Propionibacterium acnes dengan nilai diameter daya hambat 9,35 mm,
10,83 mm dan 12,88 mm dan Staphylococcus epidermidis dengan nilai diameter
daya hambat 8,28 mm, 9,42 mm dan 12,55 mm. Evaluasi gel yang dihasilkan
pada konsentrasi 3%, 5% dan 7% stabil secara fisik dari bentuk, warna, bau,
homogenitas dan daya sebar dengan sifat alir plastis tiksotropik. Hasil uji pH gel
pada konsentrasi 5% dan 7% memenuhi syarat pH kulit dan konsentrasi 3% tidak
memenuhi syarat pH kulit. Penelitian ini dapat disimpulkan gel ekstrak daun
kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acnes dan
Staphylococcus epidermidis.

Kata Kunci: antibakteri, Gel, Ocimum x africanum Lour., P. acnes, S.
epidermidis.
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Pendahuluan

Jerawat adalah suatu kondisi inflamasi umum pada unit pilosebasea yang terjadi
pada remaja dan dewasa muda ditandai dengan komedo, papul, pustul, nodul, dan
dapat disertai rasa gatal. Daerah timbulnya jerawat meliputi muka, bahu, dada,
dan punggung. Prevelansi tertinggi terjadi pada usia remaja yaitu untuk wanita
pada umur 14-17 tahun mencapai 83- 85% dan pada pria umur 16-19 tahun
mencapai 95-100% (Afriyanti, 2015).

Jerawat dapat diakibatkan oleh aktivitas bakteri Propionibacterium acnes
(Kusuma, 2016) dan Staphylococcus epidermidis (Suryana, Yen and Rostinawati,
2017). Propionibacterium acnes menghasilkan lipase yang memecah asam lemak
bebas dari lipid kulit yang akan menyebabkan terjadinya inflamasi jaringan
sehingga mendukung terbentuknya jerawat. Staphylococcus epidermidis
berkembang pada kelenjar sebaseous yang tersumbat, akan menyebabkan iritasi
pada daerah sekitarnya selanjutnya akan membengkak, pecah dan kemudian
menyebarkan radang ke jaringan kulit (Kursia et al., 2016). Pengobatan jerawat
dengan menggunakan obat antibiotik konvensional seiring bertambahnya waktu,
semakin banyak antibiotik yang mengalami resistensi. Meningkatnya resistensi
bakteri diakibatkan oleh adanya evolusi bakteri (Savitri et al., 2019), maka perlu
adanya penemuan dan pengembangan obat baru khususnya antibakteri.

Salah satu tanaman yang telah diteliti memiliki khasiat sebagai antibakteri adalah
minyak atsiri dari daun kemangi (Ocimum x africanum Lour) (Carović- Stanko.,
2010). Namun proses penyiapan ekstrak daun kemangi sebagai antibakteri
jerawat membutuhkan waktu yang lama, sehingga untuk memudahkan
pemakaian maka perlu dibuat formulasi gel yang lebih praktis dalam pemakaian.
Sediaan gel juga dapat menyebabkan jerawat lebih cepat kering (Afianti et al.,
2015). Sehingga dalam penelitian ini dibuat formula gel ekstrak daun kemangi
dengan konsentrasi 3%, 5% dan 7%. Selanjutnya diuji aktivitas antibakteri
terhadap Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis dengan
metode difusi cakram, lalu gel ekstrak daun kemangi di uji stabilitas fisiknya.
Dari penelitian ini diharapkan gel ekstrak daun kemangi memiliki aktivitas
antibakteri terhadap Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis,
serta stabil secara fisik.
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Metode Pelaksanaan

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium dengan sampel
gel ekstak daun kemangi. Perlakuan yang digunakan adalah Blanko (kontrol
negatif), ekstrak daun kemangi konsentrasi 3% (F3%), ekstrak daun kemangi
konsentrasi 5% (F5%), ekstrak daun kemangi konsentrasi 7% (F7%) dan
Klindamisin (Kontrol positif). Bahan yang digunakan terdiri dari daun kemangi
yang diperoleh dari Grogol Depok, Jawa Barat, bakteri Propionibacterium acnes
dan Staphylococcus epidermidis dari Labolatorium Mikrobiologi ISTN Jakarta,
etanol 70% Hydroxy Propyl Methyl Cellulose (HPMC), gliserin, trietanolamin,
metil paraben, aquades.

Ekstrak daun kemangi dibuat dengan memaserasi 700 g serbuk dengan pelarut
etanol 70% sebanyak (1:10). Setelah 24 jam serbuk yang telah dimaserasi
disaring menggunakan kain flannel kemudian disaring kembali dengan kertas
saring. Ekstrak dipekatkan menggunakan rotary evaporator, kemudian diuapkan
kembali dengan waterbath hingga diperoleh ekstrak kental.

Peremajaan bakteri dilakukan dengan mengambil sebanyak 1 ose bakteri
Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis digoreskan pada
permukaan media miring NA, selanjutnya diinkubasi selama 24 jam dengan suhu
37℃ didalam inkubator. Selanjutnya identifikasi bakteri uji secara mikroskopik
dilakukan dengan mengambil 1 ose bakteri Propionibacterium acnes dan
Staphylococcus epidermidis lalu diusap pada kaca objek dengan ditambah 1 tetes
larutan NaCl 0,9%. Selanjutnya kaca objek difiksasi diatas bunsen. Kemudian
preparat diwarnai dengan kristal violet, lalu dibilas dengan aquades. Selanjutnya
ditambah beberapa tetes lugol iodine dan bilas dengan aquades. Kemudian
ditambah alkohol, lalu dibilas dengan aquades. Kemudian ditambah safranin 1-2
tetes dan bilas dengan aquades lalu dikeringkan. Selanjutnya diamati sel dengan
mikroskop setelah penambahan minyak imersi pada perbesaran 1000x.

Tabel 1. Formulasi gel daun kemangi

Bahan
Formula
3%

Formula
5%

Formula
7%

Blanko
0%

Ekstrak 3 5 7 -
HPMC 2 2 2 2
Metil
paraben

0,18 0,18 0,18 0,18

TEA 0,25 0.25 0,25 0,25
Gliserin 15 15 15 15
Aquades Ad 100 Ad 100 Ad 100 Ad100
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Pembuatan Gel dengan basis Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) sebanyak
2 g dikembangkan dicawan porselin dengan aquadest panas, kemudian dilakukan
pengadukan hingga terdispersi sempurna dan terbentuk gel, selanjutnya ditambah
metil paraben yang telah dilarutkan dalam air, gliserin, dan trietanolamin aduk
hingga homogen, kemudian masukan zat aktif yaitu ekstrak daun kemangi yang
telah dilarutkan dalam air sesuai konsentrasi yang telah ditentukan, masukan gel
dalam wadah dan dilakukan evaluasi dan uji stabilitas sediaan. Evaluasi sediaan
gel meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji daya sebar, uji pH, uji
viskositas dan sifat alir. Uji stabilitas fisik gel meliputi cycling test dan
sentrifugasi. Uji cycling test dilakukan untuk mengamati perubahan sediaan
setelah dilakukan penyimpanan pada suhu 4℃ selama 24 jam selanjutnya pada
suhu 40℃ selama 24 jam (1 siklus) dan proses ini dilakukan selama 6 siklus.

Pengujian aktivitas antibakteri sediaan gel daun kemangi dengan metode difusi
cakram untuk mengukur zona hambat terhadap bakteri Propionibacterium acnes
dan Staphylococcus epidermidis. Cakram ditetesi sediaan gel dengan konsentrasi
3%, 5%, 7%. Sebanyak 100 μl suspensi bakteri disebarkan kedalam media MHA
yang telah padat kemudian diratakan, selanjutnya letakan cakram yang berisi gel
daun kemangi, cakram untuk kontrol positif gel klindamisin dan kontrol negatif
gel tanpa ekstrak daun kemangi. Letakan diatas permukaan media padat yang
sudah diinokulasi bakteri, kemudian diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°
C, kemudian diukur Diameter Daya Hambat (DDH) yang terbentuk
menggunakan jangka sorong. Kategori respon hambat pertumbuhan diperoleh
bedasarkan Mulyadi, Wuryanti and Sarjono., (2017) dimana jika nilai DDH > 20
mm masuk kedalam kategori kuat, DDH 16-20 mm masuk dalam kategori sedang,
DDH 10-15 mm masuk dalam kategori lemah dan nilai DDH <10 mm masuk
kedalam kategori kurang efektif. Selanjutnya data dianalisis secara diskripsi.

Hasil dan Pembahasan

Ekstrak etanol daun kemangi yang dihasilkan dari proses maserasi yaitu sebesar
86,9 g dengan besar rendemen ekstrak yaitu sebesar 0,12%. Hasil rendemen
ekstrak yang dihasilkan dari penelitian ini lebih kecil jika dibandingkan dengan
hasil penelitian Octavia et al., (2015) yaitu 7,052 %. Perbedaan hasil rendemen
ini dipengaruhi oleh perbedaan kondisi lingkungan dan jenis tanaman kemangi
yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan jenis Ocimum x africanum
Lour dan pada penelitian Octavia et al., (2015) menggunakan jenis Ocimum
sanctum L.

Hasil identifikasi pewarnaan bakteri Propionibacterium acnes menunjukan hasil
bakteri Gram positif dengan bentuk batang atau basil, pada proses pewarnaan
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bakteri. Sedangkan hasil identifikasi bakteri Staphylococcus epidermidis
menunjukan hasil bakteri Gram positif dengan bentuk bulat atau coccus (Jawetz,
et al., 2013).

Hasil uji organoleptis sediaan gel untuk blanko memiliki karakteristik tidak
berwarna dan tidak berbau. Formula 3%, formula 5% dan formula 7% tidak
mengalami perubahan dari sebelum dan setelah penyimpanan yaitu dengan
karakteristik sediaan berwarna hijau tua, berbentuk setengah padat dan memiliki
bau khas ekstrak daun kemangi.

Sediaan gel yang dibuat diformulasi dengan bahan aktif ekstrak daun kemangi,
bahan tambahan HPMC, gliserin, TEA, metil paraben, aquadestilata. HPMC
berfungsi sebagai gelling agent yang merupakan bahan pembentuk gel, HPMC
dipilih karena derivat sintesis selulosa yang merupakan bahan pembentuk
hidrogel yang baik, dimana hidrogel sangat cocok digunakan sebagai sediaan
topikal dengan fungsi mengurangi minyak yang dihasilkan oleh kelenjar sebaseus
yang merupakan salah satu faktor penyebab jerawat dan mempunyai resistensi
yang baik terhadap serangan mikroba (Kindangen et al., 2018). HPMC stabil
pada pH 3-11 dengan gel yang dihasilkan jernih, bersifat netral, serta
vikositasnya yang stabil meski disimpan pada jangka waktu yang lama
(Arikumalasari et al., 2013). Penggunaan gliserin berfungsi sebagai humektan
yang akan melembabkan sediaan (Kindangen et al., 2018). TEA digunakan untuk
membantu stabilitas dan penetralan gel. Metil paraben digunakan sebagai
pengawet sediaan karena gel memiliki konsentrasi air yang tinggi sehingga dapat
menyebabkan terjadinya kontaminasi dengan mikroba. Aquades dalam formulasi
gel digunakan sebagai pelarut.

Hasil uji homogenitas gel meunjukkan bahwa pada blanko, formula 3%, formula
5% dan formula 7% sebelum dan setelah cycling test memiliki sifat homogen.
Formulasi gel disebut homogen jika semua bahan yang terdapat dalam gel
tercampur dengan sempurna. Sediaan gel harus homogen yang ditandai dengan
warna yang merata (Lumentut, et al., 2018).

Pengujian daya sebar dilakukan untuk menjamin tersebarnya gel saat
diaplikasikan pada kulit. Dari hasil pemeriksaan daya sebar gel sebelum dan
setelah cycling test menunjukkan bahwa semua formulasi yang dibuat memiliki
daya sebar sebesar yaitu 5,02-5,04 cm dimana diameter tersebut masih sesuai
standar persyaratan yaitu berkisar antara diameter 5-7 cm yang nyaman
digunakan (Garg, A, et al., 2002). Semakin rendah konsentrasi ekstrak maka
semakin luas daya sebar sediaan gel tersebut. Semakin besar nilai diameter daya
sebar maka akan semakin tinggi kecepatan gel menyebar atau diabsorpsi dengan
hanya sedikit pengolesan sehingga kontak obat dengan permukaan kulit akan
meningkat (Yusuf et al., 2017).
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Pengukuran pH dilakukan dengan parameter uji pH sediaan gel yaitu sesuai
dengan pH kulit 4,5-6,5 (Nikam., 2017). Hasil pemeriksaan pH sediaan
sebelum cycling test pada blanko, formula 3%, 5%, dan 7% berurut 5,57; 5,46;
5,48 dan 5,47 dimana nilai tersebut memenuhi standar dari pH kulit yaitu 4,5-6,5.
Pemeriksaan pH sediaan setelah cycling test pada blanko, formula 3%, formula
5% dan formula 7% secara berurut yaitu 7,31; 7,04; 6,29 dan 5,72. Pada blanko
dan formula 3% nilai pH diatas pH kulit. Sehingga dapat dikatakan pH pada
blanko dan formula 3% tidak memenuhi standar pH kulit. Hal ini dapat terjadi,
dimana saat penyimpanan terjadi peningkatan pH. Peningkatan ini karena pada
proses penyimpanan sediaan terdekomposisi oleh suhu tinggi yang dapat
menghasilkan basa sehingga sediaan mengalami peningkatan pH menjadi lebih
basa (Putra, Dewantara and Swastini, 2010). pH sediaan yang terlalu asam dapat
menimbulkan iritasi pada permukaan kulit, apabila terlalu basa dapat
menyebabkan kulit kering (Wulandari, 2016; Danimayostu, 2017).

Uji viskositas dilakukan guna mengetahui besarnya suatu kekentalan sediaan gel.
Dimana nilai viskositas atau kekentalan tersebut menyatakan bahwa besarnya
tahanan suatu cairan untuk mengalir. Viskositas gel biasanya sebanding dengan
jumlah dan berat molekul bahan pengental yang ditambahkan.

Hasil pemeriksaan viskositas menunjukan bahwa dengan penambahan ekstrak
etanol daun kemangi akan memengaruhi kekentalan sediaan, dimana semakin
tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin tinggi viskositas sediaan gel (Tabel
2).

Tabel 2. Hasil Uji Viskositas

Formula
Gel

Spind
el

Kecepatan
(rpm)

Pengamatan
Sebelum

Penyimpanan
(cP)

Setelah
Penyimpanan

(cP)
F3% 6 20 21250 26000
F5% 6 20 33000 44750
F7% 6 20 41000 45000
Keterangan: F3%= Ekstrak daun kemangi 3%, F5%= Ekstrak daun kemangi 5%,

F7%=Ekstrak daun kemangi 7%

Pada uji viskositas setelah cycling test mengalami peningkatan viskositas,
seiring dengan peningkatan pH sediaan, tetapi peningakatan ini tidak
mengubah sifat alir dari semua formula gel yaitu memilik sifat plastis dan
tiksitropik.
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Uji sentrifugasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaya yang diberikan
dengan kecepatan 5000 rpm yang setara dengan gaya gravitasi penyimpanan
satu tahun. Hasil uji sentrifugasi pada blanko, formula 3%, 5% dan 7%
dengan kecepatan 5000 rpm didapatkan bahwa gel tidak terjadi pemisahan,
sehingga dapat disimpulkan bahwa blanko dan semua formula stabil pada
penyimpanan selama 1 tahun.

Uji aktivitas antibakteri gel ekstrak etanol daun kemangi dilakukan pada
bakteri Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis dengan
metode difusi cakram. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Aktivitas Antibakteri Gel Ekstrak Etanol Daun Kemangi pada
Bakteri Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis

Bakteri Uji Formula
Pengulangan (mm) Rata-

rata
(mm) Kategori1 2 3

P. acnes F 3% 10,10 8,15 9,80 9,35 Kurang efektif
F 5% 10,85 10,40 11,25 10,83 Lemah
F 7% 12,95 11,75 13,95 12,88 Lemah
Blanko - - - - -

Klindamisin 17,65 18,75 20,05 18,82 Sedang
S.

epidermidis F 3% 8,25 8,35 8,25 8,28 Kurang efektif
F 5% 10,05 9,15 9,05 9,42 Kurang efektif
F 7% 13,30 12,40 11,95 12,55 Lemah
Blanko - - - - -

Klindamisin 19,00 18,65 19,65 19,10 Sedang
Keterangan : F 3% = gel dengan konsentrasi ekstrak daun kemangi 3%,

F 5% = gel dengan konsentrasi ekstrak daun kemangi 5%,
F 7% = gel dengan konsentrasi ekstrak daun kemangi 7%,
Blanko= gel tanpa zat aktif ekstrak daun kemangi,
Klindamisin = gel klindamisin

Propionibacterium acnes adalah bakteri flora normal kelenjar sebaseus
dimana ketika jumlahnya berlebihan pada kulit akan mengakibatkan jerawat.
Staphylococcus epidermidis juga merupakan bakteri flora normal kulit
dimana ketika jumlahnya berlebihan pada kulit dapat menyebabkan infeksi
(Pratami, Apriliana and Rukmono, 2011; Apriliana and Syafira, 2016). Dari
hasil pengamatan uji aktivitas sediaan gel terhadap bakteri Propionibacterium
acnes untuk formula 3% ekstrak etanol daun kemangi memiliki Diameter
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Daya Hambat (DDH) sebesar 9,35 mm dengan kategori kurang efektif untuk
menurunkan aktivitas bakteri Propionibacterium acnes pada kulit. Nilai
diameter daya hambat yang terbentuk pada penelitian ini lebih besar jika
dibandingkan penelitian Sumiati et al., (2019) diamana pada konsentrasi
ekstrak etanol daun kemangi 45-55% yaitu 7,23-19,13 mm. Pada formula 5%
dan formulasi 7% dengan konsentrasi ekstrak etanol daun kemangi secara
berturut memiliki nilai DDH 10,83 mm dan 12,88 mm dengan kategori lemah.
Blanko menggunakan gel tanpa ekstrak sebagai kontrol negatif tidak memiliki
DDH dan kontrol positif menggunakan gel klindamisin memiliki Diameter
Daya DDH sebesar 18,82 mm dengan kategori sedang. Berdasarkan data
diatas diketahui bahwa formula konsentrasi 3%, 5% dan 7% memiliki
aktivitas anti bakteri terhadap Propionibacterium acnes, namun formula 3%
kurang efektif jika dibandingkan dengan formula 5% dan 7%. Kategori
respon hambat pertumbuhan diperoleh bedasarkan Mulyadi, Wuryanti and
Sarjono., (2017) dimana jika nilai DDH > 20 mm masuk kedalam kategori
kuat, DDH 16-20 mm masuk dalam kategori sedang, DDH 10-15 mm masuk
dalam kategori lemah dan nilai DDH <10 mm masuk kedalam kategori
kurang efektif.

Uji aktivitas antibakteri gel ekstrak etanol daun kemangi terhadap
Staphylococcus epidermidis untuk formula 3% dan 5% ekstrak etanol daun
kemangi memiliki nilai DDH secara beturut sebesar 8,28 mm dan 9,42 mm
dengan kategori kurang efektif. Untuk formula 7% ekstrak etanol daun
kemangi memiliki nilai DDH 12,55 mm dengan kategori lemah. Kontrol
negatif menggunakan blanko gel tanpa ekstrak tidak memiliki nilai DDH dan
kontrol positif menggunakan gel klindamisin nilai DDH 19,1 mm dengan
kategori sedang. Dari data tersebut diketahui bahwa ketiga formula gel
ekstrak etanol daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap
Staphylococcus epidermidis. Sehingga dapat diketahui formula gel ekstrak
etanol daun kemangi 3%, 5% dan 7% dapat mengurangi aktivitas bakteri
Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis yang berlebihan
pada kulit.

Simpulan

Gel ekstrak etanol daun kemangi konsentrasi 3%, 5% dan 7% memiliki aktivitas
antibakteri terhadap Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis,
serta stabil secara fisik. Gel pada konsentrasi 5% dan 7% memenuhi syarat pH
kulit, tetapi gel konsentrasi 3% tidak memenuhi syarat pH kulit.
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Abstrak

Sambiloto atau Andrographis paniculata merupakan salah satu jenis tanaman
obat yang banyak digunakan di masyarakat untuk mengobati berbagai jenis
penyakit. Sambiloto memiliki rasa yang sangat pahit. Pada masa pandemi Covid-
19, sambiloto menjadi salah satu tanaman yang banyak dicari untuk menambah
daya tahan tubuh. Kandungan senyawa aktif dalam sambiloto telah terbukti dapat
membantu meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Data yang digunakan
merupakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan dari hasil Riset Eksplorasi
Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan Tumbuhan Obat Berbasis Komunitas di
Indonesia (Riset Tumbuhan Obat dan Jamu/Ristoja). Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui ragam penggunaan sambiloto untuk pengobatan tradisional
oleh penyehat tradisional (hattra) di seluruh etnis di Indonesia. Hasil riset
menunjukkan bahwa sambiloto paling banyak digunakan untuk mengobati
penyakit malaria, sebanyak 46 ramuan, serta bagian tanaman yang paling banyak
digunakan adalah daun, sebesar 66,67%. Dari 405 etnis yang diwawancarai,
terdapat 97 etnis yang menggunakan sambiloto dalam pengobatan tradisional
untuk mengobati 43 jenis penyakit. Dari analisis hasil riset dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar penggunaan sambiloto oleh penyehat tradisional di
Indonesia telah terbukti secara ilmiah. Sambiloto memiliki potensi yang cukup
besar untuk dikembangkan lebih lanjut untuk pengobatan.

Kata Kunci sambiloto, imunomodulator, imunostimulan
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Pendahuluan

Andrographis paniculata yang dikenal sebagai sambiloto, pepaitan atau takilo,
merupakan tanaman yang rasanya sangat pahit. Sambiloto adalah tanaman terna
tegak dengan tinggi 30–110 cm (Hossain et al., 2014). Sambiloto berasal dari
Taiwan, Cina Daratan, dan India. Sambiloto juga banyak ditemukan di Asia
Tenggara, yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan
Vietnam, serta beberapa negara lain yaitu Sri Lanka, Pakistan, Kepulauan Karibia
dan Mauritius (Siddhartha, Neelam and Rajendran, 2007; Hossain et al., 2014).
Bagian tanaman yang biasa digunakan adalah bagian yang tumbuh di atas tanah,
yaitu daun dan batang, sedangkan untuk akarnya sangat jarang digunakan
(Siddhartha, Neelam and Rajendran, 2007).

Kemala dkk menyebutkan dalam Laporan Teknis Penelitian Bagian Proyek
Penelitian Tanaman Rempah dan Obat APBN bahwa industri obat tradisional di
Indonesia memerlukan sambiloto sebagai bahan baku sebesar 33,47 ton simplisia
kering, setara dengan 709,60 ton herba segar per tahun (Kemala et al., 2003).
Data ini dilaporkan pada tahun 2003, belum ditemukan data terbaru untuk
kebutuhan sambiloto yang digunakan oleh industri. Sedangkan data produksi
sambiloto di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 2.084 ton segar (BPS, 2021).

Pada masa pandemi Covid-19 ini, sambiloto merupakan salah satu jenis tanaman
obat yang banyak dicari untuk menambah daya tahan tubuh. Sambiloto memiliki
komponen aktif yang disebut andrografolid, yang berfungsi sebagai
imunomodulator, khususnya sebagai imunostimulan, dengan cara meningkatkan
kerja sistem kekebalan tubuh. Kandungan andrografolid sambiloto dapat
membantu sistem pertahanan tubuh, seperti sel darah putih, untuk lebih ampuh
dalam menyerang bakteri dan antigen lain (Priyani, 2020). Ketika dianalisis
secara in silico, andrografolid merupakan inhibitor yang lebih baik dibandingkan
dengan inhibitor lainnya dalam menghambat protease utama dari virus SARS-
CoV-2, termasuk lopinavir, ostelmivir dan ritonavir (Enmozhi et al., 2020).

Kementerian Kesehatan c.q Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman
Obat dan Obat Tradisional, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah
melakukan Riset Eksplorasi Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan Tumbuhan
Obat Berbasis Komunitas di Indonesia, selanjutnya disebut dengan Riset
Tumbuhan Obat dan Jamu (Ristoja) selama 3 tahap, pada tahun 2012, 2015 dan
2017. Hasil riset tersebut berupa data pengetahuan etnofarmakologi, ramuan
obat tradisional (OT) dan tumbuhan obat (TO) di Indonesia. Ristoja 2012
berhasil mengidentifikasi 13.576 tumbuhan obat yang berasal dari 1.740 spesies,
Ristoja 2015 mengidentifikasi 16.218 tumbuhan obat yang berasal dari 1.559
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spesies, dan Ristoja 2017 berhasil mengidentifikasi 9.516 tumbuhan obat yang
berasal dari 1.144 spesies (Wahyono et al., 2017).

Sambiloto merupakan salah satu jenis tanaman obat yang teridentifikasi dalam
Ristoja. Informasi mengenai penggunaan empiris sambiloto oleh hattra akan
bermanfaat untuk penelitian dan pengembangannya sebagai obat tradisional.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ragam penggunaan sambiloto
untuk pengobatan tradisional oleh penyehat tradisional (hattra) di seluruh etnis di
Indonesia.

Metode Pelaksanaan

1. Sumber data

Data penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian
Kesehatan. Data diperoleh dari hasil Riset Tumbuhan Obat dan Jamu (Ristoja).
Riset ini dilakukan dalam tiga tahap, pada tahun 2012, 2015 dan 2017. Data
tersebut meliputi suku dan lokasi, nama tumbuhan, bagian tumbuhan, cara
pembuatan jamu dan pengobatannya, serta gejala penyakitnya.

2. Metode Riset Tumbuhan Obat dan Jamu (Ristoja)

Ristoja dilaksanakan pada 405 etnis yang berada di berbagai provinsi di
Indonesia, dengan melibatkan informan sebanyak 2.354 orang. Subyek atau
informan dalam penelitian ini adalah penyehat tradisional (hattra), yaitu orang
yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam penyembuhan dan mengobati
penyakit dengan menggunakan TO dalam ramuannya, yang diakui oleh
komunitasnya. Informan ditentukan dengan metode purposive sampling
berdasarkan informasi tokoh masyarakat, kepala suku, kepala desa, kepala
kampung, tokoh informal, dinas kesehatan dan sumber terpercaya lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara,
observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan teknik terstruktur dan
bebas, menggunakan kuesioner dengan pertanyaan semi terbuka. Observasi dan
dokumentasi juga dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang lebih lengkap.
Melalui wawancara, informasi yang dikumpulkan adalah nama daerah, bagian
tumbuhan dan kegunaannya, cara pembuatan jamu dan pengobatannya, serta
kearifan lokal pengelolaan tumbuhan obat (Wahyono et al., 2017).
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3. Metode analisis data

Informasi terkait penggunaan tumbuhan obat dianalisis secara deskriptif dan
disajikan dalam bentuk diagram dan tabel.

Hasil dan Pembahasan

1. Indikasi penyakit yang diobati dengan sambiloto

Berdasarkan data penelitian Ristoja, didapatkan hasil bahwa dari 2.354 orang
informan terdapat 297 informasi penggunaan sambiloto di dalam ramuan
pengobatan untuk 43 indikasi penyakit. Dari data tersebut, 10 indikasi penyakit
yang memiliki ramuan terbanyak dijelaskan dengan gambar berikut:

Gambar 1. Grafik Sepuluh Indikasi Penyakit dengan Ramuan Terbanyak

Malaria dan kencing manis menjadi penyakit yang memiliki jenis ramuan paling
banyak, yaitu sebesar 46 ramuan untuk malaria dan 35 ramuan untuk kencing
manis. Etnis yang menggunakan sambiloto untuk mengobati malaria berjumlah
35, dan 30 etnis di antaranya berada di wilayah Indonesia bagian timur.
Sedangkan untuk etnis yang menggunakan sambiloto untuk kencing manis
sebanyak 25 etnis, dengan lokasi yang tersebar dari wilayah barat hingga timur.
Data tersebut sesuai dengan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang
menyebutkan bahwa prevalensi malaria tertinggi ada di Provinsi Papua sebesar
12,07%, diikuti oleh Papua Barat (8,64%) dan NTT (1,99%). Serta untuk
prevalensi diabetes mellitus berkisar antara 0,6–2,6% untuk seluruh provinsi di
Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2019).
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Khasiat sambiloto untuk mengobati penyakit malaria dan kencing manis sangat
berkaitan dengan senyawa-senyawa yang ada di dalamnya. Kandungan utama
sambiloto adalah andrografolid, neoandrografolid dan deoksiandrografolid, yang
merupakan senyawa yang paling pahit di antara kandungan lainnya (Siddhartha,
Neelam and Rajendran, 2007). Senyawa andrografolid terbukti memiliki aktifitas
anti-malaria, baik secara in vivo maupun in vitro (Dey, Mishra and Dash, 2011).
Senyawa andrografolid dapat menurunkan presentase jumlah sel darah merah
yang terinfeksi parasit Plasmodium falciparum (Zaid et al., 2015).

Penggunaan sambiloto untuk mengobati kencing manis tidak lepas dari aktifitas
senyawa andrografolid maupun ekstrak sambiloto dalam menurunkan gula darah.
Senyawa andrografolid dan ekstrak etanol sambiloto dapat menghambat enzim α-
glukosidase dan α-amilase, sehingga dapat menghasilkan efek hipoglikemik
(Jayakumar et al., 2013).

2. Bagian tanaman sambiloto yang paling banyak digunakan

Gambar 2. Grafik Bagian Tanaman Sambiloto yang Digunakan dalam
Pengobatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun merupakan bagian tanaman sambiloto
yang paling banyak digunakan untuk pengobatan, diikuti oleh bagian herba
(bagian tanaman yang berada di atas permukaan tanah), batang dan yang terakhir
adalah akar. Hal ini sesuai dengan kadar andrografolid yang terkandung pada
masing-masing bagian. Secara berurutan, kadar andrografolid dalam daun, herba
dan batang adalah sebagai berikut: 0,5-6%; 4% dan 0,8-1,2% (Chao and Lin,
2010). Sedangkan pemanfaatan akar untuk pengobatan memang sangat jarang
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ditemukan (Siddhartha, Neelam and Rajendran, 2007), kemungkinan hal ini
dikarenakan kandungan andrografolidnya lebih kecil dibanding bagian tanaman
lainnya. Akar sambiloto mengandung 20 jenis senyawa golongan flavonoid,
termasuk andrograpidin; 3 jenis senyawa golongan diterpene, yaitu
andrograpanin, neoandrografolid dan andrografolid; 2 jenis senyawa golongan
fenil-propanoid, yaitu asam trans-sinamat dan 4-hidroksi-2-metoksisinamaldehid;
asam oleanolat; β-sitosterol; serta β-daukosterol (Xu and Wang, 2011).

3. Penggunaan sambiloto di Indonesia secara empiris

Sambiloto telah digunakan secara turun temurun oleh berbagai etnis di Indonesia.
Pada tabel 1 telah tercatat sebanyak 43 jenis indikasi penyakit yang diobati
dengan sambiloto. Meskipun data yang dihasilkan merupakan penggunaan
sambiloto secara empiris, akan tetapi sebagian besar dari penggunaan tersebut
telah memiliki landasan ilmiah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya referensi hasil
penelitian dari masing-masing indikasi penyakit yang diobati dengan sambiloto
(tabel 1).

Beberapa indikasi penyakit belum memiliki referensi pendukung secara spesifik,
akan tetapi dapat didukung oleh data khasiat sambiloto yang sudah ada. Misalnya:
penggunaan untuk pengobatan luka dalam, pembengkakan getah bening, usus
buntu dan wasir/ambeien didukung oleh khasiat sambiloto sebagai anti-inflamasi.
Sedangkan penggunaan untuk sakit mata didukung oleh khasiat sambiloto
sebagai anti-virus; sakit pinggang dari khasiat sambiloto sebagai analgesik; serta
sakit telinga dari kombinasi khasiat sambiloto sebagai anti-bakteri dan anti-
inflamasi (Siddhartha, Neelam and Rajendran, 2007; Chao and Lin, 2010;
Jayakumar et al., 2013; Hossain et al., 2014; ABU BIN Nyeem et al., 2017; Hu
et al., 2017).

Selain indikasi penyakit yang belum memiliki data dukung ilmiah yang spesifik,
ada juga indikasi penyakit yang belum memiliki data dukung sama sekali, bahkan
data penelitian menunjukkan khasiat yang bertolak belakang. Hal ini terjadi pada
pengobatan untuk darah rendah, dan gangguan kesuburan. Sambiloto memiliki
khasiat menurunkan tekanan darah, sehingga baik diberikan kepada penderita
darah tinggi (hipertensi) (Siddhartha, Neelam and Rajendran, 2007; Hossain et al.,
2014; ABU BIN Nyeem et al., 2017). Untuk itu, sebaiknya dihindari memberikan
sambiloto kepada penderita darah rendah,

Penggunaan sambiloto untuk gangguan kesuburan juga perlu dikaji lebih lanjut.
Hal ini karena data penelitian menunjukkan hasil yang kurang konsisten.
Beberapa data penelitian menunjukkan bahwa sambiloto memiliki khasiat
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kontrasepsi, yaitu dapat mencegah kehamilan pada mencit betina, mencegah
spermatogenesis pada tikus jantan, bahkan dapat menyebabkan keguguran pada
kelinci. Sebaliknya, ada juga hasil penelitian yang menyebutkan bahwa
pemberian ekstrak sambiloto tidak memiliki efek toksik pada testis tikus jantan
dan tidak mempengaruhi hormon progesterone pada tikus hamil (Zoha, Hussain
and Choudhury, 1989; Burgos et al., 1997; Akbarsha and Murugaian, 2000;
Jayakumar et al., 2013; ABU BIN Nyeem et al., 2017).

Tabel 1. Penggunaan Sambiloto (Andrographis paniculata) di Indonesia

No Indikasi
penyakit

Bagian tanaman
yang digunakan Etnis yang menggunakan Hasil penelitian

terkait
1. Amandel daun Jawa Barat: Sunda priangan (Coon and Ernst, 2004;

Hossain et al., 2014;
Hu et al., 2017)

2. Batuk daun, herba,
lainnya

Banten: Banten;
Jawa Barat: Cirebon;
Jawa Timur: Osing;
Sulawesi Selatan: Padoe;
Sulawesi Tengah: Lalaeo;
Sulawesi Tenggara:
Mekongga, Tolaki kanawe

(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Hossain et al., 2014;
Hu et al., 2017)

3. Campak herba Sumatera Selatan: Daya Sebagai anti-virus
(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Jayakumar et al., 2013;
Hossain et al., 2014)

4. Cedera Tulang daun, batang Jawa Barat: Cirebon. Sunda
priangan;
Sumatera Selatan: Meranjat

(Jiang et al., 2015;
Yongyun et al., 2019)

5. Darah rendah daun Banten: Banten Belum ada referensi
6. Darah tinggi daun, batang,

herba, akar,
lainnya

Banten: Banten, Betawi;
Jawa Timur: Jawa;
Maluku: Ambon (Nolloth),
Wemale;
Kalimantan Barat: Galik,
Ribun;
Kalimantan Timur: Kutai;
Kalimantan Utara: Dayak
punan;
Sulawesi Tengah: Luwuk;
Sumatera Selatan: Ogan

(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Hossain et al., 2014;
ABU BIN Nyeem et
al., 2017)

7. Demam/panas daun, herba Banten: Banten;
Gorontalo: Boalemo;

(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
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No Indikasi
penyakit

Bagian tanaman
yang digunakan Etnis yang menggunakan Hasil penelitian

terkait
Jawa Barat: Cirebon;
Maluku: Ambon (Nolloth),
Seram;
Sulawesi Tengah: Tialo;
Sulawesi Tenggara:
Kolesusu

Hossain et al., 2014;
Hu et al., 2017)

8. Epilepsi /
Ayan

daun, batang, akar NTT: Kedang (Thakur, Chatterjee
and Kumar, 2014)

9. Flu/ Masuk
angin

daun, lainnya Maluku: Ambon (Nolloth),
Alfuru

(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Hossain et al., 2014;
Gupta, Mishra and
Ganju, 2016; Hu et al.,
2017)

10. Gagal Ginjal herba Sulawesi Selatan: Padoe (Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Singh, Srivastava and
Khemani, 2009;
Hossain et al., 2014)

11. Gangguan
Buang Air
Kecil

daun, herba Maluku: Ambon
(Hutumuri);
NTB: Bima;
NTT: Mela;
Sulawesi Tenggara:
Mekongga, Kolesusu

(Hossain et al., 2014;
Moon, 2014; Prabhu K
and Rajan S, 2018)

12. Gangguan
HAID

daun, batang,
akar, lainnya

DI Yogyakarta: Jawa;
Jawa Tengah: Jawa;
NTT: Ende;
Sulawesi Tengah: Lalaeo;
Sumatera Selatan: Meranjat

(Zheng, Liu and Guo,
2012; Liu, Yu and
Guo, 2014)

13. Gangguan
Kebugaran

daun, herba Banten: Banten;
Jawa Timur: Madura

(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Hossain et al., 2014;
ABU BIN Nyeem et
al., 2017; Priyani,
2020)

14. Gangguan
Kesuburan /
Infertilitas

daun, herba,
lainnya

Banten: Betawai;
Maluku: Pelauw;
Papua Barat: Moi pedalaman
(Moraid)
Sumatera Selatan: Daya

Belum ada referensi

15. HIV/AIDS lainnya Jawa Timur: Osing (Siddhartha, Neelam



Prosiding Seminar Nasional Tumbuhan Obat Indonesia|67

No Indikasi
penyakit

Bagian tanaman
yang digunakan Etnis yang menggunakan Hasil penelitian

terkait
and Rajendran, 2007;
Chao and Lin, 2010;
Jayakumar et al., 2013;
Gupta, Mishra and
Ganju, 2016; ABU
BIN Nyeem et al.,
2017)

16. Kecacingan daun NTT: Ende (Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Hossain et al., 2014)

17. Kencing manis daun, herba, akar,
lainnya

Bali: Bali;
Banten: Banten;
DI Aceh: Kluet;
DI Yogyakarta: Jawa;
Jawa Barat: Cirebon, Sunda
priangan;
Jawa Tengah: Jawa;
Jawa Timur: Osing, Madura,
Bawean, Jawa;
Kalimantan Timur: Kutai;
Lampung: Abung kota bumi;
Maluku: Pelauw;
NTT: Kedang;
Sulawesi Selatan: Pattae,
Wotu, Kalaotoa, Padoe;
Sulawesi Tengah: Taijo,
Lauje;
Sulawesi Utara: Kadipang
boroko, Bolaang itang;
Sulawesi Selatan: Komering;
Sumatera Selatan: Daya

(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Chao and Lin, 2010;
Jayakumar et al., 2013;
Hossain et al., 2014)

18. Keracunan daun NTT: Kedang (Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
ABU BIN Nyeem et
al., 2017)

19. Kolesterol
Tinggi

daun, herba,
batang

Jawa Tengah: Jawa;
Jawa Timur: Osing;
NTT: Mela;
Sulawesi Tengah: Pamona

(Jayakumar et al.,
2013; Hossain et al.,
2014; Susanti et al.,
2016)

20. Luka Dalam daun Maluku: Seram Sebagai anti-inflamasi
(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Chao and Lin, 2010;
Jayakumar et al., 2013;
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No Indikasi
penyakit

Bagian tanaman
yang digunakan Etnis yang menggunakan Hasil penelitian

terkait
Hossain et al., 2014;
ABU BIN Nyeem et
al., 2017; Hu et al.,
2017)

21. Luka Terbuka daun, herba Bali: Bali;
Jawa Barat: Cirebon

(Al-Bayaty et al.,
2012; Jamaludin et al.,
2021)

22. Maag daun Jawa Timur: Osing;
Lampung: Abung kota bumi;
Riau: Hutan;

(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Hossain et al., 2014;
Hu et al., 2017)

23. Malaria daun, herba,
lainnya

DI Aceh: Singkil;
Gorontalo: Bajo;
Jawa Timur: Osing;
Lampung: Pubian, Abung
kota bumi;
Maluku: Fordata;
NTT: Atoin meto, Mela;
Papua: Tabla dan Tepera,
Marind, Skouw, Nimboran,
Yakai, Kay, Gressi, Demta,
Manirem, Tobat;
Papua Barat: Moi pedalaman
(Moraid), Waigeo, Wamesa;
Sulawesi Barat: Kalumpang,
Tobadak;
Sulawesi Selatan: Kalaotoa;
Sulawesi Tengah: Dampales,
Mori, Tomini/Lauje, Toli-
toli, Lalaeo, Lauje, Tolage,
Balaesang, Kolesusu, Tolaki
mekongga, Kadipang boroko

(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Dey, Mishra and Dash,
2011; Hossain et al.,
2014; ABU BIN
Nyeem et al., 2017; Hu
et al., 2017)

24. Pegal, capek daun, herba,
batang

Banten: Banten;
Jawa Barat: Cirebon, Sunda
priangan;
Kalimantan Barat: Sambas;
Maluku: Wahai, Selaru;
Papua Barat: Tehit;
Sumatera Selatan: Meranjat

(Bertoglio et al., 2016)

25. Pembengkakan
Getah Bening

daun Banten: Betawi;
Jawa Timur: Osing

Sebagai anti-inflamasi
(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Chao and Lin, 2010;
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No Indikasi
penyakit

Bagian tanaman
yang digunakan Etnis yang menggunakan Hasil penelitian

terkait
Jayakumar et al., 2013;
Hossain et al., 2014;
ABU BIN Nyeem et
al., 2017; Hu et al.,
2017)

26. Penyakit
Kelamin

daun, herba,
lainnya

Jawa Barat: Cirebon;
Jawa Tengah: Jawa;
Jawa Timur: Osing;
Sulawesi Tengah: Bungku;
Sulawesi Utara: Bolaang
itang

(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Hossain et al., 2014;
Gupta, Mishra and
Ganju, 2016)

27. Perawatan
Organ Wanita

daun Kalimantan Utara: Tidung;
Riau: Hutan

(Zheng, Liu and Guo,
2012; Liu, Yu and
Guo, 2014)

28. Perawatan Pra
dan Pasca
Persalinan

daun, herba,
lainnya

Banten: Betawi;
Jawa Timur: Madura;
Maluku: Seram;
Sulawesi Tengah: Taijo

(Hossain et al., 2014;
Gupta, Mishra and
Ganju, 2016)

29. Rematik,
Asam Urat

daun, herba Bali: Bali;
Banten: Banten;
Jawa Barat: Sunda priangn;
Jawa Tengah: Jawa;
Jawa Timur: Osing;
Sulawesi Selatan: Kalaotoa;
Sulawesi Utara: Bolaang
itang;
Sumatera Selatan: Meranjat

(Sehgal, Singh and
Thapliyal, 2018;
Wulandari and
Sumarmin, 2018)

30. Sakit Jantung daun Sulawesi Tenggara:
Wawonii

(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Jayakumar et al., 2013;
Hossain et al., 2014;
ABU BIN Nyeem et
al., 2017)

31. Sakit Kulit daun, herba, akar Jawa Barat: Cirebon, Sunda
priangan;
Jawa Tengah: Jawa, Samin;
Jawa Timur: Jawa, Osing,
Bawean;
Sulawesi Tenggara:
Kolesusu;
Sumatera Selatan: Meranjat,
Pegagan;
Sumatera Utara: Melayu

(Hossain et al., 2014;
Gupta, Mishra and
Ganju, 2016)

32. Sakit Kuning daun, lainnya Jawa Barat: Sunda priangan; (Siddhartha, Neelam
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No Indikasi
penyakit

Bagian tanaman
yang digunakan Etnis yang menggunakan Hasil penelitian

terkait
Jawa Timur: Osing;
Lampung: Abung kota bumi;
Maluku: Seram;
NTT: Krowe muhang;
Sulawesi Tengah:
Tomini/Lauje, Tialo

and Rajendran, 2007;
Jayakumar et al., 2013;
Hossain et al., 2014;
Gupta, Mishra and
Ganju, 2016; ABU
BIN Nyeem et al.,
2017)

33. Sakit Mata daun Jawa Barat: Cirebon;
Jawa Timur: Osing

Sebagai anti-virus
(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Jayakumar et al., 2013;
Hossain et al., 2014)

34. Sakit Perut daun NTT: Alor (Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007)

35. Sakit Pinggang daun Sulawesi Selatan: Kalaotoa;
Sulawesi Tengah: To
badaya;
Sumatera Selatan: Pegagan,
Daya

Sebagai analgesik
(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Hossain et al., 2014)

36. Sakit Telinga daun Jawa Barat: Cirebon Sebagai anti-bakteri
dan anti-inflamasi
(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Hossain et al., 2014;
ABU BIN Nyeem et
al., 2017)

37. Sesak Nafas daun, batang,
herba, akar

Jawa Barat: Sunda priangan;
Maluku: Alune, Asilulu,
Danar;
Sulawesi Selatan: Kalaotoa;
Sulawesi Tenggara:
Moronene

(Bao et al., 2009; Chao
and Lin, 2010; Gupta,
Mishra and Ganju,
2016)

38. Stroke,
Lumpuh

daun Jawa Timur: Samin (Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Hossain et al., 2014)

39. TBC daun Banten: Betawi;
Jawa Barat: Sunda priangan;
Jawa Timur: Osing;
Papua: Kay;
Sulawesi Tengah:
Molongkuni, Pekurehua;
Sulawesi Utara: Bolaang

(Bhatter et al., 2015;
Haridas, Sreekumar
and Biju, 2017;
Nugroho et al., 2018)
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No Indikasi
penyakit

Bagian tanaman
yang digunakan Etnis yang menggunakan Hasil penelitian

terkait
itang

40. Thypus batang, lainnya Jawa Timur: Osing (Nasution et al., 2019;
Rahayu and Tugon,
2021)

41. Tumor/Kanker daun, herba Jawa Barat: Cirebon;
Jawa Tengah: Jawa;
Jawa Timur: Osing, Jawa;
NTB: Sasak;
Riau: Hutan;
Sulawesi Selatan: Kalaotoa;
Sulawesi Tengah: Bengku;
Sumatera Utara: Melayu

(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Chao and Lin, 2010;
Jayakumar et al., 2013;
Hossain et al., 2014;
Gupta, Mishra and
Ganju, 2016; ABU
BIN Nyeem et al.,
2017)

42. Usus Buntu herba, akar Maluku: Asilulu;
NTT: Lio

Sebagai anti-inflamasi
(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Chao and Lin, 2010;
Jayakumar et al., 2013;
Hossain et al., 2014;
ABU BIN Nyeem et
al., 2017; Hu et al.,
2017)

43. Wasir /
Ambien

herba, lainnya Jawa Timur: Osing;
Sumatera Selatan: Daya

Sebagai anti-inflamasi
(Siddhartha, Neelam
and Rajendran, 2007;
Chao and Lin, 2010;
Jayakumar et al., 2013;
Hossain et al., 2014;
ABU BIN Nyeem et
al., 2017; Hu et al.,
2017)

Simpulan

Jumlah indikasi penyakit yang diobati oleh penyehat tradisional di Indonesia
menggunakan sambiloto mencapai 43 jenis. Hampir seluruh pengobatan tersebut
telah terbukti secara ilmiah, hanya terdapat 2 jenis indikasi penyakit yang perlu
dikaji lebih lanjut, yaitu pengobatan untuk darah rendah dan gangguan kesuburan
(infertilitas). Dari hasil Ristoja didapatkan data dasar yang dapat digunakan untuk
penelitian lanjutan, terutama untuk indikasi penyakit yang masih sedikit data
dukung ilmiahnya.
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Abstrak

Daun Ganitri (Elaeocarpus ganitrus Roxb) merupakan salah satu tumbuhan alam
yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi inflamasi dan dibuat sediaan krim.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sediaan krim dari ekstrak akuades
ekstrak daun ganitri (Elaeocarpus ganitrus Roxb.) sebagai alternatif pengobatan
antiinflamasi yang lebih aman. Penelitian ini dibuat sediaan krim dengan dosis 50,
100, 200 mg/kgBB dan di lakukan terhadap 25 ekor tikus putih galur wistar yang
dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 sebagai kontrol negatif (krim tanpa
ekstrak), kelompok II sebagai kontrol positif (voltaren gel), kelompok III sebagai
formula 1 (50 mg/kgBB), kelompok 4 sebagai formula 2 (100 mg/kgBB), dan
kelompok V sebagai formula 3 (200 mg/kgBB). Kemudian aktivitas antiinflamasi
terbaik diuji fisik sediaan krim. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok
formula 3 ekstrak akuades daun ganitri (Elaeocarpus ganitrus Roxb) 200
mg/kgBB memiliki efek antiinflamasi yang baik karena memiliki rerata persen
efek antiinflamasi paling tinggi dan memiliki nilai p < 0,05 atau berbeda
bermakna dengan kontrol negatif, positif dan memenuhi persyaratan evaluasi
fisik sediaan. Berdasarkan hasil penelitian ekstrak akuades daun ganitri
(Elaeocarpus ganitrus Roxb) dapat dibuat sediaan krim. Sediaan krim pada
formula 3 menggunakan konsentrasi ekstrak 200 mg/kgBB memenuhi
persyaratan evaluasi fisik sediaan.

Kata Kunci: Daun Ganitri, Antiinflamasi, Krim, Karagenin
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Pendahuluan

Tanaman ganitri (Elaeocarpus ganitrus Roxb) mengandung beberapa
senyawa metabolit skunder diantaranya flavonoid, alkaloid, fenolik, tanin,
saponin, dan asam lemak. Menurut penelitian yang dilakukan Jaspreet (2012) di
India menyatakan bahwa ekstrak metanol dan akuades daun ganitri memiliki
potensi sebagai antiinflamasi dengan dosis 50, 100, dan 200 mg/kgBB terhadap
tikus yang diukur volume udema telapak kaki yang terinduksi karagenin 1%
(Joshi et al., 2012). Menurut penelitian Ari Purnomo Aji (2020) daun ganitri
(Elaeocarpus ganitrus Roxb) mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, dan tanin
yang diujikan terhadap tikus putih galur wistar yang diinduksi karagenin 2%
dengan dosis 50, 100, dan 200 mg/kgBB, dosis 200 mg/kgBB mempunyai efek
antiinflamasi yang paling baik karena memiliki rerata persen efek antiinflamasi
paling tinggi dan nilai p <0,05 (Ari, 2019). Menurut penelitian Agustina (2015)
melaporkan bahwa kandungan senyawa kimia flavonoid memiliki khasiat sebagai
obat yaitu antiinflamasi, karena dapat menghambat siklooksigenase atau
lipooksigenase serta menghambat akumulasi leukosit sehingga dapat memberikan
efek antiinflamasi.

Inflamasi adalah suatu respon protektif setempat yang muncul akibat
kerusakan pada jaringan yang yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang
merusak, atau zat mikrobiologik. Inflamasi juga berfungsi untuk mengurangi,
menghancurkan, atau melokalisasi (skuster) baik agen yang merusak maupun
jaringan yang sudah rusak. Tanda terjadinya inflamasi antara lain pembengkakan,
panas, kemerahan, nyeri, dan perubahan fungsi. Inflamasi umumnya diobati
dengan obat antiinflamasi golongan steroid (AIS) dan golongan antiinflamasi
nonsteroid (AINS). Masyarakat sering menggunakan obat antiinflamasi dari
bahan kimia karena kinerja dari obat ini sangat cepat namun juga memiliki efek
samping yang cukup berbahaya seperti gangguan pada saluran cerna, gangguan
proses pernafasan, saluran darah, metabolik, hipersensitivitas dan sindrom reye.
Oleh karena itu diperlukan pengobatan alternatif sebagai antiinflamasi dapat
dibuat dalam sediaan topikal maupun oral, akan tetapi sediaan topikal lebih baik
karena sediaan topikal tidak melewati first pass effect dan tidak melewati saluran
pencernaan (Williams & Wilkin, 2013).

Krim adalah sediaan setengah padat yang terdiri dari sata atau lebih bahan
obat dapat larut atau terdispersi dalam bahan obat yang sesuai (Kemenkes RI,
2014). Sediaan krim memiliki keuntungan yaitu tidak mengiritasi kulit, mudah
dioleskan, mudah dicuci, dan tidak berbau dibandingkan dari sediaan topikal
lainnya. Krim dibagi menjadi 2 tipe yaitu krim tipe minyak dalam air (M/A) dan
tipe air dalam minyak (A/M). Jenis krim minyak dalam air (M/A) dibandingkan
dengan krim air dalam minyak (A/M) karena memiliki beberapa keuntungan
seperti penggunaan krim pada kulit fase air akan menguap dan dapat
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meningkatkan konsentrasi zat yang terlarut dalam air, selain itu juga krim tipe
minyak dalam air (M/A) tidak lengket pada kulit, lebih nyaman dikulit, mudah
diaplikasikan dalam bagian tubuh, mudah dicuci dengan air, serta memberikan
efek kelembaban.

Metode Pelaksanaan

1. Alat dan Bahan
Alat gelas seperti gelas ukur, bekker glass, erlemeyer, tabung reaksi,

kaca arloji, kaca obyek, batang pengaduk. Alat lainnya seperti vial, neraca
analitik, penangas air, plathysmometer, oven, waterbath, retory evaporator,
autoklaf, spuit 1 ml, mortar, stemper, sudip, sendok porselen, sendok tanduk,
penjepit, cawan porselen, silika gel GF254, alat pemijar, mikroskop,
spektrofotometri, termometer, bunsen, kaki tiga, dan kamera sebagai alat
dokumentasi.

Bahan yang digunakan adalah daun ganitri, asam sulfat encer, NaOH
20%, HCl, kloroform, asam amonia, H2SO4, FeCl3 5%, butanol, FeCl3,metilen
blue, sudan III, senyawa kuersetin, asam stearat, karagenin 1%, CMC 0,5 %,
natrium klorida 0,9%, gliserin, natrium tetrabonat, TEA, nipagin, dan akuades.
Hewan yang digunakan adalah tikus putih galur wistar dengan berat badan
150 – 250 gram, umur 2-3 bulan, dan jenis kelamin jantan.

2. Prosedur Penelitian
a. Ekstraksi

200 gram daun ganitri yang sudah halus kedalam wadah inert dan
ditambahkan pelarut akuades dengan perbandingan 1 : 10 sampai
terendam. Setelah itu letakan pada alat shaker incubator selama 1 x 24
jam. Setelah proses pengadukan kemudian disaring sampai mendapatkan
filtrat. Kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator akan menjadi
ekstrak kental yang akan digunakan. Penyimpanan ekstrak kental yang
sudah didapatkan dapat disimpan pada lemari pendingin dengan suhu 40C.
Ekstrak yang didapat kemudian dihitung rendemen yang diperoleh.

b. Uji Standarisasi Ekstrak
Uji organoleptis terdiri dari pemeriksaan bau, warna, tekstur, dan

konsistensi (Widodo, 2013).
Uji kadar air menggunakan metode gravimetri, dimana 1 gram ekstrak

ditimbang dalam wadah yang ditara. Kemudian dikeringkan
menggunakan oven selama 5 jam dalam suhu 1050C dan ditimbang.
Selanjutnya dilakukan pengeringan dan ditimbang dengan jarak 1 jam
sampai perbedaan 2 penimbang berturut-turut tidak lebih dari 0,25 %.
Persyaratan kadar air kurang dari 10% (Depkes RI, 2000).
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Uji kadar abu dengan cara 2 gram – 3 gram ekstrak yang digerus,
kemudian masukan kedalam cawan porselen yang telah dipijarkan terlebih
dahulu. Kemudian dipijarkan hingga arang habis, lalu dinginkan. Jika
arang tidak dapat dihilangkan, tambahkan air panas dan disaring melalui
kertas saring bebas abu. Pijarkan sisa abu dan disaring. Selanjutnya
diuapkan, dipijarkan sampai bobot tetap dan ditimbang. Hitung kadar abu
(Depkes RI, 2000).

c. Kromatografi Lapis Tipis
Dilakukan dengan menggunakan alat silika gel GF254 yang telah

dimasukan kedalam oven dengan suhu 1000C. Kemudian menyiapkan
eluen dengan bahan butanol : asam asetat : air perbandingannya 6 : 2 : 2.
Silika gel diberi tanda dan ditotolkan ekstrak kemudian dibandingkan
menggunakan senyawa kuersetin untuk pembanding senyawa lain.
Kromatogram tersebut disemprot menggunakan senyawa FeCl3 untuk
mengetahui adanya senyawa fenol. Jika terdapat senyawa fenol akan
menimbulkan warna merah, biru, coklat, ungu, hijau, ataupun coklat pada
lampu UV 254 mn dan UV 366 mn.

d. Formulasi

Tabel 1. Formulasi krim menurut Formularium Nasional

Nama Bahan Jumlah
Asam Stearat 142 gram

Gliserin 100 gram
Natrium tetrabonat 2,5 gram

TEA 10 gram
Air suling 750 mL
Nipagin 0,1 gram
m.f cream

Di timbang semua bahan menggunakan porselen, kemudian
masukan asam stearat, gliserin, dan natrium tetrabonat dan dipanaskan
menggunakan waterbath dengan suhu 700C sampai larut. Setelah larut
masukan kedalam mortir pada suhu 700C sambil ditambahkan TEA,
nipagin, dan akuades secara perlahan gerus kuat sampai membentuk
massa putih basis massa vinishing cream.
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Tabel 2. Konsentrasi ekstrak daun ganitri

Komposisi Basis
Krim

Formulasi 1 Formulasi 2 Formulasi 3

Ekstrak daun
ganitri

- 0,05 gram 0,1 gram 0,2 gram

Basis krim 100 mL ad 100 mL ad 100 mL ad 100 mL

Basis krim yang sudah dibuat kemudian tambahkan masing-
masing ekstrak akuades daun ganitri (Elaeocarpus ganitrus Roxb)
yang sudah ditentukan kemudian disimpan dalam wadah krim.

e. Uji Antiinflamasi Sediaan Krim
Persiapan Hewan Uji

Pada penelitian ini menggunakan hewan tikus putih galur wistar
yang berumur 2-3 bulan dengan berat badan 150-200 gram dan diadaptasi
pada lingkungan baru dalam Laboratorium Farmakologi Universitas
Muhammadiyah Gombong selama 2 minggu. Hewan uji di berikan
makanan dan minum secara rutin supaya pada penelitian ini hewan uji
sehat dan tidak mengalami cacat sedikitpun. Hewan tikus putih galur
wistar yang dibutuhkan adalah 25 ekor yang terbagi menjadi 5 kelompok,
satu kelompok terdiri dari 5 tikus dan diujikan pada formulasi yang sama.
Persiapan Bahan Uji

Pembuatan suspensi karagenin 1 % dengan cara Timbang
karagenin dengan berat 0,1 gram lalu larutkan dalam natrium klorida
0,9% steril 10 ml.

Natrium diklofenak Dosis natrium diklofenak dihitung
meggunakan dosis lazim. Faktor konversi dengan berat badan manusia 70
kg ke tikus berat badan 200 gram adalah 0,018. Dosis terapi natrium
diklofenak dengan berat badan manusia 70 kg adalah 50 mg, dosis tikus
200 gram adalah 50 mg dikali 0,018 sehingga didapatkan 0,9 mg/kgBB
tikus.
Perlakuan Hewan Uji

Sebelum dilakukan perlakuan pada hewan uji harus ditimbang
terlebih dahulu setalah itu diberikan induksi karagenin 1% secara
intraplantar dan diukur volume udem awal telapak kaki tikus putih galur
wistar. Setelah itu tunggu selama 60 menit untuk dilakukan pengukuran
karagenin 1% kedalam alat pengukur udem yaitu plestimomester.
Kemudian didiamkan selama 1 jam dan setelah itu diukur kembali volume
kaki tikus, dan dilakukan sesuai dengan perlakuan 5 tikus kontrol negatif,
5 tikus kontrol positif, 5 tikus formula 1, 5 tikus formula 2, dan 5 tikus
formula 3. Kemudian Setelah diberikan perlakuan dihitung volume udem
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menggunakan alat Paltymomester selama 180 menit, yaitu pada menit ke
0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, dan 180.

f. Uji Fisik Sediaan
Uji organoleptis terdiri dari pemeriksaan bau, warna, tekstur, dan

konsistensi (Widodo, 2013).
Uji homogenitas dilakukan dengan cara dioleskan pada 3 buah

kaca obyek selanjutnya diamati, apabila tidak ada butiran-butiran kasar
yang terlihat di atas kaca obyek dinyatakan homogen (Anief, 1988).

Uji daya sebar dilakukan dengan cara menimbang krim 0,5 gram
yang diletakan diantara kaca obyek selama 1 menit, kemudian diatasnya
ditambahkan beban 0, 50, 100, 150, 200 gram masing-masing selama 1
menit. Setelah itu diukur dari berbagai sisi daya sebar bahan. Penentuan
daya lekat ini dilakukan dengan extensometer, dan dilakukan selama 4
minggu (Voight R, 1994).

Uji daya lekat dilakukan dengan cara melekatkan 0,5 gram pada
kaca obyek dan ditambahkan diatasnya, kemudian ditambahkan beban 0,5
kg selama 5 menit. Selanjutnya dipasangkan pada alat, setelahnya
dilepaskan beban 0,5 kg dan dicatat waktu pada saat kaca obyek tersebut
terpisah. Dilakukan selama 4 minggu (Anief, 1988).

Uji viskositas dilakukan dengan menggunakan alat viskometer
Brookfield pada spindle nomor 4, selanjutnya dimasukan kedalam dengan
kecepatan 6 rpm. Setelah itu akan terlihat pada monitor alat viskometer
(Syaiful, 2016).

Uji pH dilakukan dengan cara krim dibuat dalam sediaan larutan
dimana mencampurkan sediaan krim dengan akuades 60 : 200, setelah itu
diaduk dan tunggu sampai mengendap kemudian diukur pH sediaan
(Widodo, 2013).

Uji tipe krim dilakukan dengan cara memberikan beberapa tetes
larutan air (metilen blue) dicampurkan dengan krim lalu dihomogenkan,
kemudian dilihat di mikroskop. Dilihat akan terdapat butiran-butiran yang
tidak berwarna. Untuk menunjukan sediaan krim tipe minyak dalam air
(M/A) diberikan beberapa tetes larutan sudan III kemudian dihomogenkan.
Setelah itu di lihat dalam mikroskop akan terlihat butiran berwarna merah
dengan dasar tak berwarna.

3. Analisis Data
Dari hasil pengamatan mengenai antiinflamasi berupa volume udem

kaki tikus sebelum atau sesudah diinduksi dengan karagenin 1 %, selanjutnya
dihitung presentasi radang dan presentasi inhibisi radang pada hewan uji. Data
hasil penelitian yang sudah diperoleh kemudian diukur dengan uji Shapiro-
Wilk untuk dapat mengetahui data tersebut terdistribusi secara normal atau
tidak normal yaitu nilai lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil 0,05. Jika data
tersebut normal maka diuji menggunakan ANOVA untuk mengetahui
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perbedaan yang lebih signifikan dari setiap kelompok. Jika data yang diuji
tidak normal maka bisa menggunakan uji Gomes Howel.

Hasil dan Pembahasan

Daun ganitri (Elaeocarpus ganitrus Roxb) ini diyakini memiliki khasiat
sebagai obat diantaranya antiinflamasi karena memiliki kandungan senyawa
flavonoid, alkaoid, fenol, tanin, dan asam lemak. Daun berbentuk langset, tepi
bergerigi, ujung meruncing, daun muda berwarna hijau muda, dan daun tua
berwarna hijau kemerahan sampai merah. Pada penelitian ini menggunakan daun
ganitri yang dibuat dalam sediaan krim sebagai antiinflamasi (Hasyim As’ari et
al, 2016).

Pada rendemen simplisia daun ganitri (Elaeocarpus ganitrus Roxb)
memperoleh hasil sebesar 10 %. Rendemen ekstrak yang dihasilkan 10,278 %.
Jika nilai rendemen tinggi maka ekstrak yang diperoleh semakin tinggi
kandungan zat yang tertarik (Senduk et al., 2020).

Tabel 3. Standarisasi ekstrak

No Pengujian Hasil
1 Organoleptis

a. Warna
b. Bau
c. Tekstur

a. Hijau tua
b. Khas daun ganitri
c. Kental

2 Kadar air 9,75 %
3 Kadar abu 12,45 %

Pada tabel 3. menunjukan bahwa ekstrak akuades daun ganitri
(Elaeocarpus ganitrus Roxb) memenuhi standarisasi ekstrak. Standar uji kadar
air adalah tidak kurang dari 10 % dan standar uji kadar abu tidak kurang dari
15 % (Depkes RI, 2000).

Pada dan tabel 4 gambar 1. hasil uji KLT menunjukan bahwa ekstrak
akuades daun ganitri mengandung senyawa flavonoid. Fase gerak yang
digunakan adalah butanol, asam asetat, air (6:2:2) dengan pembanding kuersetin.
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A B C

Gambar 1. Visualisasi kromatografi lapis tipis
Keterangan : (a) kuersetin), (b) ekstrak. (A) Sinar tampak, (B) UV 254 nm dan

(C) UV 366 m

Tabel 4. Hasil kromatografi lapis tipis

No Pengamatan Rf
Visual bercak

Tampak UV 254 UV 366
1 Kuersetin 0.87 Kuning Hitam Hitam
2 Ekstrak 0.86 Kuning Hitam Hitam

Sediaan krim ekstrak akuades diujikan aktivitas antiinflamasi
menggunakan metode karagenin, karena karagenin mudah didapatkan dan
memiliki fungsi menimbulkan udem yang berat (Rowe et al,. 2009). Kelompok
kontrol negatif pada penelitian ini menggunakan basis krim tanpa ekstrak karena
basis ini tidak memiliki efek antiinflamasi. Kelompok kontrol positif
menggunakan sediaan yang ada di pasaran yaitu voltaren gel untuk
membandingkan dengan kelompok formulasi sediaan krim yang masing-masing
diberikan konsentrasi ektrak akuades daun ganitri (Elaeocarpus ganitrus Roxb)
memiliki efek antiinflamasi yang berbeda.
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Tabel 5. Presentase rata-rata radang telapak kaki tikus

Kelompok SI VK V30 V60 V90 V120 V150 V180
Kontrol negatif 5.2 9.6 10.2 8.8 8 8 9.4 8.6
Kontrol Positif 6.6 10 6.6 7 5.2 4.8 4.4 3.8
Formula 1 6.2 8 9 7.2 7 6.2 6 6.6
Formula 2 4.8 7 5 6.2 4.6 4.6 4.2 2
Formula 3 4.8 7 4.3 5.4 5.4 4.4 3.6 1.8

Keterangan : SI (sesudah disuntikan)

VK (sesudah disuntikan)

Gambar 2. Presentase rata-rata radang telapak kaki tikus

Pada tabel 5. dan gambar 2. menunjukan bahwa kelompok kontrol negatif
tidak mengalami penurunan udem pada tiap waktu, sedangkan pada kelompok
kontrol positif dan formula 1, 2, 3 mengalami penurunan persen udem. Hal ini
menunjukan bahwa terdapat efek antiinflamasi pada kontrol positif dan formula
krim dengan berbagai variasi konsentrasi ekstrak akuades daun ganitri
(Elaeocarpus ganitrus Roxb) pada sediaan krim.
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Tabel 6. Presentase rata-rata AUC

Kelompok 0,5 dan 0 1 dan 0,5 2 dan 1 3 dan 2 4 dan 3 5 dan 4 6 dan 5
Kontrol Negatif 2.4 3.675 9.7 8.65 8.35 9 9.2
Kontrol Positif 2.5 2.575 7.1 6.4 5.2 4.7 4.3
Formula 1 2 2.8 8.5 7.4 6.9 6.35 6.45
Formula 2 1.75 1.825 5.8 5.7 4.9 4.6 3.35
Formula 3 1.75 1.65 5.05 5.7 5.15 4.1 2.9

Gambar 3. Presentase rata-rata AUC

Hasil presentasi AUC terlihat pada tabel 6 dan gambar 3 menunjukan
bahwa nilai AUC pada kontrol negatif tidak menurun, sedangkan pada
kontrol positif, formula 1, 2, dan 3 nilai AUC turun. Hal ini menunjukan
bahwa semakin kecil nilai AUC maka aktivitas antiinflamasi pada udem
telapak kaki tikus semakin besar.

Tabel 7. Presentase daya antiinflamasi

Kelompok perlakuan Rata-rata % DAI
Kontrol negatif 0
Kontrol positif 35.61

Formulasi 1(Konsentrasi ekstrak 0,05 gram) 23.87
Formulasi 2 (Konsentrasi ekstrak 0,1 gram) 46.16
Formulasi 3 (Konsentrasi ekstrak 0,2 gram) 48.61
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Gambar 4. Presentase rata-rata daya antiinflamasi

Hasil presentasi daya antiinflamasi terlihat pada tabel 7 dan gambar 4
kontrol negatif pada uji ini memiliki 0 % daya antiinflamasi, hal ini menunjukan
bahwa hanya dengan pemberian basis krim tanpa ekstrak tidak mempunyai efek
antiinflamasi. Formulasi 3 merupakan formulasi yang mempunyai efek
antiinflamasi paling tinggi sebesar 48,61 %. Formulasi 3 ini juga mempunyai
efek antiinflamasi yang lebih baik dari pada kontrol positif.

Nilai AUC yang diperoleh di uji statistik. Hasil uji statistik menunjukan
data normal dan homogen dengan nilai p<0,05. Data yang diperoleh di uji LSD
(Least Significant Differences) dimana uji ini untuk memudahkan peneliti
menyimpulkan hasil dan melihat perbedaan antara kelompok perlakuan. Hasil uji
LSD menunjukan bahwa semua kelompok perlakuan memiliki perbedaan yang
sigifikan dengan kontrol negatif dan kontrol positif dengan nilai p<0,05. Hasil
LSD ini juga menunjukan perbedaan signifikan antara formula 1 dengan formula
2 dan 3, akan tetapi formulasi 2 tidak berbeda bermakna dengan formulasi 3.

Senyawa yang berperan pada aktivitas antiinflamasi adalah senyawa
flavonoid. Ekstrak akuades daun ganitri (Elaeocarpus ganitrus Roxb)
berdasarkan uji tabung dan uji kromatografi lapis tipis (KLT) mengandung
flavonoid. Mekanisme flavonoid sebagai antiinflamasi dengan menghambat
aktivitas siklooksigenase (COX) dan lipooksigenase, penghambatan akumulasi
leukosit, penghambatan degranulasi neutrofil, dan penghambatan neutrofil.
Selain itu flavonoid juga dapat menghambat terjadinya radang dengan dua cara
yaitu menghambat asam arakidonat dan sekresi enzim lisosom dan eksudasi.
Terhambatnya pelepasan asam arakidonat akan menyebabkan kurang tersedianya
substrat arakidonat bagi jalur siklooksigenase dan lipooksigenase (Audina &
Khaerati, 2018).
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Tabel 8. Formulasi sediaan krim

Nama Bahan Jumlah Fungsi
Ekstrak akuades daun ganitri 0,2 gram Zat aktif

Asam stearat 14,1 gram Emulsifying agent
Gliserin 9,93 gram Humektan, pengawet

Natrium tetraborat 0,24 gram Pengemulsi
TEA 0,99 gram Emulsifying agent

Akuades 74,5 ml Bahan tambahan
Nipagin 0,009 gram Pengawet

Uji fisik sediaan yang pertama uji organoleptis yaitu warna putih
kecoklatan, berbau melon, dan teksturnya kental. Uji selanjutnya adalah uji
homogenitas, bertujuan untuk mengetahui apakah sediaan yang dibuat tercampur
secara homogen antara bahan-bahan yang digunakan, dan hasil sediaan adalah
homogen.

Tabel 9. Hasil uji daya sebar, daya lekat dan viskositas

Pengujian (Satuan) Minggu
1 2 3 4

Daya Lekat (detik) 6,3 6,2 6,1 6,2
Daya Sebar (cm) 1,03 1 1,23 1
Viskositas (mPa.s) 41200

Pada tabel 9 menunjukan rata-rata daya sebar yang dibuat memenuhi
standar uji. Standar uji daya sebar pada sediaan krim tipe minyak dalam air
adalah 4-7 cm. Uaya lekat sediaan krim adalah 1,6 detik, karena sediaan yang
dibuat krim tipe minyak dalam air (M/A) sehingga sediaan lebih banyak bahan
berbasis air dan minyak lebih sedikit. Uji viskositas adalah 41533 mPa.s. Standar
uji viskositas adalah 2000-50000 mPa.s, yang menunjukan bahwa sediaan yang
dibuat memenuhi standar viskositas (Syaiful, 2016).

Uji pH sediaan adalah pH 5, standar pH kulit diantara 4-7. Uji ini
disamakan pada pH kulit agar pada saat penggunaan tidak menimbulkan iritasi
pada kulit. Jika pH terlalu asam dapat menyababkan iritasi pada kulit, sedangkan
pH terlalu basa kulit menjadi kering (Ribka Elcistia, 2018).



90 | Yogyakarta, 26-27 November 2021

Gambar 6. Hasil uji tipe krim

Uji tipe krim menggunakan metode pewarnaan dengan metilen blue. Uji
ini bertujuan untuk mengetahui sediaan krim tipe air dalam minyak atau minyak
dalam air. Hasil dari uji tipe krim adalah minyak dalam air karena setelah
diteteskan larutan iodin III menunjukan butiran berwarna merah dengan dasar
tidak berwarna. Kelebihan dari sediaan tipe minyak dalam air antara lain dapat
larut dalam air, dapat menyerap air, dan dapat dicuci dengan air (Anief, 1988)

Simpulan

Ekstrak akuades daun ganitri (Elaeocarpus ganitrus Roxb) dapat dibuat
sediaan krim. Sediaan krim pada formula 3 menggunakan konsentrasi ekstrak
200 mg/kgBB memenuhi persyaratan evaluasi fisik sediaan kecuali uji fisik daya
lekat krim, Formulasi sediaan krim ekstrak akuades daun ganitri (Elaeocarpus
ganitrus Roxb) dengan ekstrak 200 mg/kgBB memiliki nilai AUC dan aktivitas
antiinflamasi yang paling baik.
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Abstrak

Daun sirsak (Annona muricata L.) merupakan salah satu tanamanan yang dapat
dimanfaatkan sebagai antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
formula yang memiliki sifat fisik baik dengan perbedaan konsentrasi gelling
agent dan mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun sirsak pada
sediaan facial wash. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode perendaman
radikal bebas DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil). Uji aktivitas antioksidan
dilakukan pada konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm dan 80 ppm. Prinsip metode
DPPH yaitu dengan adanya penurunan nilai absorbansi yang sebanding dengan
kenaikan konsentrasi senyawa antioksidan yang dinyatakan dalam IC50 . Hasil
evaluasi sifat fisik sediaan facial wash ekstrak etanol daun sirsak pada formula
1,2 dan 3 memenuhi organoleptis, homogenitas dan viskositas. Formula 2 dan 3
memenuhi pH dan daya sebar dan hanya formula 3 yang memenuhi uji iritasi.
Formula 3 merupakan sediaan yang paling disukai berdasarkan uji hedonik.
Aktivitas antioksidan diujikan pada formula 3 sediaan facial wash ekstrak etanol
daun sirsak. Hasil IC50 yang diperoleh sebesar 34,13 ppm merupakan kategori
antioksidan sangat kuat. Karpobol 940 sebagai gelling agent dapat
mempengaruhi sifat fisik sediaan facial wash ekstrak etanol daun sirsak (Annona
muricata L.) dengan nilai p < 0,05. Formula 3 yang merupakan sediaan dengan
fisik yang paling baik memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat.

Kata Kunci: Antioksidan, Daun Sirsak, DPPH, Karbopol 940
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Pendahuluan

Kulit adalah bagian organ tubuh yang mempunyai peran penting sebagai
pelindung. Kulit terletak paling luar sehingga menjadi bagian pertama yang
terkena dampak buruk dari paparan sinar ultraviolet, polusi dan aktivitas sehari-
hari yang dapat menyebabkan kerusakan kulit wajah (Sari & Diana, 2017).
Paparan radikal bebas pada kulit wajah dapat menyebabkan penurunan fungsi
kolagen yang memilki peran sebagai pertahanan struktur kulit, sehingga dapat
menyebabkan munculnya kerutan dini, kulit wajah menjadi berjerawat dan
kusam (Harun, 2014). Radikal bebas dapat dicegah salah satunya dengan
antioksidan. (Munadiah, 2018). Antioksidan mempunyai kemampuan
merangsang produksi kolagen yang menjadi bagian penting dari proses serta
struktur peremajaan kulit. Antioksidan alami dibutuhkan untuk menghambat
reaksi oksidasi yang disebabkan radikal bebas. Tanaman yang banyak
dimanfaatkan untuk obat serta mengandung antioksidan tinggi yaitu tanaman
sirsak (Annona muricata L.). Flavonoid adalah golongan metabolit sekunder pada
daun sirsak yang berfungsi sebagai antioksidan. Aktivitas antioksidan daun sirsak
tua lebih tinggi dibandingkan dengan daun sirsak muda (Rukmana, 2019).

Sediaan kosmetik dengan bahan alam sebagai sumber antioksidan saat ini
telah dikembangkan. Kosmetik terutama bagi kaum hawa menjadi kebutuhan
yang penting dan diyakini oleh masyarakat dapat memperlambat kulit keriput,
melindungi kulit dari sinar matahari dan polusi, sebagai sarana untuk awet muda
dan menambah rasa percaya diri. Kosmetik yang banyak dimanfaatkan sebagai
pencegah penuaan dini salah satunya adalah sediaan kosmetik wajah. Produk
sediaan facial wash di pasaran dengan zat aktif berbahan alam masih jarang
ditemukan dan masih banyak menggunakan bahan aktif sintetik yang berbahaya
bagi kulit. Menggunakan bahan alami dengan tujuan mudah didapatkan, lebih
hemat dan aman untuk kulit (Sari & Diana, 2017). Bentuk sediaan facial wash
yang telah dikembangkan salah satunya adalah dalam bentuk gel. Sediaan gel
sebagai pembersih wajah sangat praktis untuk digunakan, bentuk produk
kemasannya menarik dan ekonomis sehingga banyak diminati oleh masyarakat.
Keuntungan dari bentuk sediaan gel yaitu kemampuan penyebarannya luas, tidak
lengket, dan pelepasan obat baik (Wahyuni, 2015).

Karbopol 940 mempunyai sifat fisik paling baik serta efek iritasi yang
minimal. Karbopol 940 sebagian besar digunakan pada sediaan farmasi formulasi
semi solid yang dimanfaatkan sebagai agen penambah kekentalan atau agen
pensuspensi. Viskositas dispersi karbopol 940 hanya akan sedikit menurun atau
dapat dipertahankan apabila terdapat antioksidan dalam formula (Damayanti,
2016). Gelling agent yang digunakan pada penelitian ini adalah karbopol 940
yang dibuat dengan beberapa konsentrasi untuk memperoleh konsentrasi
optimum yang mempunyai sifat fisik yang baik dan dapat bekerja sebagai
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antioksidan. Penelitian ini menggunakan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazi) untuk menguji aktivitas antioksidan. Metode DPPH adalah metode
yang paling sederhana, cukup teliti, mudah digunakan, memerlukan sedikit
sampel, dan cepat (Muryadi, 2017). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan
bahwa ekstrak etanol daun sirsak mempunyai senyawa aktif flavonoid yang
bermanfaat sebagai antioksidan, sehingga peneliti tertarik untuk
memformulasikan menjadi sediaan facial wash dalam bentuk gel.

Metode Pelaksanaan

Alat dan Bahan

Alat

Alat-alat gelas laboratorium (Pyrex), blender (Philips), cawan porselen,
kertas perkamen, krus, neraca analitik (Excellent tipe HZY-A), water bath
(Memmert), ayakan mesh 40, rotary evaporator (Blobase), batang pengaduk,
bejana pengembang (chamber), pot salep, spatula, kaca arloji, corong, sudip,
mortar dan stamper, pH meter (ATC), desikator, viskometer Brookfield (Haake),
kaca preparat, pipet tetes, gunting, alat cukur, plester, kasa, kapas, oven
(Memmert), dan spektrofotometer UV-Vis (Amtast). Lembar kuisioner dan alat
tulis.

Bahan

Daun sirsak, etanol 70%, silika GF254 , n-heksan, etil asetat, akuades,
kuersetin, ammonia, etanol 96%, asam sulfat encer, karbopol 940, trietanolamin,
natrium lauril sulfat, propil glikol, natrium benzoat, parfum, akuades, serbuk
DPPH, metanol dan kelinci.

Prosedur Penelitian

Determinasi Daun sirsak
Determinasi dilakukan di Laboratorium Biologi MIPA Universitas

Ahmad Dahlan.

Pembuatan Simplisia
Daun sirsak dibersikan menggunakan air mengalir , lalu tiriskan serta

lakukan sortasi basah, timbang sebanyak 2 kg daun sirsak lalu dikeringkan
dengan cara dijemur dibawah sinar matahari ditutupi kain berwarna hitam sampai
kering. Lakukan sortasi kering pada simplisia kering, selanjutnya haluskan
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dengan blender, serbuk simplisia daun sirsak yang diperoleh kemudian ditimbang
sebagai berat kering.
Pembuatan ekstrak etanol daun sirsak

Masukkan 300 g serbuk simplisia daun sirsak kedalam wadah maserasi
dan direndam dengan pelarut etanol 70% sebanyak 3 liter. Tutup wadah untuk
maserasi dan didiamkan 3 x 24 jam di tempat yang tidak terkena sinar matahari
dengan dilakukan pengadukan, kemudian disaring dan pisahkan fitrat dan
ampasnya. Pekatkan fitrat menggunakan rotary evapolator pada suhu ± 50ºC.
Hasil evaporasi kemudian dikentalkan dengan waterbath (Muryadi, 2017).

Standarisasi Ekstrak Etanol Daun Sirsak
Organoleptik

Uji organoleptik dilakukan dengan melihat secara fisik dan
mendiskripsikan bentuk, warna, bau dan rasa (Khorani, 2013).

Parameter Kadar Air
Sejumlah 1 gram ekstrak etanol daun sirsak ditimbang pada cawan yang

sudah ditara. Selanjutnya keringkan dengan oven dengan suhu 105ºC dalam
waktu 5 jam dan ditimbang. (Irsyad, 2013).

Penetapan Kadar Abu Total
Timbang 2 gram (B) ekstrak etanol daun sirsak dengan seksama dalam

cawan yang sudah ditimbang A0 dan dipijarkan. Naikkan suhunya secara
bertahap sampai 600 ± 25ºC hingga bebas karbon, kemudian didinginkan dengan
desikator, dan ditimbang berat abu yang diperoleh (A1).(Irsyad, 2013).

Penetapan Kadar Abu Yang Tidak Larut Asam
Didihkan abu yang didapat dari penetapan kadar abu dengan 25 ml asam

sulfat encer selama 5 menit, kemudian kumpulkan bagian yang tidak larut asam
dengan disaring menggunakan kertas saring bebas abu yang telah ditimbah (C),
dicuci menggunakan air panas. Selanjunya dipijar sampai diperoleh bobot tetap
dan ditimbang (A1).(Irsyad, 2013).

Uji Komatografi Lapis Tipis (KLT)
Fase gerak yang digunakan etil asetat : n-heksan (7:3). Masukkan 7 mL

etil asetat dan 3 mL n-heksan kedalam bejana pengembang kemudian tutup rapat
selama 1 jam untuk proses penjenuhan (Maulana, 2018). Sampel dan baku
pembanding kuersetin ditotolkan pada silika GF254 dengan jarak 1 cm dari dasar
lempeng, kemudian dielusi dengan fase gerak sampai batas atas pengembang,
lalu ambil dan dikeringkan. Kemudian dideteksi dengan penampak bercak (uap
amoniak). Hitung masing-masing nilai Rf nya (Koirewoa et al., 2012).
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Pembuatan Sediaan Facial Wash
Tabel 1.Formula Sediaan Facial Wash

Bahan Konsentrasi(%)
F1 F2 F3

Ekstrak daun sirsak 2,8 % 2,8 % 2,8%
Karbopol 940 0,5 % 0,75% 1%
Trietanolamin 2% 2% 2%
Natrium lauril sulfat 2% 2% 2%
Propilen glikol 5% 5% 5%
Natrium benzoate 0,5% 0,5% 0,5%
Parfum melon q.s q.s q.s
Akuades ad 100 ml ad 100

ml
ad 100 ml

Sumber: (Eugresya et al., 2018)

Prosedur pembuatan sediaan gel facial wash yaitu timbang terlebih
dahulu semua bahan yang diperlukan. Kembangkan karbopol dalam air panas
(<60ºC) dengan cara didispersikan dan tunggu sampai mengendap lalu gerus
hingga membentuk massa gel (massa 1). Larutkan natrium benzoat ke dalam
akuades. Gerus ekstrak etanol daun sirsak kemudian tambahkan natrium benzoat,
propilen glikol dan natrium lauri sulfat digerus hingga homogen (massa 2).
Masukkan massa 2 sedikit demi sedikit kedalam massa 1 dan gerus sampai
homogen. Tambahkan trietanolamin dan parfum secukupnya. Masukkan sediaan
gel kedalam wadah dan lakukan uji evaluasi (Eugresya et al., 2018).

Evaluasi Sediaan Gel Facial Wash Organoleptis
Pemeriksaan organoleptis dengan cara melihat bentuk, warna, dan bau

dari sediaan facial wash (Tamime, 2019).

Pemeriksaan pH
Uji pH gel facial wash dilakukan menggunakan pH meter. Nilai pH pada

facial wash yang baik yaitu antara 4,5-6,5 (Melian, 2018).

Uji Homogenitas
Sediaan gel facial wash dioleskan pada kaca preparat, selanjutnya

diamati apakah ada partikel yang belum tercampur pada permukaan (Suyudi,
2014).
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Uji Viskositas
Uji viskositas dilakukan dengan alat viscometer Brookfield . Sediaan gel

facial wash dimasukkan kedalam beaker glas kemudian diatur alatnya dengan
spindle no.1 serta kecepatan 30 rpm kemudian sediaan diletakkan di bawah alat
viskometer. Nyalakan alat dan catat nilai viskositasnyai(Eugresya et al., 2018).

Uji Ketinggian Busa
Uji ketinggian busa dilakukan dengan cara gel facil wash sebanyak 1

gram dilarutkan dengan 10 ml akuades. selanjutnya masukkan ke dalam tabung
reaksi, tutup, lalu kocok dengan membolak-balikkan tabung reaksi secara
beraturan selama 20 detik dan ukur tinggi busa yang terbentuk (Sahambangung et
al., 2019).

Uji Daya Sebar
Timbang 1 gram sampel gel facial wash kemudian diletakkan pada kaca

dengan ukuran 20 x 20 cm. Lalu tutup dengan kaca lain dan tambahkan pemberat
dengan bobot 125 gram diatasnya, ukur diameter penyebaran setelah 1 menit
(Eugresya et al., 2018).

Uji Iritasi
Uji iritasi dilakukan secara in vivo yaitu pada kelinci yang telah

diiklimatisasi dan pada bagian punggung bulunya telah dicukur. Pencukuran
dilakukan 24 jam sebelum perlakukan. Oleskan sediaan uji pada kedua sisi area
uji. Kemudian area uji ditutup menggunakan kasa dan plester. Setelah 24 jam
dibuka dan bersihkan menggunakan air pada area uji untuk menghilangkan
bahan uji. Pada waktu 24 dan 72 jam setelah pemberian sediaan, periksa dan
amati perubahannya yaitu tingkat kemerahan dan bengkak pada area uji sebagai
reaksi kulit terhadap zat uji dan nilai dengan cara memberi skor 0-4 tergantung
tingkat keparahan reaksi kulit yang terlihat. Tingkat iritasi pada kulit dihitung
berdasarkan perhitungan skor pengamatan (Priani & Lukmayani, 2010).

Uji Hedonik
Uji ini dilakukan menggunakan metode uji organoleptis sebanyak 20

orang panelis diberi sampel sediaan gel facial wash dengan formula F1, F2, F3
dan mengisi kuisioner mengenai facial wash tersebut meliputi bentuk, warna dan
bau (Oktaviani.J, 2018).

Uji Stabilitas
Uji stabilitas facial wash dilakukan dengan cara mendiamkan pada suhu

ruangan (37ºC) dan suhu 4ºC dengan melakukan pengamatan fisik meliputi
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pemeriksaan, organoleptis, homogenitas dan pH amati perubahannya selama 2
minggu dalam 3 siklus (Genita, 2013).

Pengukuran Aktivitas Antioksidan
Pembuatan Larutan DPPH

Timbang sebanyak 2,5 mg serbuk DPPH lalu masukkan ke labu ukur 25
ml dan larutkan dengan metanol hingga diperoleh volume larutan 25 ml dengan
konsentrasi 0,25 mM.

Penentuan Absorbansi Kontrol
Larutan DPPH konsentrasi 0,25 mM dipipet sebanyak 1 ml, selanjutnya

masukkan ke tabung reaksi dan ditambah 4 ml metanol pro analisis.
Homogenkan larutan DPPH menggunakan vortex dan diinkubasi pada ruang
gelap selama 30 menit lalu dituang ke dalam kurvet dan ukur serapannya pada
panjang gelombang 517 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis.

Pembuatan Larutan Pembanding Sebagai Kontrol Positif
Vitamin C 25 mg sebagai pembanding ditimbang selanjutnya larutkan

dengan metanol hingga 25 ml dan dihasilkan konsentrasi 1000 ppm. Kemudian
dipipet 0,5 ml; 1 ml; 1,5 ml dan 2 ml dari larutan 1000 ppm, kemudian
masukkan masing-masing konsentrasi kedalam labu terukur 10 ml dan
tambahkan metanol sampai tanda batas untuk memperoleh konsentrasi sebesar 20
ppm; 40 ppm; 60 ppm dan 80 ppm. Selanjutnya masing-masing konsentrasi
ditambah 1 ml larutan DPPH. Campuran diletakkan pada ruangan gelap yang
terhindar dari sinar matahari selama 30 menit.

Pembuatan Larutan Uji Facial Wash
Timbang 25 mg sampel gel facial wash formula terbaik selanjutnya

dilarutkan dengan metanol hingga 25 ml dan dihasilkan konsentrasi 1.000 ppm.
Kemudian dipipet 0,5 ml; 1 ml; 1,5 ml dan 2 ml dari larutan 1000 ppm, kemudian
masukkan masing-masing konsentrasi ke dalam labu terukur 10 ml dan
tambahkan metanol hingga batas tanda untuk memperoleh konsentrasi sebesar 20
ppm; 40 ppm; 60 ppm dan 80 ppm. selanjutnya masing-masing konsentrasi
tambahkan 1 ml larutan DPPH. Campuran diletakkan pada ruangan gelap yang
terhindar dari sinar matahari selama 30 menit.

Uji Perendaman Radikal Bebas Terhadap DPPH
Ukur serapan larutan menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan

panjang gelombang 517 nm. Lakukan hal yang sama untuk pengujian aktivitas
antioksidan pada blanko positif dan formula terbaik.
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Analisis Data
Analisis hasil pengujian berbagai parameter berupa uji pH, uji viskositas, uji
ketinggian busa dan uji daya sebar dengan membandingkan hasil dengan
beberapa literatur dan pendekatan statistik menggunakan program SPSS. Data
hasil pengamatan terhadap formulasi terbaik dianalisis secara statistik
menggunakan uji oneway ANOVA (Analysis of Varience) pada α = 0,05.
Perbedaan dianggap bemakna jika hasil yang diperoleh < 0,05.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Tabel 2 hasil determinasi menunjukkan bahwa sampel yang
digunakan pada penelitian ini adalah daun sirsak (Annona muricata L.).

Tabel 2.Hasil Determinasi Daun Sirsak
Nama latin Marga Hasil

Annona
muricata L

Annonaceae 1b – 2b – 3b – 4b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b
– 119b – 120b – 128b – 129b – 135b – 136b -139b
– 140b – 142b – 143b – 146b – 154b – 156b –
162b – 163a – 164b – 165b – 166a

Daun sirsak dipilih yang sudah tua karena kandungan senyawa flavonoid
dan fenolik pada daun tua lebih tinggi dan memiliki potensi sebagai antioksidan
dibandingkan daun sirsak muda (Putri, 2012). Rendemen yang diperoleh dari
simplisia serbuk daun sirsak sebesar 15%.

Pelarut yang digunakan pada penelitian ini untuk maserasi yaitu etanol
70%. Senyawa flavonoid akan larut dengan pelarut yang mempunyai kepolaran
yang sama. Flavonoid mempunyai sifat polar dan etanol 70% mempunyai
kemampuan melarutkan hampir semua zat baik yang bersifat polar maupun non
polar dan etanol mampu mengendapkan protein serta menghambat kerja enzim,
sehingga dapat mencegah terjadinya proses hidrolisis dan oksidasi (Irsyad, 2013).
Rendemen ekstrak yang diperoleh sebesar 21,70% .

Ekstrak etanol daun sirsak yang diperoleh dilakukan standarisasi
ekstrak agar dapat menjamin bahwa ekstrak yang diperoleh mempunyai nilai
parameter yang konstan Pengujian standarisasi ekstrak parameter non spesifik
pada penelitian ini yaitu kadar air, kadar abu total dan kadar abu yang tidak larut
asam. Hasil dapat dilihat pada tabel 3 bahwa semua uji memenuhi standar yang
ditetapkan.
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Tabel 3. Standarisasi Ekstrak
No Uji Standarisasi Hasil Standar
1 Organoleptik Bentuk : Kental

Warna : Hijau kecoklatan
Bau : Khas daun sirsak
Rasa : Pahit

-

2 Kadar air 0,33% ≤ 10%
3 Kadar abu total 7,95% ≤ 16%
4 Kadar abu tidak larut

asam
0,4% ≤0,7%

Hasil KLT menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirsak positif
mengandung flavonoid yang dapat dilihat pada gambar 2. Hasil kromatografi
lapis tipis warna bercak noda dilihat pada sinar tampak berwarna kuning, pada
sinar uv 245 nm berwarna hitam dan pada sinar uv 366 nm berwarna biru
berfluoresensi. Nilai Rf yang dihasilkan pada kuersetin sebesar 0,85 dan pada
ekstrak etanol daun sirsak sebesar 0,83.

Uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
Gambar 2. Hasil Kromatografi Lapis Tipis

Keterangan : A. Kuersetin, B. Ekstrak
(a) Plat KLT sinar tampak, (b) Plat KLT sinar UV 254, (c) Plat

KLT sinar UV 366 , (d) Plat KLT sinar tampak sesudah diuap
amoniak (e) Plat KLT sinar UV 254 sesudah diuap amoniak (f)
Plat KlT sinar UV 366 sesudah diuap amoniak

AA A A AA B BB B B B
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Ekstrak etanol daun sirsak kemudian diformulasikan menjadi bentuk
sediaan gel facial wash yang memiliki manfaat sebagai antioksidan, dibuat
sediaan gel karena sediaan gel tidak lengket, mampu menyebar dengan luas dan
mampu melepas zat aktif dengan baik (Wahyuni, 2015). Facial wash dibuat 3
formulasi dengan gelling agent yang berbeda. Evaluasi sediaan facial wash
ekstrak etanol daun sirsak (Annona muricata L.) bertujuan untuk mengetahui sifat
fisik yang baik dari sediaan sehingga diperoleh formula terbaik yang selanjutnya
akan diuji aktivitas antioksidan. Evaluasi sediaan yang dilakukan meliputi uji
organoleptis, pemeriksaan pH, Uji homogenitas, uji viskositas, uji ketinggian
busa, uji daya sebar, uji stabilitas, uji iritasi dan uji hedonik.

Tabel 4. Evaluasi Sediaan Facial Wash

Evaluasi Formula 1 Formula 2 Formula 3
Organoleptis Cair

Hijau tua
Parfum melon

Agak kental
Hijau tua
Parfum melon

Kental
Hijau tua
Parfum melon

Pemeriksaan
pH

4,5 5,2 5,6

Homogenitas Homogen Homogen Homogen
Viskositas 791,67 cP 1503 cP 3107,67 Cp
Ketinggian
Busa

46,46% 59,12% 65,79%

Daya Sebar 7,71 cm 6,55 cm 5,56 cm
Iritasi Kelinci 1 : Iritasi

ringan
Kelinci 2 :
Sedikit
mengiritasi

Kelinci 1: Sedikit
mengiritasi
Kelinci 2 : Sedikit
mengiritasi

Kelinci 1 : Tidak
mengiritasi
Kelinci 2 : Tidak
mengiritasi

Hedonik Bentuk :cukup
diterima
Warna : cukup
diterima
Bau :Diterima

Bentuk :Diterima
Warna : cukup
diterima
Bau :cukup
diterima

Bentuk :Diterima
Warna : Diterima
Bau : Diterima
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Hasil pengamatan organoleptis menunjukkan bahwa formula 1 memiliki
bentuk cair, formulasi 2 agak kental dan formulasi 3 memiliki bentuk kental,
warna dan bau pada semua formula sama, warna sediaan dipengaruhi oleh warna
ekstrak dari daun sirsak pada penelitian ini warna sediaan facial wash berwarna
hijau tua karena konsentrasi ekstrak yang sama dan berbau parfum melon.

Pengukuran pH hasil yang diperoleh formula 2 dan formula 3 sediaan
facial wash memenuhi kriteria pH kulit yaitu 4,5-6,5 sedangkan formula 1 tidak
memenuhi persyaratan. Nilai pH sediaan tidak boleh terlalu asam karena dapat
menyebabkan iritasi pada kulit dan tidak boleh terlalu basa karena dapat
menyebabkan kulit bersisik (Fannia, 2018).

Uji viskositas bertujuan untuk mengetahui kekentalan dari sediaan facial
wash. Semakin rendah nilai viskositas maka akan semakin cepat waktu alir
sediaan. Hasil uji viskositas yaitu sediaan facial wash semua formula memenuhi
syarat yaitu 500-20.000 cP

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa semua formula
sediaan facial wash ekstrak etanol daun sirsak homogen karena pada hasil
pengamatan tidak diperoleh adanya butiran kasar pada sediaan. Sediaan facial
wash dikatakan homogen ditandai dengan persamaan warna yang merata serta
tidak adanya butiran kasar atau partikel, sesuai dengan persyaratan homogenitas.

Uji ketinggian busa dilakukan untuk mengetahui daya busa yang
dihasilkan dan kestabilannya pada sediaan facial wash. Hasil pengujian
ketinggian busa formula yang memenuhi persyaratan tinggi busa yaitu formula 3
dimana kriteria stabilitas tinggi busa antara 60%-70% (Yuniarsih & Akbar, n.d.).

Uji daya sebar bertujuan untuk mengetahui luas penyebaran sediaan
facial wash saat digunakan pada kulit dan pengeluaran gel dari wadah. Uji daya
sebar juga untuk mengetahui luas area permukaan kulit yang dapat dijangkau
oleh sediaan. Hasil daya sebar sediaan facial wash formula 1 tidak memenuhi
persyaratan sedangkan formula 2 dan formula 3 memenuhi persyaratan daya
sebar yaitu 5-7 cm.

Uji iritasi dilakukan pada hewan uji kelinci sebanyak 2 ekor. Berdasarkan
hasil menunjukkan bahwa formula yang tidak menimbulkan kemerahan dan
bengkak yaitu pada formula 3. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan facial wash
pada formula 3 tidak menimbulkan iritasi sehingga aman untuk digunakan pada
kulit wajah.

Uji hedonik dilakukan bertujuan untuk memilih formula yang paling
disukai oleh responden. Berdasarkan uji yang telah dilakukan yaitu responden
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mengisi kuisinor dengan pemeriksaan organoleptis pada sediaan formula yang
paling banyak disukai yatu pada formula 3.

Tabel 5. Hasil Uji Stabilitas Pada Suhu 37 ºC

Formula Uji

Hasil Pengamatan
Suhu 37ºC

Hari ke-1 Hari ke-7 Hari ke-14

1

Organoleptis Cair
Hijau tua

Parfum melon

Cair
Hijau tua

Parfum melon

Cair
Hijau tua

Parfum melon
Homogenitas Homogen Homogen Homogen

pH 4,4 4,3 4,4

2

Organoleptis Agak kental
Hijau tua

Parfum melon

Agak kental
Hijau tua

Parfum melon

Agak kental
Hijau tua

Parfum melon
Homogenitas Homogen Homogen Homogen

pH 5,2 5,2 5,3

3

Organoleptis Kental
Hijau tua

Parfum melon

Kental
Hijau tua

Parfum melon

Kental
Hijau tua

Parfum melon
Homogenitas Homogen Homogen Homogen

pH 5,6 5,5 5,5

Tabel 6. Hasil Uji Stabilitas Pada Suhu 4 ºC

Formula
Uji

Hasil Pengamatan
Suhu 4ºC

Hari ke-1 Hari ke-7 Hari ke-14

1

Organoleptis Cair
Hijau tua

Parfum melon

Cair
Hijau tua

Parfum melon

Cair
Hijau tua

Parfum melon
Homogenitas Homogen Homogen Homogen

pH 4,3 4,3 4,5

2

Organoleptis Agak kental
Hijau tua

Parfum melon

Agak kental
Hijau tua

Parfum melon

Agak kental
Hijau tua

Parfum melon
Homogenitas Homogen Homogen Homogen

pH 5,2 5,2 5,3

3

Organoleptis Kental
Hijau tua

Parfum melon

Kental
Hijau tua

Parfum melon

Kental
Hijau tua

Parfum melon
Homogenitas Homogen Homogen Homogen

pH 5,5 5,6 5,6
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Uji stabilitas facial wash bertujuan untuk mengetahui perubahan fisik dan
kestabilan sediaan dalam penyimpanan pada suhu ruangan (37º) dan suhu dingin
(4º) selama dua minggu. Uji stabilitas yang dilakukan yaitu organoleptis,
homogenitas dan pH dari sediaan. Hasil pengujian stabilitas organoleptis pada
dua suhu yang berbeda semua formula tetap stabil. Pada stabilitas homogenitas
sediaan pada semua formula hasil tetap homogen.. Hasil uji stabilitas pH selama
2 minggu pengamatan dihasilkan bahwa formula 1, 2 dan 3 tidak mengalami
perubahan pH yang signifikan dengan nilai p> 0,05.

Uji analisis statistik dengan SPSS pada uji pH, uji viskositas, uji
ketinggian busa, uji daya sebar dan uji stabilitas pH. Hasil uji normalitas dan
homogenitas diperoleh signifikasi >0,05 pada semua uji sehingga menunjukkan
bahwa hasil normal dan homogen. Hasil uji one way ANOVA dan post hoc pada
uji pH, uji viskositas,ketinggian busa dan uji daya sebar diperoleh nilai p<0,05
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikasi atau bermakna. Sehingga
perbedaan konsentrai karbopol 940 sebagai gelling agent dapat mempengaruhi
sifat fisik sediaan antara lain nilai pH, viskositas, tinggi busa dan daya sebar dari
sediaan.

Berdasarkan hasil evaluasi sifat fisik sediaan facial wash ekstrak etanol
daun sirsak (Annona muricata L.) menunjukkan bahwa formula 3 dengan
konsentrasi gelling agent 1% merupakan formula yang paing baik dibandingkan
formula 1 dan 2. Formula 3 dilaukan pengujian antioksidan. Pengujian aktivitas
antioksidan sediaan facial wash daun sirsak menggunakan metode DPPH. Prinsip
metode ini adalah terinduksinya DPPH dengan adanya proses donasi hidrogen
atau elektron sehingga terjadi perubahan warna dari ungu menjadi kuning dengan
perubahan intensitas warna yang sebanding dengan jumlah donasi elektron yang
diikuti dengan penurunan absorbansi DPPH (Fannia, 2018).

Gambar 3. Grafik Kurva Baku Vitamin C
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Gambar 4. Grafik Kurva Baku Facial Wash Ekstrak Daun Sirsak

Baku pembanding yang digunakan pada penelitian ini yaitu vitamin C
karena vitamin C merupakan senyawa murni yang mempunyai gugus-gugus yang
berpotensi kuat untuk menangkap radikal bebas (Kurniasih et al., 2015). Hasil
pengujian aktivitas antioksidan vitamin C dapat dilihat pada gambar 3. Hasil uji
akivitas antioksidan vitamin C memiliki nilai IC50 10,28 ppm yang termasuk
golongan antioksidan sangat kuat. Sediaan facial wash ekstrak daun sirsak pada
formula 3 diperoleh nilai IC50 sebesar 34,13 ppm. Nilai % inhibisi sediaan facial
wash dapat dilihat pada gambar 4. Berdasarkan hasil uji aktivitas antioksidan
facial wash daun sirsak tergolong sangat kuat karena mempunyai nilai IC50
kurang dari 50 ppm. Nilai IC50 tersebut merupakan besarnya konsentrasi
senyawa uji yang dapat merendam radikal bebas sebanyak 50%. Semakin kecil
nilai IC50 maka akan semakin besar aktivitas perendaman radikal bebasnya.

Hasil nilai IC50 sediaan facial wash ekstrak etanol daun sirsak berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathurrachman,(2014) yang menghasilkan
nilai IC50 pada ekstrak etanol 70% daun sirsak sebesar 18,030 ppm yang
termasuk dalam aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Terjadi perbedaan nilai
IC50 pada ekstrak etanol daun sirsak dan sediaan facial wash ekstrak etanol daun
sirsak dapat disebabkan karena kurang maksimalnya pelepasan zat aktif dari
basis pada saat bereaksi dengan DPPH pada saat inkubasi dan faktor lain seperti
faktor lingkungan misalnya cahaya yang dapat menyebabkan proses oksidasi
yang mengakibatkan aktivitas antioksidan pada sediaan turun.

Aktivitas antioksidan sediaan facial wash ekstrak etanol daun sirsak
disebabkan karena ekstrak etanol daun sirsak mengandung senyawa flavonoid.
Flavonoid mempunyai senyawa bioktif utama fenolik yang bertindak sebagai
antioksidan karena mempunyai gugus hidroksil yang mampu mendonorkan atom
hidrogen kepada senyawa radikal bebas dan menstabilkan senyawa oksigen
reaktif (ROS) dan memiliki gugus keton hidroksil yang mampu bertindak sebagai
pengkelat logam yang menjadi katalis pada peroksida lipid (Febby, 2015).
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Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama
Penggunaan variasi konsentrasi karbopol 940 sebagai gelling agent pada sediaan
facial wash ekstrak etanol daun sirsak (Annona muricata L.) dapat
mempengaruhi sifat fisik sediaan yang meliputi nilai pH, viskositas, tinggi busa
dan daya sebar dengan nilai p<0,05. Formula 3 merupakan formula yang tidak
menimbulkan iritasi dan yang paling banyak disukai. Kedua Formula 3 sediaan
facial wash ekstrak etanol daun sirsak (Annona muricata L.) dengan konsentrasi
karbopol 940 1% mempunyai aktivitas antioksidan yang sangat kuat dengan nilai
IC50 34,13 ppm.
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bimbingan serta saran pada penulis selama waktu penyusunan dan penulisan
artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman dan pihak
yang membantu dan mendukung dalam proses penulisan.

Daftar Pustaka

Damayanti, A. T. R. (2016). Pengaruh Konsentrasi HPMC dan Propilen Glikol
Terhadap Sifat dan Stabilitas Fisik Sediaan Gel Ekstrak Pegagan ( Centella
asiatica (L.) Urban). Skripsi . Fakultas Farmasi. Universitas Sanata
Dharma.

Eugresya, G., Avanti, C., & Uly, S. A. (2018). Pengembangan Formula dan Uji
Stabilitas Fisik-pH Sediaan Gel Facial Wash yang Mengandung Ekstrak
Etanol Kulit Kayu Kesambi. Media Pharmaceutica Indonesiana (MPI),
1(4), 181. https://doi.org/10.24123/mpi.v1i4.769

Fannia. (2018). Formulasi Krim Ekstrak Etanol Daun Salam (Syzygium
polyanthum (Wight) Walp.) dan Uji Aktivitas Antioksidan Dengan Metode
DPPH. Skripsi.Fakultas Farmasi.Universitas Setia Budi, 2002(1), 43.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Fathurrachman, D. A. (2014). Pengaruh Konsentrasi Pelarut Terhadap Aktivitas
Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Sirsak (Annona muricata Linn) dengan
Metode Peredaman Radikal Bebas DPPH. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu
Kesehatan Program Studi Farmasi, November, 1–48.

Febby. (2015). Pemanfaatan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kelor (Moringa
oleifera) Dalam Sediaan Hand and Body Cream. Skripsi.Fakultas Sains Dan



Prosiding Seminar Nasional Tumbuhan Obat Indonesia|109

Teknologi.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Genita. (2013). Uji Stabilitas Formulasi Gel sabun Pembersih Wajah Dari Fraksi
Diklorometana Ekstrak Metanol Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana
L.) Sebagai Antioksidan. Skripsi.Fakultas Farmasi.Program Studi Sarjana
Farmasi Depok.

Harun, D. S. N. (2014). Formulasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Krim Anti-
Aging Ekstrak Etanol 50% Kulit Buah Manggis ( Garcinia magostana L.)
dengan Metode DPPH (1,1 - Diphenyl-2- Picril Hydrazil ). Skripsi.Fakultas
Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Irsyad, M. (2013). Standarisasi Ekstrak Etanol Tanaman Katumpangan Air
(Peperomia pellucida L. Kunth). In Skripsi.Fakultas Kedokteran Dan Ilmu
Kesehatan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Issue September).

Khorani, N. (2013). Karakterisasi Simplisia dan Standarisasi Ekstrak Etanol
Herba Kemangi (Ocimum americanum L.). In Skripsi.Fakultas Kedokteran
Dan Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi.UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta (Issue September).

Koirewoa, Y. A., Fatimawali, & Wiyono, W. I. (2012). Isolasi dan Identifikasi
Senyawa Flavonoid Dalam Daun Beluntas (Pluchea indica L.). Pharmacon,
1(1), 47–52.

Kurniasih, N., Kusmiyati, M., Nurhasanah, Sari, R. P., & Wafdan, R. (2015).
Potensi Daun Sirsak (Annona muricata Linn), Daun Binahong (Anredera
cordifolia (Ten) Steenis), dan Daun Benalu Mangga (Dendrophthoe
pentandra) Sebagai Antioksidan Pencegah Kanker. Jurnal Edisis, IX(1),
162–184.

Maulana, M. (2018). Profil Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Ekstrak Daun
Bidara Arab (Ziziphus spina cristi. L) Berdasarkan Variasi Pelarut.
Skripsi.Fakultas Sains Dan Teknologi.UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
1(2), 2018.

Melian, E. (2018). Formulasi Kaolin Facial Wash Dengan Variasi Konsentrasi
Sodium Laurileter Sulfat (SLES) dan Uji Daya Bersihnya Terhadap Bakteri
Penyebab Jerawat (Propionibacterium acnes). Skripsi.Faultas Ilmu
Kesehatan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
http://kemahasiswaan.uinjkt.ac.id/pbak-2017/denah-kampus/

Munadiah. (2018). Penentuan Flavonoid Dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak
Etanol Kulit Batang Kelor (Moringa oleifera L.) Dengan Metode DPPH,
CUPRAC DAN FRAP. Skripsi. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu



110 | Yogyakarta, 26-27 November 2021

Kesehatan.UIN Alauddin Makassar.

Muryadi, A. D. (2017). Formula dan Ui Efektifitas Antioksidan Krim Eksrak
Etanol Daun Kersen (Muntingia calabura L) dengan Metode DPPH.
Skripsi.Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan.UIN Alauddin Makassar,
3(1), 1–14.

Oktaviani.J. (2018). Formulasi Sediaan Sabun Cair Dari Ekstrak Daun Bidara
Arab (Gina Lestari). Journal of Pharmacy Umus, 51(1), 51.

Priani, S. E., & Lukmayani, Y. (2010). Pembuatan Sabun Transparan Berbahan
Dasar Minyak Jelantah Serta Hasil Uji Iritasinya Pada Kelinci. Prosiding
SNaPP2010 Edisi Eksakta, 1(1), 31–48.

Putri. (2012). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Sirsak (Annona
muricata. L) dengan Metode DPPH (1,1-Diphenyl-2Picrylhidrazil).
Skripsi.Fakulas Farmasi.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.

Rukmana, H. (2019). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol dan Fraksi N-
Heksana Serta Etil Asetat Daun Sirsak (Annona muricata L.) dengan
Metode 1 , 1 Difenil 2. Skripsi .Fakultas Farmasi.Universitas Sumatera
Utara.

Sahambangung, M. A., Datu, O. S., Tiwow, G. A. R., & Potolangi, N. O. (2019).
Formulasi Sediaan Sabun Antiseptik Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya).
Jurnal Biofarmasetikal Tropis, 2(1), 43–51.

Sari, B. H., & Diana, V. E. (2017). Formulasi Ekstrak Daun Pegagan (Centella
asiatica) sebagai sediaan sabun cair. Jurnal Dunia Farmasi, 2(1), 40–49.

Tamime, A. (2019). Uji Aktivitas Sediaan Face Wash Gel Lendir Bekicot
(Achatina fulica) dan Kopi Robusta (Coffea canephora) Terhadap Bakteri
Staphylococcus aureus. Fitofarmaka, Vol.9, No.1, Juni 2019 ISSN:2087-
9164 Pengulangan, 8(5), 55.

Wahyuni, N. (2015). Formulasi Sediaan Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Herba
Pegagan (centela asiacita(L) urb) Dengan Berbagai Variasi Basis.
Skripsi.Fakultas Ilmu Kesehatan. UIN Alauddin Makassar, L.

Yuniarsih, N., & Akbar, F. (n.d.). Formulasi Dan Evaluasi Sifat Fisik Facial
Wash Gel Ekstrak Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) Dengan
Gelling Agent Carbopol. Pharma Xplore, Vol5, No.2 November 2020, 5(2),
57–67.



Prosiding Seminar Nasional Tumbuhan Obat Indonesia|111

PERBANDINGAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI
MINYAK ATSIRI DAUN SERAI DAN EKSTRAK DAUN
PANDANWANGI TERHADAP Staphylococcus epidermidis

Findi Maretha1, Titi Pudji Rahayu2*, dan Naelaz Zukhruf Wakhidatul Kiromah3

1,2,3 Program Studi Farmasi Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Muhammadiyah Gombong, Jln. Yos Sudarso No 461 Gombong,
Kebumen, 554421, *No Hp: 085643285075

Email: findimaretha07@gmail.com



112 | Yogyakarta, 26-27 November 2021

Abstrak

Bakteri Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri penyebab bau badan. Bau
badan merupakan gangguan pada kulit yang dapat mengganggu aktivitas manusia.
Beberapa tanaman yang dapat menghambat aktivitas bakteri Staphylococcus
epidermidis adalah serai dan pandan wangi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perbandingan aktivitas antibakteri minyak atsiri daun serai
(Cymbopogon citratus (DC). Stapf) dan ekstrak etanol daun pandan wangi
(Pandanus amaryllifollius) terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.
Maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Dilakukan uji tabung dan uji KLT.
Pembuatan 5 konsentrasi minyak atsiri daun serai dan ekstrak pandan wangi yaitu
6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 100%, kloramfenikol sebagai kontrol positif, tween 80
sebagai kontrol negatif minyak atsiri daun serai, selanjutnya diuji antibakteri
terhadap Staphylococcus epidermidis dengan metode difusi sumuran. Data yang
diperoleh diuji menggunakan One Way ANOVA. Hasil penelitian menunjukan
minyak atsiri daun serai memiliki aktivitas antibakteri pada konsentrasi 6,25%
dengan rata-rata daya hambat 8,8 mm, sedangkan ekstrak etanol daun pandan
wangi memiliki aktivitas antibakteri pada konsentrasi 25% dengan rata-rata daya
hambat 5,3 mm. Aktivitas antibakteri tiap konsentrasi minyak atsiri tidak
memiliki perbedaan yang bermakna karena p>0,05, sedangkan pada ekstrak
konsentrasi 25%, 50%, dan 100% tidak memiliki perbedaan yang bermakna
karena p>0,05. Berdasarkan hasil penelitian, minyak atsiri daun serai dan ekstrak
etanol daun pandan wangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus
epidermidis dengan konsentrasi berbeda, yaitu minyak atisiri daun serai lebih
baik dari pada ekstrak etanol daun pandan wangi.

Kata Kunci: Cymbopogon citratus (DC). Stapf, Etanol, Pandanus amaryllifollius,
Staphylococcus epidermidis
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Pendahuluan

Daun serai adalah salah satu tumbuhan beraroma penghasil minyak atsiri
dihasilkan di Indonesia yang dikenal sejak zaman dahulu. Kandungan sitronelal,
geraniol, dan sitronelol pada minyak serai dapat menghambat aktivitas bakteri.
Secara umum, kandungan tanaman serai terdiri dari kariofilen yang bersifat
antibakteri, antiinflamasi, antitumor, antifungi serta obat bius (Putri, 2018). Jenis
minyak atsiri yang utama daun serai (Cymbopogon citratus) dari golongan
monoterpene terutama geraniol dan sitronelal. (Silalahi, 2020) menyatakan
bahwa kandungan senyawa minyak atsiri serai wangi terdiri dari citronelal,
citronellol, dan geraniol yang dapat menghambat aktivitas antibakteri. Ilango et
al., (2019) menyatakan bahwa minyak atsiri serai memiliki daya hambat 30 mm
dengan konsentrasi 10 µl terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.

Pemanfaatan tumbuhan-tumbuhan sebagai obat dalam proses
penyembuhan terhadap suatu penyakit merupakan bentuk pengobatan yang tertua
di dunia. Pengobatan secara tradisional sebagian besar menggunakan ramuan
yang berasal dari tumbuhan, baik pengobatan penyakit yang disebabkan oleh
virus maupun bakteri. Tumbuhan herbal lain yang dapat dijadikan alternatif
untuk mencegah agar terhindar dari penyakit yang disebabkan karena bakteri
adalah minyak atsiri daun sereh dan daun pandan wangi. Secara umum,
kandungan tanaman serai terdiri dari kariofilen yang bersifat antibakteri,
antiinflamasi, antitumor, antifungi serta obat bius (Putri, 2018). Jenis minyak
atsiri yang utama Cymbopogon citratus dari golongan monoterpene terutama
geraniol dan sitronelal. (Silalahi, 2020) menyatakan bahwa kandungan senyawa
minyak atsiri serai wangi terdiri dari citronelal, citronellol, dan geraniol yang
dapat menghambat aktivitas antibakteri. Ilango et al., (2019) menyatakan bahwa
minyak atsiri serai memiliki daya hambat 30 mm dengan konsentrasi 10 µl
terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis. Kandungan kimia daun pandan
wangi yang berkhasiat sebagai antibakteri yaitu flavonoid, tannin, polifenil dan
saponin (Dasopang & Simutuah, 2016). Daun pandan wangi biasa digunakan
sebagai tambahan bahan makanan, aroma maupun pewarna makanan (Bali et al.,
2019). Selain itu daun pandan wangi digunakan sebagai antibakteri karena
memiliki kandungan kimia seperti flavonoid, saponin dan alkaloid. Penelitian
yang dilakukan (Emilia, 2018) menyatakan bahwa ekstrak etanol daun pandan
wangi mempunyai daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus
epidermidis sebesar 4 mm pada konsentrasi 25%.

Pada penelitian sebelumnya minyak atsiri daun serai dan ekstrak etanol
daun pandan wangi telah diketahui memiliki efek antibakteri terhadap bakteri
Staphylococcus epidermidis menggunakan metode difusi disk (Emilia, 2018),
namun pada penelitian ini akan diuji efektivitas antibakteri minyak atsiri daun
serai yang dibandingkan dengan efektivitas antibakteri ekstrak etanol daun
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pandan wangi menggunakan metode difusi sumuran sebagai pertimbangan
penggunaan tanaman-tanaman herbal pada masa yang akan datang.

Metode Pelaksanaan

1. Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain alat-alat gelas

(Pyrex), laminar air flow (Envirco),oven (IKA), mikropipet (Dragonlab),
inkubator (Pyrex), autoklaf (Techmech), timbangan analitik (Excellent),
waterbath, penjepit tabung, batang pengaduk, cawan petri, jarum ose, cawan
porselen, pipet, cotton bud, tabung reaksi.

Bahan yang digunakan adalah minyak atsiri daun serai yang diperoleh
dari PT BRATACO, ekstrak etanol daun pandan, alkohol 96 %, media
Nutrient Agar, akuades, silica gel GF254, antibiotik kloramfenikol, FeCl3,
H2SO4, reagen dragendrof, reagen mayer, reagen wagner, asam ammonia,
HCl, klorofom, methanol, kuersetin, biakan bakteri Staphylococcus
epidermidis.

2. Prosedur Penelitian
a. Persiapan Minyak Atsiri

Daun Serai Minyak atsiri daun serai yang digunakan untuk
penelitian ini didapatkan dari PT. Brataco yang sudah tersertifikasi dan
sudah diuji kemurniannya dengan hasil indeks bias 1,469 dan hasil bobot
jenis 0,8872.

b. Ekstraksi
Pembuatan ekstrak dengan cara maserasi yaitu timbang serbuk

daun pandan sebanyak 500 gram kemudian direndam dengan pelarut
etanol 96% sampai terendam semua. Kemudian ditutup dengan kain
hitam dengan tiga kali pengadukan. Maserasi dilakukan dalam waktu 3 x
24 jam dan terlindung dari sinar matahari. Selanjutnya sampel disaring.
Filtrat dipindah ke dalam wadah tertutup dan disimpan di tempat sejuk
yang terlindung dari cahaya. Hasil filtrat yang didapat kemudian
diuapkan menggunakkan rotary vaccum evaporator pada suhu 70 °C
hingga diperoleh ekstrak kental.

c. Standarisasi Ekstrak
Uji organoleptis dilakukan dengan melihat warna, bentuk, dan

aroma.
Uji kadar air dilakukan dengan cara sebanyak 1 gram ekstrak daun

pandan diletakkan pada wadah yang sudah ditimbang sebelumnya.
dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105 ᵒC selama 3 jam
kemudian letakkan didesikator untuk pendinginan kemudian ditimbang
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bobotnya. Parameter kadar air ekstrak yang baik yaitu tidak melebihi
10 % (Depkes, 2000).

Uji Kadar Abu dilakukan dengan cara ekstrak daun pandan
ditimbang sebanyak 2 gram dengan menggunakkan cawan yang sudah
ditimbang sebelumnya, kemudian diarangkan dengan menggunakkan alat
pijar sampai menjadi abu dan letakkan pada desikator untuk pendinginan.
Kadar abu dalam ekstrak tidak boleh melebihi 15 % (Depkes, 2000).

d. Uji Kromatografi Lapis Tipis
Uji Kromatografi Lapis Tipis dilakukan dengan menggunakan fase

diam silika gel GF254 dan fase gerak butanol : asam asetat : air dengan
perbandingan 6:2:2. Sebelum dilakukan penelitian fase diam di oven
terlebih dahulu pada suhu 105ᵒC lalu diukur sepanjang 10 cm dan garis
bagian atas 1 cm dan bagian bawah 1 cm, kemudian totolkan ekstrak
etanol daun pandan pada bagian bawah dengan larutan pembanding
flavonoid yaitu kuersetin. Kromatografi disemprot menggunakan
penampak bercak yaitu amonia kemudian diamati dengan lampu UV 254
nm, hasilnya akan menunjukkan warna gelap, pada penyinaran 366 nm
akan berwarna biru dan pada sinar tampak berwarna kuning. Kemudian
hitung nilai Rf nya.

e. Uji Aktivitas Antibakteri
Sterilisasi Alat

Alat yang digunakan harus disterilisasikan, yaitu alat berbahan
dasar kaca misalnya erlenmeyer, bekker glass, gelas ukur, cawan petri
dan tabung reaksi dibungkus dengan kertas. Kemudian disterilkan
menggunakan autoklaf dengan suhu 121 ºC selama 15 menit. Alat yang
lainnya seperti pinset, batang pengaduk, dan jarum ose disterilkan dengan
cara pemijaran yaitu melewati api selama 20 detik. Meja yang akan
digunakan juga harus disterilkan dengan alkohol 96% sebelum dan
sesudah melakukan pekerjaan.
Pembuatan Nutrient Agar

Timbang 0,6 gr serbuk NA dan tambahkan 30 ml akuades, setalah
itu dipanaskan dan diaduk sampai mendidih dan larut sempurna. Setelah
itu sterilkan NA tersebut pada autoklaf dengan suhu 121ºC dalam waktu
15 menit. Tuangkan media NA dalam cawan petri (15 ml) biarkan
memadat pada suhu kamar.
Pembiakan Bakteri

Pembiakan bakteri dilakukan dengan mengambil biakan murni
Staphylococcuss epidermidis menggunakan kawat ose steril, setelah itu
pindahkan ke dalam cawan petri dan tabung reaksi yang berisi media
agar. Kemudian oleskan zig zag di permukaan. Inkubasi pada inkubator
dengan suhu 37°C dalam waktu 24 jam.
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Pembuatan Media Uji
Timbang 4,56 gram Muller Hinton Agar dan masukan dalam 120

ml akuades, kemudian aduk hingga larut. Setelah itu sterilkan dengan
autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Tuangkan media MHA
dalam cawan petri (15 ml) biarkan memadat pada suhu kamar.

Pembuatan Suspensi Bakteri
Masukkan 10 ml larutan NaCl 0,9% ke dalam tabung reaksi, ambil

bakteri menggunakkan jarum ose steril dan suspensikan dalam 10 ml
larutan NaCl 0,9% steril. pembuatan suspensi bakteri dilakukan hingga
diperoleh kekeruhan yang sesuai dengan standar kekeruhan Mac Farland
yaitu 0,5 yang setara dengan 1,5 x 108 CFU/ml.

Pembuatan Larutan Kontrol Positif dan Kontrol Negatif
Timbang 0,03 gram kloramfenikol sebagai kontrol positif,

kemudian dilarutkan menggunakan akuades, aduk hingga homogen.
Kontrol negatif yang digunakan adalah tween 80 dan akuades.
Uji Pelarut

Pelarut yang digunakan adalah tween 80 untuk melarutkan minyak
atsiri daun serai dengan beberapa konsentrasi yaitu 6,25%, 12,5%, 25%,
50% dan 100%.

Pembuatan Konsentrasi Minyak Atsiri Daun Serai
Minyak atsiri daun serai dibuat 5 konsentrasi yaitu 6,25%, 12,5%,

25%, 50%, 100%. Masing-masing konsentrasi (kecuali 100%)
dimasukkan ke dalam labu takar kemudian ditambahkan 1 ml tween 80
sebagai pelarut dan aquadest steril hingga 10 ml. campurkan dengan cara
digojok hingga homogen.

Pembuatan Konsentrasi Ekstrak Etanol Daun Pandan Wangi
Ekstrak etanol daun pandan dibuat 5 konsentrasi yaitu 6,25%,

12,5%, 25%, 50% dan 100%. Timbang masing-masing 0,625 gram, 1,25
gram, 2,5 gram, 5 gram, 10 gram. Kemudian masukkan masing-masing
konsentrasi (kecuali 100%) kedalam labu takar dan larutkan dengan
akuadest hingga 10 ml, campurkan dengan cara digojok hingga homogen.
Uji Antibakteri Minyak Atsiri Daun Serai

Teknik pembuatan media uji menggunakkan metode pour plate
dan untuk uji antibakteri menggunakan metode sumuran. Pertama
sebanyak 1000 µL suspensi bakteri dimasukkan ke dalam cawan petri,
kemudian tuang media MHA sebanyak 15 ml, goyangkan perlahan
dengan membentuk angka 8, biarkan memadat pada suhu kamar. Setelah
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memadat, bentuk lubang sumuran dan ambil 20 µL minyak atsiri dari
berbagai konsentrasi kemudian dimasukkan pada lubang sumuran.
Inkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C kemudian ukur diameter zona
hambat pada sekitar sumuran.

Uji Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pandan Wangi
Teknik pembuatan media uji menggunakkan metode pour plate

dan untuk uji antibakteri menggunakan metode sumuran. Pertama
sebanyak 1000 µL suspensi bakteri dimasukkan ke dalam cawan petri,
kemudian tuang media MHA sebanyak 15 ml, goyangkan perlahan
dengan membentuk angka 8, biarkan memadat pada suhu kamar. Setelah
memadat, bentuk lubang sumuran dan ambil 20 µL ekstrak etanol daun
pandan wangi dari berbagai konsentrasi kemudian dimasukkan pada
lubang sumuran. Inkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C kemudian ukur
diameter zona hambat pada sekitar sumuran.

3. Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan SPSS. Hasil data

kemudian diuji terdistribusi normal atau tidak, jika data normal selanjutnya
dilakukan uji One Way ANOVA namun jika data tidak normal maka akan
dilakukan uji Gomes-Howell.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Standarisasi ekstrak daun pandan wangi

No Pengujian Hasil Standar

1

Organoleptis
a. Warna
b. Aroma
c. Tekstur

a. Hijau ekstrak
b. Khas daun pandan
c. Kental

-

2 Kadar air 0,41 % <10 %
3 Kadar abu total 7 % <15 %

Ekstrak etanol daun pandan yang didapatkan selanjutnya dilakukan uji
standarisasi ekstrak yang meliputi uji organoleptis untuk mengamati bentuk,
warna dan bau pada ekstrak, uji kadar air bertujuan untuk memberikan batasan
minimal atau rentan besarnya kandungan air pada ekstrak, dan uji kadar abu
bertujuan untuk mengetahui gambaran kandungan mineral internal maupun
eksternal. Uji organoleptis menunjukkan hasil ekstrak berwarna hijau, beraroma
khas daun pandan dan teksturnya kental. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa uji
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kadar air adalah 0,41 % dan uji kadar abu 7 % yang menunjukkan bahwa ekstrak
etanol daun pandan memenuhi syarat pada pengujian standarisasi ekstrak, dimana
standar uji kadar air adalah tidak lebih dari 10 % untuk menghindari
pertumbuhan mikroba karena jika kadar air semakin tinggi maka semakin tinggi
pula mikroba dapat tumbuh sehingga dapat merusak khasiat zat aktifnya dan juga
stabilitas ekstraknya, untuk uji kadar abu tidak boleh lebih dari 15 % (Depkes,
2000).

a a a bbb

A B C

Gambar 1. Visualisasi kromatografi lapis tipis

Keterangan : A : Sinar tampak, B : UV254, C : UV366
a : Kuersetin, b : Ekstrak

Tabel 2. Hasil kromatografi lapis tipis

No Pengamatan Rf
Visual bercak

Tampak UV254 UV366
1 Kuersetin 0,66 Kuning Hitam Biru
2 Ekstrak 0,68 Kuning Hitan Biru
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Pada tabel 2 dan gambar 1 hasil uji KLT menunjukkan bahwa ekstrak
etanol daun pandan wangi mengandung senyawa flavonoid. Fase gerak yang
digunakan adalah butanol, asam asetat dan air dengan perbandingan 6:2:2 dengan
pembanding kuersetin. Fase gerak B:A:A dipilih karena dari komposisi eluen
tersebut bersifat polar sehingga dapat memisahkan senyawa flavonoid yang
bersifat polar dengan senyawa yang lain.

Minyak atsiri yang digunakan pada penelitian ini merupakan minyak atsiri
daun serai yang diperoleh dari PT Brataco dengan pemerian cairan berwarna
kuning pucat sampai kinung tua, berbau khas minyak serai, memiliki kelarutan
ketika dikocok 1 bagian minyak dan 4 bagian etanol 80% maka tetap berwarna
jernih, kemudian pada saat dikocok 1 bagian minyak dengan 2 bagian air, maka
warna menjadi putih keruh oleh butiran air kemudian memisah. Hasil indeks bias
1,469 dan bobot jenis 0,8872 gr/ml. Menurut penelitian (Feriyanto et al., 2013)
standar indeks bias minyak atsiri daun serai berkisar antara 1,415-1,472 dan
standar nilai bobot jenis minyak atsiri daun serai berkisar 0,872-0,882.

Tabel 3. Persentase daya hambat antibakteri

No Sampel Konsentrasi (%)
6,25 12,5 25 50 100

1 Kontrol Negatif 0 0 0 0 0
2 Kontrol Positif (0,3%) 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5
3 Minyak Atsiri Daun Serai 8,8 10,1 13,1 8,7 10
4 Ekstrak Daun Pandan 0 0 5,3 7 12,6

Gambar 2. Persentase daya hambat antibakteri
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Pengujian aktivitas antibakteri minyak atsiri daun serai dan ekstrak etanol
daun pandan wangi menggunakan konsentrasi mulai dari 6,25%, 12,5%, 25%,
50% dan 100%, untuk pembuatan konsentrasi minyak atsiri daun serai
menggunakan kontrol negatif tween 80 sebagai pelarut karena berfungsi sebagai
surfaktan yang memiliki gugus lipofilik bersifat nonpolar yang mudah
bersenyawa dengan minyak, tween 80 tidak memiliki sifat antifungi maupun
antibakteri sehingga tidak akan mengganggu efek bahan yang akan diuji. Untuk
pembuatan konsentrasi ekstrak daun pandan wangi menggunakan kontrol negatif
akuades karena kandungan akuades tidak memiliki senyawa antibakteri yang
dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Kontrol positif menggunakan
kloramfenikol 0,03% karena kloramfenikol bersifat bakteriostatik yang memiliki
aktivitas antibakteri yang baik terhadap bakteri gram positif (Yanuarisa, 2015).
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sumuran karena
merupakan metode yang sederhana dan lebih baik dibanding metode difusi disk
karena konsentrasi ekstrak pada metode sumuran lebih tinggi dibandingkan
dengan metode difusi disk sehingga osmolaritas terjadi secara menyeluruh dan
lebih homogen dan lebih kuat untuk menghambat pertumbuhan bakteri (Ayu et
al., 2019).

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 dan gambar 2 menunjukkan
bahwa antibakteri minyak atsiri daun serai memiliki rata-rata aktivitas antibakteri
yang sedang pada konsentrasi 6,25% dengan hasil daya hambat 8,8 mm dan pada
konsentrasi 50% dengan hasil daya hambat 8,7 mm, kuat pada konsentrasi 12,5%
dengan hasil daya hambat 10,1 mm, pada konsentrasi 25% dengan hasil daya
hambat 13,1 mm dan konsentrasi 100% dengan hasil daya hambat 10 mm. Hasil
zona hambat minyak atsiri daun serai tidak stabil, hal tersebut dapat dikarenakan
faktor pengadukan atau pencampuran minyak atsiri, akuadest dan tween tidak
homogen. Sedangkan hasil pengujian antibakteri ekstrak daun pandan wangi
memiliki rata-rata aktivitas antibakteri sedang pada konsentrasi 25% dengan hasil
daya hambat 5,3 mm dan konsentrasi 50% dengan hasil daya hambat 7 mm, kuat
pada konsentrasi 100% dengan hasil daya hambat 12,6 mm. Semakin tinggi
konsentrasi ekstrak maka semakin tinggi zona hambat yang diperoleh, hal
tersebut dikarenakan komponen zat aktif yang terkandung dalam masing-masing
konsentrasi berbeda (Emilia, 2018).

Perbandingan pengujian aktivitas antibakteri antara minyak atsiri daun
serai dan ekstrak etanol daun pandan wangi menunjukkan perbedaan yang
signifikan dimana hasil daya hambat minyak atsiri daun serai pada tiap
konsentrasi memiliki nilai daya hambat yang lebih besar dibandingkan dengan
hasil daya hambat pada tiap konsentrasi ekstrak daun pandan wangi. Hal tersebut
dibuktikan dengan hasil daya hambat minyak atsiri daun serai pada konsentrasi
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6,25% memiliki rata-rata 8,8 sedangkan pada ekstrak etanol daun pandan wangi
tidak menunjukkan adanya zona hambat terhadap bakteri Staphylococcus
epidermidis. Hasil uji minyak atsiri daun serai yang didapatkan kemudian
dibandingkan dengan penelitian Ilango (2019) yang menyatakan pada
pengambilan 10 µl minyak atsiri menghasilkan daya hambat 30 mm sedangkan
pada penelitian ini hasil daya hambat pada konsentrasi 6,25% memiliki rata-rata
daya hambat 8,8 mm. Hasil penelitian ekstrak etanol daun pandan wangi yang
didapatkan dibandingkan dengan penelitian Emilia (2018) yang menunjukkan
aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis pada konsentrasi 25%
memiliki rata-rata daya hambat sebesar 4 mm, sedangkan pada penelitian ini
hasil daya hambat pada konsentrasi 25% memiliki rata-rata daya hambat 5,3 mm.

Hasil daya hambat yang diperoleh dari minyak atsiri daun serai selanjutnya
di uji statistik. Pertama uji homogenitas menunjukkan bahwa rata-rata
konsentrasi minyak atsiri daun serai memiliki nilai p> 0,05, tetapi pada
konsentrasi 50% memiliki nilai p< 0,05 maka nilai tersebut tidak normal. Tahap
selanjutnya dilakukan uji homogenitas menunjukkan nilai p< 0,05 sehingga data
tersebut tidak homogen. Kemudian dilakukan uji one way anova, karena data
memiliki nilai p< 0,05 maka akan diuji menggunakkan uji post hoc gomes-howell.
Uji post hoc gomes-howell menunjukkan bahwa kelompok kontrol negatif
memiliki perbedaan signifikan dengan kontrol positif dan seri konsentrasi dengan
nilai p<0,05 karena kontrol negatif tidak memiliki daya hambat terhadap bakteri.
Pada kelompok kontrol positif memiliki perbedaan signifikan dengan kontrol
negatif dan kelompok seri konsentrasi 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 100%. Hal ini
menunjukan bahwa kontrol positif memiliki aktivitas daya hambat
Staphylococcus epidermidis yang jauh berbeda, pada perbandingan antar
kelompok konsentrasi 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 100% tidak memiliki perbedaan
yang signifikan karena nilai p> 0,05 yang menunjukkan bahwa masing-masing
konsentrasi minyak atsiri daun serai memiliki aktivitas antibakteri terhadap
Staphylococcus epidermidis.

Uji aktivitas ekstrak daun pandan wangi dengan daya hambat yang
diperoleh selanjutnya di uji statistik. Pertama uji One Way ANOVA menunjukkan
bahwa semua konsentrasi ekstrak etanol daun pandan wangi memiliki nilai p>
0,05. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas, uji homogenitas menunjukkan nilai
p< 0,05 sehingga data tersebut tidak homogen. Kemudian dilakukan uji anova,
karena data tersebut memiliki nilai p< 0,05 maka akan diuji menggunakkan uji
post hoc gomes-howell. Uji post hoc gomes-howell menunjukkan bahwa
kelompok kontrol negatif memiliki perbedaan signifikan dengan kontrol positif
dan konsentrasi 25%, 50%, 100% karena kontrol negatif tidak memiliki daya
hambat terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis. Pada kelompok kontrol
positif memiliki perbedaan signifikan dengan kontrol negatif dan konsentrasi
6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 100%. Hal ini menunjukan bahwa kontrol positif
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memiliki aktivitas daya hambat Staphylococcus epidermidis yang jauh berbeda.
Pada antar kelompok konsentrasi 25%, 50%, 100% tidak memiliki perbedaan
yang signifikan karena nilai p> 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa
konsentrasi 25%, 50% dan 100% memiliki daya hambat yang tidak jauh berbeda
terhadap Staphylococcus epidermidis.

Konsentrasi optimum minyak atsiri daun serai (Cymbopogon citratus (DC.)
Stapf) dan ekstrak etanol daun pandan wangi (Pandanus amaryllifolius) memiliki
aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis. Minyak atsiri daun
serai (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) dan ekstrak etanol daun pandan wangi
(Pandanus amaryllifolius) memiliki perbedaan dalam menghambat pertumbuhan
bakteri Staphylococcus epidermidis.

Simpulan

Perbandingan aktivitas antibakteri minyak atsiri daun serai (Cymbopogon
citratus(DC) Stapf) dan ekstrak etanol daun pandan wangi (Pandanus
amaryllifolius) memiliki perbedaan yang signifikan, hal tersebut ditunjukkan
dengan aktivitas antibakteri yang baik pada minyak atsiri daun serai yang
ditunjukan dengan adanya aktivitas antibakteri minyak atsiri daun serai pada
konsentrasi 6,25% dengan rata-rata 8,8 mm sedangkan ekstrak etanol daun
pandan wangi (Pandanus amaryllifolius) menunjukkan adanya aktivitas
antibakteri pada konsentrasi 25% dengan rata-rata 5,3 mm.
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Abstrak

Daun Mangga arum Manis (Mangifera indica L. Var. arum manis) meruapakan
salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan. Penelitian ini
bertujuan untuk medapatkan formula krim yang mempunyai sifat fisik paling
baik dan mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak metanol daun mangga arum
manis pada sediaan krim. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode
perendaman radikal bebas DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) dengan alat
spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 517 nm. Uji aktivitas
antioksidan dilakukan pada konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm dan 80 ppm.
Prinsip dari metode DPPH dengan adanya penurunan nilai absorbansi yang
sebanding dengan kenaikan konsentrasi senyawa antioksidan yang dinyatakan
dalam nilai IC50. Hasil penelitian menunjukan bahwa krim ekstrak metanol daun
mangga arum manis dengan variasi setil alkohol formula 1,2 dan 3 mempunyai
sifat fisik yang baik, tetapi pada uji stabilitas formula 1 dan 3 tidak stabil dan
hanya formula 2 yang stabil. Hasil dari pengujian dengan metode DPPH (1,1-
difenil-2-pikrilhidrazil) pada formula 2 dengan nilai IC50 sebesar 28,14 adalah
termasuk dalam antioksidan sangat aktif. Setil alkohol sebagai basis krim dapat
mempengaruhi sifat fisik sediaan krim ekstrak metanol daun mangga arum manis
(Mangifera indica L. Var. arum manis) dengan nilai uji One Way ANOVA p <
0,05. Formula 2 merupakan sediaan krim dengan sifat fisik paling baik memiliki
aktivitas antioksidan yang sangat aktif.

Kata Kunci: Daun mangga Arum Manis Manis (Mangifera indica L. Var. arum
manis), Setil Alkohol, Antioksidan, DPPH.
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Pendahuluan

Penuaan dini menjadi masalah yang utama pada kulit manusia dan sudah biasa
menjadi bahan pembicaraan publik, khususnya pada kalangan wanita. Kondisi
kulit yang kering, keriput, kasar serta adanya noda atau flek merupakan tanda
terjadinya penuaan dini pada kulit (Chasanah, 2017). Terjadinya penuaan dini
pada kulit secara alami, hal ini disebabkan adanya suatu radikal bebas yang
berasal dari lingkungan diantaranya polusi udara, suhu panas dan dingin, cahaya
matahari, gesekan mekanik, serta adanya reaksi oksidasi yang berlebihan (Andini,
Mulangsri, Budiarti, & Saputri, 2017). Antioksidan yang digunakan dalam
sediaan kosmetik merupakan solusi yang sangat tepat dalam mengatasi radikal
bebas pada kulit dan mampu mencerahkan kulit serta memberikan efek
melembabkan sehingga kulit akan tampak lebih sehat (Yumas et al., 2016).

Antioksidan adalah suatu zat terbentuk dari hasil metabolisme oksidatif suatu
proses metabolik yang ada di dalam tubuh serta terjadinya reaksi-reaksi kimia
yang berpontesi untuk melawan pengaruh bahaya dari radikal bebas (Tsuchida,
2015). Fungsi antioksidan dalam mengatasi radikal bebas pada kulit dengan cara
mengatasi efek –efek kerusakan jaringan kulit manusia yang menjadi penyebab
utama terjadinya penuaan dini (Nurdianti & Rahmiyani, 2016). Mekanisme kerja
antioksidan dalam mengatasi penuaan dini yaitu menetralkan senyawa yang
sudah teroksidasi dengan cara memberikan hidrogen atau elektron maka dapat
memperbaiki jaringan kulit yang rusaka karena radikal bebas (Arifin & Ibrahim,
2018).

Daun mangga arum manis (Mangifera indica L. Var. arum manis) memiliki
aktivitas dari senyawa kimia yang terkandung didalamnya yaitu kandungan
senyawa fenol, senyawa lainnya yaitu flavonoid, alkaloid, saponin, tannin,
terpenoid, antrakuinon, asam amino, resin dan kardiak glikosida. Kandungan
fenol dan flavonoid pada daun mangga arum manis merupakan senyawa aktif
yang mempunyai aktivitas antioksidan (Kunti Mulangsri & Zulfa, 2020). Daun
mangga arum manis berpotensi baik untuk dikembangkan menjadi produk
kosmetik. Perkembangan tekonologi membuat kesadaran individu akan
pentingnya penampilan diri, memiliki kulit yang sehat dan bersih sehingga akan
terlihat lebih menarik dan cantik. Sediaan kosmetik yang sangat umum dipakai
untuk perawatan kulit adalah bentuk sediaan krim. Krim didefinisikan sebagai
sediaan farmasi setengah padat yang mengandung bahan obat terlarut dengan
jumlah satu atau lebih dalam bahan dasar yang sesuai. Penggunaan krim lebih
diminati pada semua kalangan karena krim lebih mudah dipakai dan dapat
menyebar secara merata serta lebih mudah dibersihkan atau dicuci (Nurdianti et
al., 2020).
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Berdasarkan pada penelitian (Marjoni et al., 2018), menunjukan ekstrak metanol
daun mangga arum manis mengandung total fenolik 1280 mg, total flavonoid
1240.1 mg serta mempunyai aktivitas antioksidan dengan IC50 48.458 µg/mL.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas sehingga peneliti akan memebuat dan
mengevaluasi sediaan krim dari ekstrak metanol daun mangga arum manis
sebagai antioksidan menggunakan metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil).
Fungsi dari metode DPPH untuk mengukur elektron tunggal seperti transfer
hidrogen sekaligus juga mengukur aktivitas penghambatan radikal bebas dengan
reaksi : DPPH + AH  DPPH-H+A. Metode ini tidak hanya spesifik pada
komponen antioksidan tertentu, tetapi untuk semua senyawa antioksidan dalam
sampel. Warna ungu dari DPPH akan berubah jadi kuning saat radikal DPPH
berpasangan dengan atom hidrogen dari antioksidan membentuk DPPH-H
(Pamungkas et al., 2017). Pemilihan metode uji aktivitas antioksidan dengan
menggunakan radikal bebas DPPH dikarenakan metode ini memiliki beberapa
keunggulan diantaranya hasilnya lebih akurat, peka, praktis dan sederhana serta
waktu analisis yang lebih cepat (Nurdianti et al., 2020).

Metode Pelaksanaan

Bahan

Daun mangga arum manis (Mangifera indica L. Var.arum manis), metanol,
etanol 90%, vitamin C, Setil alkohol, asam sterat, adeps lanae, span 80, tween 80,
Natrium lauril sulfat, paraffin cair, gliserin, metil paraben, propil paraben, parfum,
akuades, n-heksan, etil asetat, silika gel F254, FeCl3, asam sulfat encer P, serbuk
Mg, HCl pekat, methylene blue dan DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil).

Alat

Seperangkat alat gelas (pyrex & iwaki), botol berwarna gelap, Rotary evaporator
(Biobase), blender (Miyako), spektrofotometer UV-Vis (Amtast), pH meter
(ATC), viskometer brookfield. (ONZ), krus silikat, pipet mikro (Endo), magnetic
stirrer (Heidolph), timbangan (Excellent tipe HZY-A), oven (Memmert),
Waterbath (Mammert), vortex (DLAB tipe mx-s), kulkas (Panasonic), mikroskop
(Yazumi).

Ekstraksi daun mangga arum manis
Daun mangga arum manis dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi.
Simplisia yang sudah halus dimasukan kedalam wadah maserasi yang akan
digunakan sampai terendam, lakukan pengadukan selama berulang-ulang
kurang lebih selama 1 jam (Andini, Mulangsri, Budiarti, & Saputri, 2017).
Kemudian wadah maserasi ditutup dengan alumunium foil dan disimpan
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diruangan yang tidak terkena cahaya matahari pada suhu ruangan selama 3 hari.
Ampas yang telah diambil filtratnya dilakukan ekstraksi kembali dengan
penambahan pelarut metanol. Waktu perendaman yang kedua selama 2 hari.
Filtrat yang diperoleh pada poses maserasi kemudian cairanya dipekatkan dan
diuapkan sampai menjadi ekstrak kental (Najib et al., 2017).

Standarisasi ekstrak
Organoleptis
Pemeriksaan organoleptis dilakukan dengan megamati ekstrak metanol daun
mangga arum manis berdasarkan warna, bau dan teksturnya (Kunti Mulangsri &
Zulfa, 2020).

Penentuan Kadar air
Ekstrak metanol daun mangga arum manis ditimbang dengan seksama kurang
lebih 1 g dengan wadah yang sudah ditara. Selanjutnya, keringkan pada
temperatur 105 ℃ dalam waktu 5 jam, kemudian ditimbang. Pengeringan di
lanjutkan dan ditimbang kembali dalam jarak waktu 1 jam, setelah selesai catat
dan hitung kadar air yang dihasilkan (Kunti Mulangsri & Zulfa, 2020).

Penentuan Kadar Abu Total
Ekstrak metanol daun mangga arum manis kurang lebih 1 g yang ditimbang
dengan seksama, kemudian dimasukan kedalam cawan dan dipijarkan sampai
merata. Pemijaran dilakukan dengan perlahan sampai ekstrak menjadi abu,
diamkan hingga dingin dan timbang (Najib et al., 2017).

Tidak Larut Asam
Hasil yang didapat dari penetapan kadar abu, kemudian didihkan dengan 25 ml
asam sulfat encer selama 5 menit, bagian yang tidak larut asam dikumpulkan,
disaring dengan kertas saring bebas abu, lalu dicuci dengan air panas, pijarkan
sampai bobot tetap. Timbang dan catat hasilnya (Kunti Mulangsri & Zulfa, 2020).

Identifikasi Senyawa dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
Pemisahan dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) senyawa flavonoid
dilakukan dengan fase diam silica gel 60 F254, yang sebelumnya diaktifkan
menggunakan oven pada suhu 100℃. Fase gerak n-heksan : etil asetat (3:7 v/v/v),
ekstrak yang ditotolkan dibandingkan dengan kuarsetin sebagai pembanding
senyawa flavonoid. Plat KLT diberi uap ammonia sebagai penampak bercak dan
deteksi senyawa flavonoid dengan pengamatan dilakukan pada sinar tampak
lampu UV 254, apabila timbul bercak berwarna kuning kehijauan, kuning redup
menunjukan positif mengandung flavonoid (Andini, Mulangsri, Budiarti, &
Saputri, 2017).
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Formula Sediaan krim

Tabel 1. Formula Sediaan Krim

Sumber : Nurdianti & Rahmiyani, (2016)

Pembuatan krim ekstrak metanol daun mangga arum manis
Pembuatan krim dilakukan dengan menimbang semua bahan, kemudian bahan
dipisahkan berdasarkan bahan fase minyak dan bahan fase air. Bahan yang
termasuk fase minyak diantaranya setil alkohol, propil paraben dan paraffin cair.
gliserin, tween 80, span 80 dipanaskan diatas penangan air hingga tercampur
secara merata. Fase air dibuat dengan melarutkan metil paraben dalam akuades
yang telah dipanaskan. Krim dibuat dengan menuangkan fase minyak kedalam
fase air (dengan masing-masing suhunya 700C) sambil diaduk kuat sampai
tercampur homogen. Selanjutnya, ekstrak daun mangga arum manis yang sudah
dilarutkan dengan propilenglikol dimasukan dan diaduk sampai menjadi krim
yang homogen. Tambahkan parfum secukupnya, dihomogenkan sampai
terbentuk massa krim (Nurdianti & Rahmiyani, 2016).

Komposisi Kegunaan Konsentrasi (% b/b)
F1 F2 F3

Ekstrak metanol daun
mangga arum manis

Zat aktif 3% 3% 3%

Setil alkohol Basis 10% 12,5% 15%
Asam stearate Penstabil 5% 5% 5%
Paraffin cair Pembentuk massa 5% 5% 5%
Adeps lanae Pengemulsi 5% 5% 5%
Tween 80 Emulgator 5% 5% 5%
Span 80 Emulgator 5% 5% 5%

Gliserin Emollient 15% 15% 15%
Metil paraben Pengawet 0,1% 0,1% 0,1%
Propil paraben Pengawet 0,1% 0,1% 0,1%

Parfum Pengharum Qs Qs Qs
Akuades Pelarut Add 100% Add 100% Add 100%
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Evaluasi fisik Sediaan Krim
Evaluasi Organoleptis
Pada evaluasi organoleptis melakukan pengamatan secara langsung mengenai
bentuk sediaan, bau dan warna pada temperatur ruangan (25°C) (Ratulangi,
2020).

Evaluasi Homogenitas
Pada evaluasi homogenitas, mengambil secukupnya sediaan krim dari masing-
masing formula, dan diletakkan pada plat kaca yang telah disiapkan. Plat kaca
diraba dan digosokkan, jika terasa halus atau tidak ada partikel artinya sediaan
krim tersebut homogen (Rachmawati et al., 2014).

Pengukuran pH
Sediaan krim diuji pH dengan menggunakan alat pH meter. pH meter dicelupkan
pada sediaan krim, setelah tercelup dengan sempurna amati hasil angka yang
ditunjukan dari pH meter kemudian catat hasilnya (Nurdianti et al., 2020).

Pengukuran Viskositas
Pengukuran viskositas sediaan krim dilakukan dengan alat viskometer Brookfield.
Sebanyak ±200 gr dimasukkan ke dalam cup. Kemudian dipasang spindle ukuran
64 dan rotor 4 dijalankan dengan kecepatan 6 rpm. Amati dan catat hasilnya
setelah alat viskometer pada keadaan yang stabil (Nurdianti et al., 2020).

Uji Daya Sebar
Sampel ditimbang sebanyak 0,5 g dan diletakkan ditengah kaca bulat yang telah
disiapkan, kemudian atasnya ditambahkan kaca bulat lain yang sama
ditambahkan beban seberat 150 g diletakkan di atas kaca bulat dan didiamkan
selama 1 menit kemudian diukur kembali diameter krim yang tersebar dari dua
sisi (Kunti Mulangsri & Zulfa, 2020).

Uji Daya Lekat
Timbang krim sebanyak 0,2 g lalu diletakkan pada plat kaca yang sudah
disiapkan. Plat kaca yang sudah dioleskan krim diletakkan plat kaca lain yang
sama diatasnya. berikan beban seberat 1 kg selama 5 menit, setelah itu beban
diambil. Waktu sampai kedua plat saling lepas dicatat, kemudian dilakukan
pengulangan sebanyak 3 kali untuk masing-masing formula (Noviardi, Himawan,
& Anggraeni, 2018).

Uji Tipe Krim
Menimbang krim sebanyak 1 gram kemudian oleskan pada kaca etesi methylene
blue sampai tersebar merata diatas krim, lalu diamati dengan menggunakan
mikroskop. Apabila krim tipe M/A menunjukan hasil berwarna biru merata,
maka krim tipe M/A (Kunti Mulangsri, 2020).
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Uji Stabilitas
Sediaan krim disimpan pada suhu 4℃ selam 24 jam serta suhu tinggi 40℃
selama 24 jam. Dua perlakuan tersebut meruapakan siklus pertama. Pengujian
dilakukan sebanyak 3 siklus dan diamati terjadinya perubahan organoleptis, pH
dan homogenitasnya (Tsuchida, 2015).

Pengujian Aktivitas Antioksidan Dengan Metode DPPH
Pembuatan larutan DPPH
DPPH (0,1 mM) ditimbang sebanyak 4 mg selanjutnya larutkan dengan metanol
dalam labu ukur 100 ml. larutan DPPH yang diperoleh sebanyak 100 ml.
tempatkan pada botol kaca yang berwarna gelap (Marjoni et al., 2018).

Pembuatan Larutan Blanko DPPH
Larutan DPPH sebanyak 100 ml dipipet sebanyak 1 ml, kemudian dimasukan ke
dalam labu ukur 5 ml sampai tanda batas metanol (Marjoni et al., 2018).

Uji Vitamin C Terhadap DPPH
Vitamin C adalah kontrol positif (kontrol pembanding) yang digunakan.
Sebanyak 0,05 g vitamin C larutkan ke dalam metanol 100 ml sampai diperoleh
konsentrasi 1.000 µg/ml. larutan dipipet ml kemudian dimasukan ke dalam labu
ukur 50 ml dan ditambahkan metanol sampai tanda bata sampai diperoleh
konsentrasi 1.000 µg/ml. larutan dipipet 0,5 ml; 1 ml; 1,5 ml; 2 ml;. kemudian,
dimasukan kedalam labu ukur 100 ml dan tambahkan metanol sampai tanda batas
untuk memperoleh konsentrasi 20 ppm; 40 ppm; 60 ppn; 80 ppm. Inkubasi dalam
penangan air yang tertutup pada suhu 37 °C selama 30 menit. Ukur serapanya
menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 517 nm dan
hitung presentase inhibisinya (Marjoni et al., 2018).

Uji Sediaan Krim Terhadap DPPH
Formula krim yang terbaik ditimbang 1 gram dan larutkan ke dalam metanol 100
ml sampai diperoleh konsentrasi 1.000 µg/ml. larutan dipipet ml kemudian
dimasukan ke dalam labu ukur 50 ml dan ditambahkan metanol sampai tanda
bata sampai diperoleh konsentrasi 1.000 µg/ml. larutan dipipet 0,5 ml; 1 ml; 1,5
ml; 2 ml;. kemudian, dimasukan kedalam labu ukur 100 ml dan tambahkan
metanol sampai tanda batas untuk memperoleh konsentrasi 20 ppm; 40 ppm; 60
ppm; 80 ppm. Inkubasi dalam penangan air yang tertutup pada suhu 37°C selama
30 menit. Ukur serapanya menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan
panjang gelombang 517 nm dan hitung presentase inhibisinya (Marjoni et al.,
2018).
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Tabel 2. Kekuatan Antioksidan dengan Metode DPPH

Intensitas Nilai IC50

Sangat Kuat <50 ppm
Kuat 50-100 ppm
Sedang 101-150 ppm
Lemah 151-200 ppm

Sumber : Pamungkas et al., (2017).

Analisis Data

Pengujian antioksidan ekstrak daun mangga arum manis (Mangifera Indica L.
Var arum manis) untuk melihat nilai IC50 menggunakan rumus :

% Inhibisi = Absorbansi kontrol−Absorbansi sampel
Absorbansi kontrol

x 100%

Selanjutnya dilakukan analisis statistik menggunakan aplikasi SPPS versi 16.0
dengan metode ANOVA Oneway terhadap nilai IC50 (Chasanah,2017).

Hasil dan Pembahasan

Ekstraksi
Daun mangga arum manis (Mangifera indica L. Var. arum manis) yang
digunakan merupakan daun yang berwarna hijau dan segar. Daun yang sudah
dicuci bersih kemudian dijemur secara tidak langsung terhadap sinar matahari.
Hal ini untuk menghindari pemanasan berlebih supaya zat aktif pada daun tidak
teruarai (Kunti Mulangsri & Zulfa, 2020). Metode yang dipilih pada ekstraksi
simplisia daun manga arum manis yaitu metode maserasi, karena metode yang
sederhana, mudah dilakukan dan mampu mengekstrasi bahan yang tidak tahan
panas seperti daun. Pelarut yang digunakan adalah metanol karena bersifat polar
sehingga diharapkan mampu menarik senyawa aktif didalam daun manga arum
manis. Serbuk simplisia yang digunakan sebanyak 350 g. Maserat dikentalkan
menggunakan rotary evaporator. Bobot ekstrak yang diperoleh sebesar 60,41 g
kemudian ditimbang dan dihitung mendapatkan hasil randemen ekstrak sebesar
17,26%.
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Standarisasi Ekstrak
Daun mangga arum manis (Mangifera indica L. Var. arum manis) yang telah
diekstraksi dilakukan standarisasi untuk mengetahui ekstrak metanol daun manga
arum manis sesuai dengan standar mutu. Berikut hasil standarisasi ekstrak
metanol daun manga arum manis terdapat pada tabel 4.

Tabel 4. Standarisasi Ekstrak Metanol Daun Mangga Arum Manis

No Uji Hasil Standar
1. Organoleptis Warna : hijau pekat

Bau : khas ekstrak
Bentuk : kental

Warna : hijau pekat
Bau : khas ekstrak
Bentuk : kental

2. Kadar air 0,3% <10%

3. Kadar abu 4,5% <10%

4. Kadar abu yang
tidak larut asam

0,1% <1%

Sumber : Kunti Mulangsri & Zulfa, (2020)(Depkes, 2000).

Identifikasi Senyawa dengan Kromatografi lapis Tipis (KLT)
Pengujian KLT ekstrak metanol daun mangga arum manis (Mangifera indica L.
Var. arum manis) menggunakan fase diam silika gel F254 dengan fase gerak n-
heksan (3) : etil asetat (7), dan menggunakan pembanding kuarsetin. Penggunaa
fase gerak n-heksan dan etil asetat karena mampu memisahkan senyawa polar,
semi polar dan non polar, sehingga mampu menarik senyawa flavonoid yang
bersifat polar (Rachmawati et al., 2014). Penggunaan pembanding kuarsetin
dikarenakan kuarsetin merupakan flavonoid golongan flavonol yang mempunyai
gugus keton pada C-4 dan mempunyai gugus hidroksil pada atom C-3 atau C-5
yang berdekatan dengan flavon dan flavonol (Forestryana, 2020). Struktur cincin
dan konfigurasi aglyconnya dari kelompok hidroksil menjadikan kuarsetin
sebagai salah satu flavonoid yang mempunyai kemampuan sebagai antioksidan
(Kunti Mulangsri & Zulfa, 2020). Bercak ekstrak dan karsetin hasilnya dapat
dilihat pada gambar 1 dan penjelasan yang lebih rinci pada tabel 5.
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Sebelum elusi Sesudah diuap Amonia

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Gambar 1. Uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Sumber : Kunti Mulangsri & Zulfa, (2020)

Keterangan : E). Ekstrak, K). Kuarsetin. Fase gerak yang digunakan yaitu Etil
asetat (7) : n-heksan (3). a).Sinar tampak sebelum diuap ammonia, b).Sinar UV
254 sebelum diuap ammonia, c).Sinar UV 366 sebelum diuap ammonia,d).Sinar
tampak sesudah diuap ammonia, e).Sinar UV 254 sesudah diuap ammonia,
f).Sinar UV 366 sesudah diuap ammonia

Tabel 5. Uji Kromatografi Lapis Tipis
Sampel RF Hasil

Sebelum diuap ammonia Sesudah diuap ammonia
Sinar
tampak

UV 254
nm

UV
366
nm

Sinar
tampak

UV 254
nm

UV
366
nm

Ekstrak 0,75 Kuning Kuning Biru Kuning Kuning Biru

Kuarsetin 0,75 Kuning kuning Biru Kuning Kuning Biru

E K E KE K E K E K E K
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Evaluasi Sediaan Krim

Tabel 6. Evaluasi Sediaan Krim
Evaluasi Sediaan

Krim
Formula I Formula II Formula III

Organoleptis Warna : Hijau
Bau :Khas Ekstrak
Bentuk : Krim

Warna : Hijau
Bau : Khas
Ekstrak
Bentuk : Krim

Warna : Hijau
Bau : Khas Ekstrak
Bentuk : Krim

Homogenitas Homogen Homogen Homogen
Pengukuran pH 5.7 6.3 6.8
Pengukuran
Viskositas

21.920 mPas 23.816 mPas 31.783 mPas

Uji Daya Sebar 6,4 5,7 5,3
Uji Daya Lekat 4,56 detik 5.55 detik 6.65 detik
Uji Tipe Krim Tipe M/A Tipe M/A Tipe M/A

Evaluasi Organoleptis
Organoleptis sediaan krim dilakukan untuk melihat warna, tekstur dan bau dari
sediaan krim ekstrak metanol daun mangga arum manis. Hasi organoleptis
terdapat pada Tabel 6. Pada formula 1 dihasilkan krim dengan warna hijau tua.
Formula 2 dan 3 dihasilkan sediaan krim dengan warna hijau. Semua formula
memiliki tekstur semi solid dan bau parfum melon.

Evaluasi Homogenitas

Sediaan krim dilakukan uji homogrnitas untuk mengetahui semua formula dalam
sediaan krim tercampur dengan baik. Formula 1,2 dan 3 tidak tedapat butiran saat
digosok dan diraba diatas kaca. Semua formula krim ekstrak metanol daun
mangga arum manis adalah homogen(Rachmawati et al., 2014). Hasil uji
homogenitas terdapat pada Tabel 6.

Pengukuran pH

Pada pengukuran pH krim dilakukan mengetahui keamanan sediaan krim saat
digunakan sehingga tidak mengiritasi kulit. Jika sediaan memiliki pH yang
rendah atau asam dapat mengiritasi kulit, dan sebaliknya jika pH sediaan terlalu
tinggi atau basa akan mengakibatkan kulit menjadi kering saat penggunaan
(Kunti Mulangsri & Zulfa, 2020). Hasil uji pH dapat dilihat pada Tabel 6,
formula 1 (5.7), formula 2 (6.3) dan formula 3 (6.8) menunjukan hasil pH yang
sesuai dengan standar pH kulit yaitu 5-7 (Kunti Mulangsri & Zulfa, 2020).
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Pengukuran Viskositas

Pengukuran Viskositas pada sediaan krim bertujuan untuk mengetahui tingkat
kekentalan sediaan krim. Berdasarkan pengujian yang dilakukan diperoleh hasil
viskositas formula 1 (21.920 mPas), formula 2 (23.816 mPas) dan formula 3
(31.783 mPas) yang terdapat pada Tabel 6. Hasil yang diperoleh memenuhi
syarat viskositas sediaan krim yaitu dengan standar 2.000-50.000 mPas (Najib et
al., 2017). Viskositas sediaan akan berbanding lurus dengan kemampuan krim
melekat pada kulit dan akan berbanding terbalik dengan daya sebarnya, hal ini
disebabkan semakin tinggi viskositas maka daya lekat semakin meningkat, tetapi
seiring meningkatnya viskositas maka daya sebar semakin menurun (Tsuchida,
2015).

Uji Daya Sebar

Uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui luasnya penyebaran pengolesan
sediaan krim pada kulit (Tsuchida, 2015). Daya sebar yang baik menyebabkan
kontak antara zat aktif dengan kulit menjadi luas, sehingga absorbsi obat ke kulit
berlangsung cepat. Hasil uji daya sebar terdapat pada Tabel 6 dengan hasil
formula 1 (6.4 cm), formula 2 (5.7 cm) dan formula 3 (5.3 cm) memenuhi standar
daya sebar krim. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu 5-7 cm
(Noviardi, Himawan, & Anggraeni, 2018).

Uji Daya Lekat
Uji daya lekat krim bertujuan untuk menunjukkan kemampuan krim melekat dan
melapisi permukaan kulit sewaktu digunakan agar dapat bekerja secara maksimal
(Tsuchida, 2015). Semakin lama waktu krim melekat pada kulit maka dapat zat
yang terkandung dalam krim berefek dengan baik. Hasil uji daya sebar pada
formula 1 (4.46 detik), formula 2 (5.55 detik) dan formula 3 (6.65 detik) dapat
dilihat pada Tabel 6. Hasil uji daya lekat krim menunjukan hasil sesuai dengan
standar yaitu > 4 detik (Mahdiyah et al., 2020).

Uji Tipe Krim
Pada uji tipe krim dilakukan untuk memastikan bahwa krim yang dibuat krim
tipe M/A yaitu minyak terdispersi kedalam air (Najib et al., 2017). Hasil uji tipe
krim terdapat dapa Tabel 6. Pada semua formula hasil uji tipe krim dengan
ditetesi methylene blue didapatkan hasil warna biru merata saat dilihat
menggunakan mikroskop, hal ini menunjukan bahwa krim Tipe M/A (Muthia et
al., 2019).
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Uji Stabilitas
Tabel 7.Uji Stabilitas krim

Formula Uji suhu Suhu
4℃ 40℃

Hari
ke-1

Hari
ke-14

Hari
ke-28

Hari
ke-1

Hari
ke-14

Hari
ke-28

1 Organoleptis Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk
: Semi
Solid

Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk :
Semi Solid

Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk
: Semi
Solid

Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk :
Semi
Solid

Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk :
Semi Solid

Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk :
Semi
Solid

Homogenitas Homogen Homogen Memisah Homogen Homogen Homogen
pH 5.2 5.7 5.3 6.5 5.7 6.0

2 Organoleptis Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk :
Semi
Solid

Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk :
Semi Solid

Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk
: Semi
Solid

Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk :
Semi
Solid

Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk :
Semi Solid

Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk :
Semi
Solid

Homogenitas Homogen Homogen Homoge
n

Homogen Homogen Homogen

pH 5.5 5.2 5.2 6.0 5.9 5.7
3 Organoleptis Warna :

hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk
: Semi
Solid

Warna :
hijau tua
Bau :
Parfum
melon
Bentuk :
Semi Solid

Warna :
hijau
putih
bau :
Parfum
melon
Bentuk
: Semi
Solid

Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk :
Semi
Solid

Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk :
Semi Solid

Warna :
hijau tua
bau :
Parfum
melon
Bentuk :
Semi
Solid

Homogenitas Homogen Homogen Homoge
n

Homogen Homogen Homogen

pH 5.0 4.9 4.9 5.9 5.7 6.0
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Hasil uji stabilitas terdapat pada Tabel 7. Sediaan krim yang disimpan dalam
suhu 4℃ pada formula 1 hari ke-28 mengalami perubahan homogenitas yaitu
pemisahan fase air dan fase minyak, sedangkan pada formula 3 terjadi perubahan
organoleptis warna menjadi keputihan dan penurunan pH yang menjadi terlalu
asam pada kulit (4.9). Pada suhu 40℃ formula krim 1, 2 dan 3 stabil tidak terjadi
perubahan organoleptis, homogenitas dan pH.

Pengujian Aktivitas Antioksidan Dengan Metode DPPH
Pengujian aktivitas antioksidan pada krim ekstrak metanol daun mangga arum
manis menggunakan pembanding vitamin C. Vitamin C dipilih sebagai
pembanding atau kontrol positif karena mampu menangkap radikal bebas dan
mencegah terjadinya reaksi yang berantai (Rachmawati et al., 2014). Vitamin C
yang dibuat dalam konsentrasi 20 ppm mendapatkan % inhibisi 51,18% ; 40 ppm
dengan hasil % inhibisi 66,14% ; 60 ppm dengan % inhibisi 70,60% dan 80 ppm
dengan % inhibisi 76,64%. Nilai IC50 yang dihasilkan pada krim ekstrak metanol
daun mangga arum manis yaitu 10,07 dengan persamaan regresi linier y =
45,93+0,40x, R² = 0.9232. Hasil Pengujian aktivitas antioksidan vitamin C
terdapat pada gambar 2.

Gambar 2. Aktivitas Antioksidan Vitamin C

Krim ekstrak metanol daun mangga arum manis dibuat dalam konsentrasi 20
ppm mendapat kan % inhibisi 47,24% ; 40 ppm dengan hasil % inhibisi 54,59% ;
60 ppm dengan % inhibisi 62,99% dan 80 ppm dengan % inhibisi 74,01%. Nilai
IC50 yang dihasilkan pada krim ekstrak metanol daun mangga arum manis yaitu
28,14 menunjukan bahwa zat aktif yang ada didalam sediaan krim mampu
sebagai antioksidan dan tergolong antioksidan yang sangat kuat. Hasil pengujian
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aktivitas antioksidan krim ekstrak metanol daun mangga arum manis dengan
persamaan regresi liner y = 37,53+0,44x, R² = 0.9912 terdapat pada gambar 3.

Gambar 3. Aktivitas Antioksidan Krim Ekstrak Metanol Daun Mangga Arum
Manis (Mangifera indica L. Var. arum manis).

Krim ekstrak metanol daun mangga arum manis (Mangifera indica L.
Var. arum manis) dengan variasi konsentrasi setil alkohol sebagai basis
mempengaruhi sifat fisik dari sediaan krim. Evaluasi fisik sediaan krim ekstrak
metanol daun mangga arum manis memiliki nilai signifikansi yaitu p < 0.005
yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap evaluasi fisik masing-
masing formula.

Aktivitas antioksidan pada daun mangga arum manis yaitu senyawa
flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu senyawa kimia metabolit sekunder
yang paling banyak ditemukan pada tanaman (Mahdiyah, Muhtadi, & Nur
Hasanah, 2020). Flavonoid sebagai antioksidan yang kuat dan pengikat ion
logam yang mampu menangkal efek bahaya dari sinar-sinar UV atau mencegah
terjadinya kerusakan kulit seperti : penuaan dini (keriput) dan flek. Flavonoid
adalah metabolit sekunder dari polifenol yang memiliki 15 atom karbon dengan
struktur kimia C6-C3-C6. Flavonoid bertindak sebagai antioksidan karena
mempunyai gugus hidroksil yang mampu mendonorkan atom hidrogen kepada
senyawa radikal bebas dan menstabilkan senyawa ROS (Reactive Oxygen
Species). Mekanisme kerja flavonoid sebagai antioksidan yaitu dengan menekan
pembentukan ROS (Reactive Oxygen Species), adanya penghambatan enzim di
dalam pembentukan ROS makan dapat meningkatkan proteksi dari antioksidan
(Forestryana, 2020).



140 | Yogyakarta, 26-27 November 2021

Kesimpulan

Sediaan krim dari ekstrak metanol daun mangga arum manis (Mangifera indica L.
Var. arum manis) dengan variasi basis setil alkohol mempengaruhi sifat fisik
sediaan dengan nilai p<0,05 pada uji pH, Pengukuran Viskositas, Daya Sebar,
Daya Lekat. Pada uji Stabilitas formula 2 stabil tidak ada perubahan selama
penyimpanan 2℃ dan 40℃ . Krim ekstrak metanol daun mangga arum manis
(Mangifera indica L. Var. Arum Manis) dengan variasi basis setil alkohol 12,5%
mempunyai aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 28,14 yang tergolong
dalam antioksidan sangat aktif.
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Abstrak

Tanaman obat tradisional umumnya banyak dimanfaatkan untuk
mengatasi berbagai macam penyakit secara turun-temurun. Indonesia memiliki
kearifan budaya pengobatan tradisional termasuk penggunaan tumbuhan obat
sejak dahulu dan dilestarikan secara turun-temurun. Pada Kecamatan
Karangsambung masih banyak terdapat berbagai jenis tanaman tradisional yang
beranekaragam, seperti ; tanaman jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya untuk
pengobatan penyakit menurut gejala umum seperti demam, panas, batuk, dan
lain-lain. Tujuan Penelitian ini mengetahui pemanfaatan dan bagian tanaman
yang digunakan sebagai obat. Penelitian ini menggunakan metode snowball
sampling dengan teknik wawancara semi terstruktur. Total responden berjumlah
100 yang berasal dari 5 Desa, yaitu Desa Widoro, Desa Kedungwaru, Desa
Kaligending, Desa Kalisana, dan Desa Banioro. Hasil wawancara yang diperoleh
dengan responden diketahui terdapat 95 spesies tanaman yang terdiri dari 43
famili. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa jenis
tanaman yang paling banyak digunakan adalah Kunyit (Curcuma longa) sebesar
(79%), famili yang paling banyak digunakan yaitu Zingiberaceae (13.7%),
bagian tanaman yang paling banyak digunakan adalah daun (48.4%), berdasarkan
habitus terbanyak yaitu herba (34.7%). cara pengolahan paling banyak digunakan
dengan cara direbus (69.5%), dan cara penggunaan paling banyak digunakan
dengan cara diminum (77.9%).

Kata Kunci: Kunyit, Zingiberaceae, Etnobotani
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Pendahuluan

Etnobotani merupakan ilmu yang menggambarkan interaksi antara
masyarakat dengan tanaman. Secara spesifik di lingkungan sekitar serta
peninjauan tentang penerapan tanaman sebagai bahan pangan, obat, dan lain
sebagainya yang bersifat kedaerahan, berupa apresiasi penjelasan dan gambaran
yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan tanaman meliputi
pemanfaatan serta cara pengayoman sumber daya alam (Wijayanti, 2017).

Indonesia merupakan negara berkembang yang kaya akan suku bangsa
dan budaya. Sebagian besar suku tersebut telah terbukti memanfaatkan tanaman
sebagai pengobatan tradisional dengan pengetahuan lokal. Di Indonesia juga
terdapat 30.000 jenis spesies tanaman tradisional yang memiliki khasiat sebagai
obat (Hariyati, et al., 2020).

Seiring berkembangnya arus globalisasi dan modernisasi dapat
menyebabkan pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat menjadi menurun.
Hal ini disebabkan oleh pengetahuan masyarakat tradisional yang bersifat adaptif
dapat menyebabkan kualitas dan kuantitas tanaman di lingkungan sekitar menjadi
berkurang. Oleh sebab itu, melalui studi etnobotani ini guna untuk mengetahui
hubungan antara kebiasaan masyarakat dengan pemanfaatan tanaman berkhasiat
obat di lingkungan sekitar yang bertujuan untuk memanfaatkan tanaman
tradisional terhadap masyarakat (M. Sada & Jumari, 2018).

Pada Kecamatan Karangsambung masih banyak terdapat berbagai jenis
tanaman tradisional yang beranekaragam, seperti ; tanaman jahe, kunyit, kencur,
sirih, temulawak, daun dewa, sambiloto, beluntas, jambu biji, cengkeh, jeruk
nipis, kumis kucing, tomat dan lain sebagainya untuk pengobatan gangguan
kesehatan menurut gejala umum seperti demam, panas, batuk, sakit perut, gatal-
gatal, dan lain-lain, namun belum pernah dilakukan penelitian mengenai studi
etnobotani tanaman obat tradisional dan pemanfaatannya oleh masyarakat di
Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen. Terkait dengan hal ini, maka
perlu dilakukan penelitian tentang studi etnobotani ini untuk mengetahui
gambaran penggunaan dan pemanfaatan tanaman obat tradisional dengan cara
memperoleh umlah responden yang memenuhi kriteria inklusi untuk
mendapatkan informasi terkait pemanfaatan tanaman tradisional.
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Metode Pelaksanaan

Populasi dan Sampel

Peneliti dalam melakukan penelitian mengambil populasi 5 Desa di
Kecamatan Karangsambung yang masih memiliki potensi dalam pemanfaatan
tanaman tradisional pada Kecamatan tersebut, yaitu Desa Widoro, Kedungwaru,
Kaligending, Kalisana, dan Banioro guna untuk mendapatkan 100 jumlah
responden.

Tempat dan Waktu Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain camera/HP, alat
tulis, alat perekam, aplikasi andorid GPS (Global Positioning System) untuk
mengetahui titik koordinat suatu tempat, lembar kuisioner untuk wawancara
responden, kertas koran, kertas karton, lem, gunting, penggaris, dan oven. Bahan
yang digunakan yaitu sampel tanaman obat dan alkohol 70%.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode
snowball sampling atau wawancara semi terstruktur yang dilakukan secara
bergulir berdasarkan sampel yang dipilih menurut masyarakat yaitu dukun bayi,
dukun pijat, tukang jamu, sesepuh desa, serta juru kunci yang dapat dijadikan
sebagai responden utama.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu berupa deskriptif kualitatif untuk
menggambarkan pengetahuan masyarakat tentang studi etnobotani pemanfaatan
tanaman tradisional yang berkhasiat sebagai obat dengan sumber pustaka ilmiah
yang mendukung. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif ini, akan
menghasilkan alokasi/distribusi dan persentase yang ditampilkan dalam bentuk
tabel.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan
responden di Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen bahwa pengguna
paling banyak tumbuhan obat yaitu kaum perempuan dengan hasil persentase
91%. Sedangkan laki-laki sebanyak 9%. Hasil tersebut serupa dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Yatias, 2015) dengan total sampel 100 responden
menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak (84%) dibandingkan
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laki-laki (16%). Perempuan lebih banyak menggunakan tanaman tradisional
sebagai pengobatan dibandingkan laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena
perempuan lebih banyak berinteraksi dan bertukar informasi dengan tetangga
tentang tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Hal tersebut dimaklumi
karena kaum perempuan lebih memiliki kemampuan dalam meracik dan
mengolah tanaman obat untuk kebutuhan kesehatan sesuai yang mereka butuhkan
dan sesuai pengetahuan yang mereka miliki. Misal untuk mengurangi nyeri haid
menggunakan jamu kunyit asam. Kemudian berdasarkan persentase umur di
Kecamatan Karangsambung, pemanfaatan tanaman sebagai obat paling tinggi
pada umur produktif (46-55 th) dengan persentase 34%. Sedangkan paling sedikit
pada umur 18-25 th sebanyak 4%. Hasil ini serupa dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Tapundu, et.al, 2015) dimana pengguna tanaman obat banyak
ditemukan berkisar usia produktif yaitu 15-64 th (32.79%) dengan sampel
sebanyak 40 responden.

Pengguna tanaman obat banyak ditemukan pada responden yang lebih
tua dikarenakan orang yang lebih tua tingkat kepercayaannya terbukti dan sudah
terbiasa dalam menggunakannya. Hal ini karena menurut data Kecamatan
Karangsambung penduduk paling banyak adalah usia produktif. Selanjutnya
berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Karangsambung,
pengguna tanaman obat paling banyak adalah masyarakat berpendidikan SD
(71%). Pengguna tanaman obat dilihat berdasarkan mata pencaharian paling
banyak didominasi oleh ibu rumah tangga (IRT) sebanyak (69%) dan laki-laki
sebanyak (16%). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yatias,
2015) dengan total sampel 100 responden menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan masyarakat Kecamatan Sukabumi sebagian besar berpendidikan
terakhir SD sebanyak (39%), sedangkan responden yang paling sedikit
menggunakan tanaman tradisional adalah masyarakat yang sebagian
berpendidikan terakhir tidak tamat SD (1%), dikarenakan kondisi alam dalam
menjalani profesi tersebut dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai
seorang petani. Kemudian dari data penghasilan diperoleh pengguna tanaman
obat paling banyak berpenghasilan rendah berkisar 0-1.400.000 dengan
persentase (72%). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khuluq
et al., 2021) dan total sampel 250 responden dengan metode snowball sampling ,
menunjukkan bahwa penghasilan terbanyak yang diperoleh 0-1.400.000 (68.0%),
maka dari itu tinggi rendahnya perekonomian keluarga dapat mempengaruhi
perilaku pengobatan mandiri. Hasil data demografi dapat dilihat pada Tabel 1.



148 | Yogyakarta, 26-27 November 2021

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Demografi Responden
No Jenis kelamin Frekuensi Persen %
1. Perempuan 91 91.0
2. Laki-laki 9 9.0
No Umur Frekuensi Persen %
1. 46-55 34 34.0
2. 56-65 28 28.0
3. 36-45 16 16.0
4. 26-35 10 10.0
5. 71-75 5 5.0
6. 66-70 4 4.0
7. 18-25 3 3.0
No Pendidikan Frekuensi Persen %
1. SD 71 71.0
2. SMP 15 15.0
3. SMA 11 11.0
4. S1 2 2.0
5. Lain-lain 1 1.0
No Pekerjaan Frekuensi Persen %
1. Tidak Bekerja/IRT 69 69.0
2. Petani 16 16.0
3. Karyawan Swasta 8 8.0
4. Pedagang 4 4.0
5. Tidak Bekerja/IRT 69 69.0
No Penghasilan Frekuensi Persen %
1. 0-1.400.000 72 72.0
2. 1.400.000-3.000.000 26 26.0
3. 3.000.000-6.000.000 1 1.0

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan
responden di Kecamatan Karangsambung terdapat 95 spesies tanaman terdiri dari
43 famili. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa jenis
tanaman yang paling banyak digunakan adalah Kunyit (Curcuma longa) sebesar
(79%). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (R. Y. Sari, et.al,
2014) dengan metode snowball sampling menunjukkan bahwa tanaman yang
paling banyak digunakan adalah kunyit. Tanaman kunyit (Curcuma longa)
merupakan tanaman paling banyak yang berasal dari famili Zingiberaceae yang
dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Karangsambung adalah bagian
rimpangnya antara lain untuk mengobati diare, nyeri haid, menambah nafsu
makan, dan gangguan lambung. Hasil data tanaman berkhasiat obat dapat dilihat
pada Tabel 2.
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Tabel 2. Distribusi Tanaman Berkhasiat Obat di Kecamatan
Karangsambung

No Naman Tanaman Freku
ensi
Sitasi
(%)

Persen
(%)

Jenis Penyakit

Famili Lokal Ilmiah

1 Zingiberaceae Kunyit Curcuma
longa

79

13.7

Diare, Nyeri haid,
Menambah nafsu
makan, gangguan

Lambung
Kencur Kaempferia

galanga
46

3.2
Batuk, Menambah
nafsu makan,
Kembung

Jahe Zingiber
officinale

60

2.1

Pegal-pegal,
Menghangatkan
badan, batuk,
kembung

Lengkuas Alpinia
galanga

12 5.3 Panu, gatal

Kunyit putih Curcuma
zedoaria

7 2.1 Kembung

Temulawak Curcuma
Zanthorrhiza

56
2.1

Diabetes, Lambung,
menambah nafsu

makan
Jahe merah Alpinia

purpurata
6 7.4 Batuk

Kapulaga Elettaria
cardamomum

59 4.2 Menghangatkan
badan, Kencing batu

Temu hitam Curcuma
aeruginosa

10 2.1 Membasmi cacing

Bangle Zingiber
montanum

2 3.2 Pasca melahirkan,
Biduran, Batuk

Temu kunci Boesenbergia
rotunda L.

6 1.1 Gangguan lambung

Lempuyang Zingiber
zerumbet L.

6 5.3 Masuk angin

Daun wresah Amomum
dealbatum

1
4.2

Maag

2 Achantaceae Kejibeling Strobilanthes
crispus

20 1.1 Kencing batu

Sambiloto Andrographis
paniculata

17 1.1 Penyakit kulit

Pecah beling Strobilanthes 1 1.1 Batu ginjal
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crispus
3 Solanaceae Ciplukan Physalis

angulata
15 1.1 Maag, Gatal-gatal,

Pegal linu
Buah Tomat Solanum

lycopersicum
1 1.1 Diabetes, kolesterol

4 Euphorbiaceae Daun
lampesan

Manihot
esculenta

1 2.1 Maag

Jarak Ricinus
communis L.

3 1.1 Sariawan

Daun
ketumbel

Taraxacum 2 1.1 Gangguan lambung

Yodium Jatropha
multifida L.

3 1.1 Penyembuhan luka

Singkong Manihot
utilissima

1 4.2 Pegal linu, lambung

5 Lauraceae Kayu manis Cinnamomum
verum

13 1.1 Gangguan lambung,
hipertensi

Alpukat Persea
americana
Mill.

8
1.1

Kembung,
Melancarkan

peredaran darah
6 Caesalpiniaceae Kayu secang Caesalpinia

sappan l.
7 1.1 Gangguan lambung

7 Fabaceae Kedawung Parkia
timoriana

1 1.1 Batuk, Pegal-pegal

Asam jawa Tamarindus
indica

28 2.1 Gondok, Lambung,
demam

Daun dadap
serep/tawa

Erythrina
variegata

20 5.3 Demam

Bunga
telang

Clitoria
ternatea

3 1.1 Batuk, demam

Daun saga Abrus
precatorius

2 1.1 Pegal-pegal

Daun johar Senna siamea 2 1.1 Herpes
Putri malu Mimosa

pudica
2 1.1 Kembung, batuk,

gangguan lambung
8 Myrtaceae Cengkeh Syzygium

aromaticum L.
2 3.2 Demam berdarah,

diare
Jambu biji
merah

Psidium
guajava

2 1.1 Diare

Daun jambu
biji

Psidium
guajava

16 1.1 Hipertensi, Diabetes,
Lambung

Salam Syzygium
polyanthum

38 1.1 Batuk, Kolesterol

9 Rutaceae Jeruk nipis Citrus × 15 1.1 Diare, diabetes,
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aurantiifolia kolesterol
Buah maja Aegle

marmelos
1

1.1
Reumatik, Gatal,
Pegal-pegal, nyeri

sendi
10 Poaceae Serai Cymbopogon

citratus
50 2.1 Panas dalam, Luka

Alang-alang Imperata
cylindrica

3 1.1 Demam, Batuk, luka

Air bambu
ampel

Bambusa
vulgaris

4
1.1

Pegal-pegal,
Kolesterol, Diabetes,

hipertensi
11 Annoaceae Sirsak Annona

muricata
35

1.1

Menghangatkan
badan, Menambah
imunitas tubuh,
pegal-pegal

12 Piperaceae Cabai jawa Piper
retrofractum

3 Menghangatkan
badan

Kemukus Piper cubeba 1 Batuk, Mengeringkan
luka operasi,

menghilangkan bau
badan, sariawan,

Radang tenggorokan,
Keputihan, tetes mata

Daun sirih Piper betle 27 Rematik, batuk, asam
urat

Merica Piper nigrum 4 Pegal-pegal
Sirih cina Peperomia

Pellucida L.
4 Lambung, hipertensi,

tetes mata
Sirih merah Piper ornatum 4 Hipertensi

13 Apiaceae Seledri Apium
graveolens

8 Asam urat, Campak

Adas
pulasari

Foeniculum
vulgare

4 Demam

Jinten Cuminum
cyminum

1 Menambah nafsu
makan, Nyeri sendi

Ketumbar Coriandrum
sativum

2 Diabetes, hipertensi,
kolesterol

14 Meliaceae Mahoni Swietenia
mahagoni

1 Gatal-gatal

15 Menispermaceae Bratawali Tinospora
cordifolia

10 Demam

16 Amarylidaceae Bawang
merah

Allium cepa 7 Batuk, kolesterol,
kanker, sakit gigi

17 Liliaceae Bawang
putih

Allium
sativum

1 Lambung, hipertensi,
Pereda sakit kepala,
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Kembung,
pencernaan, Sakit

perut
18 Caricaceae Daun

Pepaya
Carica
papaya L

15 Melancarkan ASI

19 Phyllanthaceae Katuk Sauropus
androgynus

5 Diabetes, malaria,
hepatitis, batu ginjal

Meniran Phyllanthus
urinaria

2 Kanker, Pegal-pegal,
sakit kepala, lemas,
Kekebalan tubuh,
Antioksidan

20 Moringaceae Kelor Moringa
oleifera

22 Diare

21 Musaceae Pisang
Ambon

Musa
acuminata
cavendish
subgroup

1 Demam

22 Basellaceae Binahong Anredera
cordifolia

10 Penghilang bau
badan

23 Lamiaceae Kemangi Ocimum ×
citriodorum

1 Batuk

Daun mint Mentha
arvensis

3 Kencing batu

Kumis
kucing

Orthosiphon
aristatus

20 Maag

Miana Coleus
scutellarioides

1 Hipertensi

24 Oxalidaceae Belimbing
wuluh

Averrhoa
bilimbi

2 Kolesterol, asam urat

25 Rhamnaceae Daun bidara Ziziphus
mauritiana

5 Ambeien

26 Clusiaceae Kulit
manggis

Garcinia
mangostana L

3 Panas dalam, demam

27 Asphodeloideae Lidah buaya Aloe vera 3 Diare
28 Moraceae Nangka

muda
Artocharpus
Heterophyllus

1 Penyakit jantung,
asam urat

Daun sukun Artocarpus
altilis

1 Demam

29 Asteraceae Tapak liman Elephantopus
scaber

2 Penyakit dalam

Daun kenikir Ficus
Benjamina

1 Maag

Daun
bandotan

Ageratum
conyzoides

1 Kencing batu
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Tempuyung Sonchus
arvensis

1 Asam urat, Diabetes

Daun
insulin/
afrika

Vernonia
amygdalina

13 Pegal-pegal

30 Mackinlayaceae Pegagan Cantella
asiatica L.

6 Diabetes, kolesterol,
asam urat, menjaga
daya tahan tubuh

31 Thymelaceae Mahkota
dewa

Phaleria
macrocarpa

5 Diabetes

32 Elaeocarpaceae Daun
ceri/kersen

Muntingia
calabura

2 Gangguan lambung

33 Myristicaceae Buah pala Myristica
fragrans

1 Stamina, Menetralisir
racun

34 Malvaceae Rosella Hibiscus
sabdariffa

2 Pegal-pegal

Daun randu Ceiba
pentandra

1 Kencing batu

Pulutan Urena lobata 1 Hipertensi, asma,
diare

35 Passifloraceae Daun
markisa

Passiflora
edulis

1 Gangguan lambung

36 Amaranthaceae Bayam duri Amaranthus
spinosus

1 Gangguan lambung

37 Simaroubaceae Daun pasak
bumi

Eurycoma
longifolia

1 Demam

38 Portulaceae Krokot Portulaca
oleracecea L.

1 Menyembuhkan luka,
diare, demam

39 Cyperaceae Rumput teki Cyperus
rotundus

2 Penyembuhan luka

40 Apocynaceae Tapak dara Catharanthus
roseus

1 Demam, hipertensi,
diabetes

Kayu pule Alstonia
scholaris

1 Melancarkan
peredaran darah

41 Araliaceae Daun
walisongo

Schefflera
arboricola

1 Gangguan lambung,
hipertensi

42 Rubiaceae Mengkudu Morinda
citrifolia L

6 Melancarkan haid

43 Aracaceae Pinang /
jambe

Areca catechu 1 Melancarkan haid
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan
responden di Kecamatan Karangsambung bahwa bagian yang digunakan paling
banyak adalah daun (48.4%), kedua buah (17.9%), kemudian rimpang (13.7%).
Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (R. Y. Sari et al., 2014)
dengan metode snowball sampling, menunjukkan bahwa bagian tanaman yang
paling banyak digunakan oleh masyarakat Kecamatan Kembayan tersebut adalah
daun sebanyak (39.62%). Daun merupakan bagian tanaman yang berwarna hijau,
memiliki tekstur berserat dan lunak karena mengandung air cukup tinggi yaitu
berkisar antara 70-80% (Rohaeni & Yuliani, 2019). Hasil data bagian tanaman
berkhasiat obat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Bagian Tanaman Berkhasiat Sebagai Obat

No Bagian yang Digunakan Frekuensi Persen (%)
1 Rimpang 13 13.7
2 Buah 17 17.9
3 Bunga 2 2.1
4 Daun 46 48.4
5 Biji 5 5.3
6 Batang 3 3.2
7 Umbi 2 2.1
8 Getah 2 2.1
9 Kulit Batang 1 1.1
10 Kulit buah 1 1.1
11 Akar 1 1.1
12 Air 1 1.1
13 Seluruh bagian 1 1.1

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan
responden di Kecamatan Karangsambung bahwa cara pengolahan daun ini cukup
mudah dibandingkan dengan bagian yang lain. Hasil penelitian menunjukkan
cara pengolahan paling banyak adalah dengan direbus (69.5%). Hal ini sesuai
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (R. Y. Sari et al., 2014) dengan
metode deskriptif dengan wawancara dan identifikasi di lapangan bahwa
dihasilkan penelitian dengan jumlah cara pengolahan tanaman paling banyak
adalah dengan cara direbus sebanyak (58.50%). Kebanyakan masyarakat
melakukannya dengan cara direbus karena dianggap lebih mudah dan umumnya
untuk mengobati penyakit dalam serta untuk menjaga kekebalan tubuh. Hasil
data cara pengolahan tanaman berkhasiat obat dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Cara Pengolahan Tanaman Berkhasiat Sebagai Obat
No Cara Pengolahan Frekuensi Persen (%)
1 Diparut, direbus 1 1.1
2 Ditumbuk, diseduh 1 1.1
3 Ditumbuk, direbus 7 7.4
4 Ditumbuk 1 1.1
5 Direbus 66 69.5
6 Tanpa diramu 16 16.8
7 Digeprek, direbus 1 1.1
8 Dirajang 1 1.1
9 Diasap/dipanaskan 1 1.1

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan
responden di Kecamatan Karangsambung bahwa pengunaan tanaman obat
dengan cara diminum (77.9%). Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh (Khuluq et al., 2021) dengan total sampel 250 responden dan
menggunakan metode snowball sampling menyatakan bahwa pada penelitian
tersebut cara penggunaan tanaman obat tradisional yang paling banyak digunakan
adalah dengan cara diminum yaitu sebanyak (71.42%). Dapat dilihat dari cara
penggunaan yang paling mudah menurut masyarakat adalah dengan cara
diminum, selain mudah cara ini juga dapat lebih efektif dan cepat bereaksi
dibandingkan dengan cara lain. Ramuan alami yang digunakan masyarakat
biasanya digunakan untuk mengobati penyakit kambuhan. Hasil cara penggunaan
tanaman berkhasiat obat dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Cara Penggunaan Tanaman Berkhasiat Sebagai Obat

No Cara Penggunaan Frekuensi Persen (%)
1 Diminum 74 77.9
2 Dioles 3 3.2
3 Dimakan 12 12.6
4 Diremas 1 1.1
5 Digosok 1 1.1
6 Diteteskan 1 1.1
7 Ditempelkan 1 1.1
8 Dibakar 1 1.1
9 Diboreh 1 1.1
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jenis tanaman herba
merupakan habitus yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Kecamatan
Karangsambung yaitu sebesar 34.7%. Serupa dengan penelitian yang dilakukan
oleh (Yatias, 2015) dengan total sampel 100 responden dengan cara metode
purposive sampling yang menyatakan bahwa penelitian di Kecamatan
Nyalindung pada suku Sougb paling banyak menggunakan jenis tanamann herba
karena tanaman herba pada umumnya memiliki kulit batang yang lunak dan
banyak mengandung cairan berupa getah, sehingga banyak dijadikan sebagai
obat tradisional. Hasil cara penggunaan tanaman berkhasiat obat dapat dilihat
pada Tabel 6.

Tabel 6. Tanaman Berkhasiat Sebagai Obat Berdasarkan Habitus

No Habitus Frekuens
i

Persen
(%)

1 Herba 33 34.7
2 Semak 15 15.8
3 Terna 5 5.3
4 Pohon 20 21.1
5 Perdu 19 20.0
6 Tumbuhan memanjat 1 1.1
7 Liana 1 1.1
8 Semak tinggi 1 1.1

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan
responden terdapat 95 spesies tanaman terdiri dari 43 famili. Tanaman yang
paling banyak digunakan di Kecamatan Karangsambung adalah famili
Zingiberaceae (13.7%). Bagian tanaman yang banyak digunakan adalah daun
(48.4%). Bedasarkan habitusnya paling banyak tanaman terna (34.7%). Cara olah
dengan direbus (69.5%). Kemudian cara penggunaan paling banyak dengan cara
diminum (77.9%).
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Abstrak

Sabut kelapa (Cocos nucifera Linn) merupakan bahan alam yang memiliki
potensi aktivitas sebagai antiseptik. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasi
sabun cuci tangan cair dengan zat aktif ekstrak etanol sabut kelapa. Sabun cair
diformulasikan dalam tiga formula dengan variasi konsentrasi ekstrak etanol
sabut kelapa yaitu Formula I (0,8%), Formula II, (1,6%) dan Formula III (3,2%).
Evaluasi fisik dilakukan meliputi uji organoleptik, uji pH, uji bobot jenis,uji
kestabilan busa, uji viskositas, uji alkali bebas kemudian dilakukan uji cemaran
mikroba, menggunakan metode angka lempeng total. Hasil pengujian
organoleptis menunjukkan sabun cair berwarna coklat muda, berbau khas sabut
kelapa dan berbentuk cair. Hasil pengujian pH, viskositas dan lain-lain telah
memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengujian cemaran
mikroba ekstrak sabut kelapa dengan metode angka lempeng total untuk
mengidentifikasi adanya bakteri yang mencemari sabun dilakukan dengan
mengidentifikasi bakteri E.coli pada sabun cair. Pada metode indentifikasi ini
digunakan media EMBA (Eosin Methylen Blue Agar) dan menunjukan hasil
bahwa sabun cuci tangan ekstrak sabut kelapa tidak tercemar bakteri tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa sabun cair konsentrasi 0.8%, 1,6% dan 3,2% ekstrak
sabut kelapa dapat diformulasi sebagai sediaan sabun cair yang stabil dan
mememuhi syarat SNI (Standar Nasional Indonesia). Formula Formula III
merupakan formula terbaik, karena menunjukkan hasil evaluasi yang lebih baik
dibandingan Formula I dan II.

Kata Kunci: Cocos nucifera Linn, sabut kelapa, sabun cair, uji cemaran
mikroba
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Pendahuluan

Kebersihan adalah hal terpenting untuk kesehatan karena semakin
banyaknya penyakit disebbabkan oleh kuman (Pananginan dkk, 2020). Sabun
antiseptik utamanya bertujuan untuk membersihkan tangan atau membunuh
bakteri pada tangan, karena tangan memegang peranan penting dalam penularan
penyakit menular, oleh karena itu menjaga kebersihan kulit sangat penting untuk
mencegah terjadinyabeberapa penaykit infeksi seperti infeksi bakteri saluran
cerna (bakteri yang menginfeksi saluran pencernaan) yaitu Salmonella, Shigella,
Vibrio dan Escherichia coli. (Tuntun dkk., 2019).

Pohon kelapa banyak terdapat di daerah tropis termasuk Indonesia,
terutama di daerah sekitar pantai. Buah kelapa berbentuk bulat, berwarna hijau
tua hingga kuning dan memiliki cangkang yang keras dan berserabut dimana
sabutnya dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. (Priambudi dkk, 2020.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriani (2012) menyatakan sabut
kelapa mengandung senyawa polifenol serta tanin. Sabut kelapa juga mempunyai
kandungan senyawa metabolit sekunder yang efektif sebagai antibakteri,
golongan senyawa metabolit sekunder seperti tanin, flavonoid dan polifenol.
Pemanfaatan sabut kelapa pada pengobatan teurapeutik diduga karena
mengandung senyawa tanin, yang merupakan senyawa kimia kompleks dan
senyawa polifenol (Puspita Sari dkk., 2018). Kandungan kimia tersebut
dimanfaatkan sebagai antibakteri.

Limbah sabut kelapa selama ini hanya digunakan sebagai bahan baku
pembuatan tali, dan saat ini memiliki nilai jual yang semakin menurun.
Kandungan senyawa kimia dalam sabut kelapa juga mengandung banyak
senyawa metabolit sekunder yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku
produk-produk kesehatan alami. Sebagai upaya untuk memperkaya sumber bahan
baku produk antiseptik alami, telah dilakukan penelitian tentang potensi
pemanfaatan ekstrak sabut kelapa (Cocos nucifera) sebagai sabun cair. (Ismail,
2016). Data AISKI (Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia) menunjukkan
pada tahun 2014, jumlah produksi sabut kelapa sebesar 104 juta ton. Limbah
sabut kelapa yang sangat besar tersebut dapat digunakan untuk tujuan pengobatan.
(Wulandari dkk, 2018)

Penelitian bertujuan untuk melakukan formulasi sabun cuci tangan cair
dengan zat aktif ekstrak etanol sabut kelapa. Penggunaan sabut kelapa menjadi
sabun cair selain bermanfaat untuk membersihkan tangan/tubuh dari kotoran
dan juga dapat bermanfaat mengurangi limbah sabut kelapa serta dapat
meningkatakn nilai ekonomi dari sabut kelapa.
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Metode Pelaksanaan

Bahan Penelitian

Sabut Kelapa yang diperoleh dari perkebunan daerah Ciapus Bogor Jawa Barat,
etanol 70%, minyak kelapa, minyak zaitun, KOH (Brataco), CMC Na (Brataco),
asam sitrat (Brataco), gliserin (Brataco), Pengaroma (Java Soap), Aquadest
(Brataco),, dan Media (Eosin Methylen Blue Agar), pereaksi Mayer (Merck),
pereaksi Dragendorff (Merck), pereaksi Bouchardat (Merck), pereaksi besi (III)
klorida (FeCl3) 1% NaOH 1 N, AlCl3 10% , pereaksi Liebermann-Burchad,
kalium dihidrogen fosfat, dimetil sulfoksida (Merck), NaOH, H2SO4(Merck)

Ekstraksi Sabut kelapa (Cocos Nucifera L.)

Proses ekstraksi limbah sabut kelapa menggunakan metode maserasi dengan
pelarut etanol 70%. Ditimbang sampel sabut kelapa kering sebanyak ±500 g dan
direndam dalam 5 L pelarut etanol selama 6 jam pertama sambil sesekali di aduk,
setelah 18 jam di diamkan sampai 24 jam dengan wadah yang tertutup rapat, lalu di
saring menggunakan kertas saring dan corong kaca, Pisahkan maserat dengan cara
filtrasi kemudian disaring ekstrak menggunakan kertas saring sehinng didapatkan
filtrat dan kemudian dilakukan penguapan dengan menggunakan rotary vacuum
evaporator sampai diperoleh ekstrak kental yang akan digunakan untuk analisis
selanjutnya. (Kemenkes RI, 2017)

Formulasi Sabun Cair Ekstrak Sabut Kelapa (Cocos Nucifera Linn.)

Sabun cair dibuat dalam 3 formula dengan perbedaan konsentrasi ektrak
sabut kelapa yaitu F1 dengan konsentrasi ekstrak sabut kelapa 0,8%, F2 dengan
konsentrasi ekstrak sabut kelapa 1,6% dan F3 dengan konsentrasi ekstrak sabut
kelapa 3,2%. (Tabel 1). Formula berdasarakan penelitian dari (Marfuah et al.,
2018)

Cara Pembuatan Formulasi Sabun Cair
KOH ditimbang kemudian larutkan dengan aquadest, kemudian sisihkan

hingga dingin. Dicampurkan minyak zaitun dengan minyak kelapalalu diaduk
hingga homogen menggunakan hand blender kemudian ditambahkan larutan
KOH. Masukan campuran larutan KOH dan minyak kedalam slow cooker,
sambal diaduk sambil diaduk ± 4 jam hingga menjadi pasta. Setelah itu
ditambahkan NaCMC dan diaduk adk dengan spatula hingga homogen. Setelah
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dilakukan pengujian kenetralan sediaan dengan indikator phenolphthalein hingga
warna pink, lalu ditambahkan ekstrak sabut kelapa diaduk hingga
homogen.Tambahkan asam sitrat yang telah dilarutkan dengan air, diaduk hingga
pH 6-9 setelah itu masukan gliserin, diaduk hingga homogen, lakukan
penambahan pengaroma secukupnya (1-2 tetes). Setelah semua bahan tercampur
ditambahkan aquadest sampai 100 g lalu diaduk hingga homogen. Sediaan
dimasukkan kedalam masing- masing wadah bersih yang telah disiapkan.
(Hutauruk dkk, 2020)

Tabel 1.Formula Ekstrak Sabut Kelapa

Evaluasi Mutu Sabun Padat

Evaluasi mutu sabun padat dilakukan setelah selesai proses curing

1. Uji Organoleptis

Pengamatan uji organoleptis dilakukan secara visual meliputi bentuk, warna,
bau serta ada atau tidaknya pemisahan. (Renaldi dkk, 2021)

2. Uji Tinggi dan Stabilitas Busa

Sebanyak 1 gram sampel sabun dimasukan kedalam tabung reaksi yang berisi 10
ml aquadest, kemudian dilakukan pengocokkan selama 1 menit dengan
menggunakan vortex. Busa yang terbentuk kemudian diukur dengan
menggunakan penggaris (dihitung sebagai tinggi awal). Tinggi busa diukur

Bahan Formula

F1 F2 F3

Ekstrak sabut kelapa 0,8 1,6 3,2
Minyak kelapa 36 36 36
Minyak zaitun 30 30 30
KOH (kalium hidroksida) 15,78 15,78 15,78
Asam sitrat 11,04 11,04 11,04
Na-CMC 2 2 2
Gliserin 1 1 1
Parfum qs qs qs
Aquadest Ad 100 Ad 100 Ad 100
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kembali setelah 1 jam (dihitung sebagai tingi busa akhir). Hitung stabilitas busa.
(Risyadi, et. al., 2019).

3. Uji pH

Uji ini dilakukan dengan cara 1 gram sabun dimasukan kedalam gelas kimia lalu
dimasukkan aquadest pH 7 sebanyak 10 ml kemudian diaduk sampai larut.
Pengujian dilakukan dengan memasukan pH meter yang telah dikalibrasi dengan
buffer dengan pH 4,7,10 dan selanjutnya selanjutnya pH meter didiamkan
beberapa saat hingga didapatkan pH yang tetap (Untari dan Robiyanto, 2018).

4. Uji Kadar Air

Dipanaskan cawan uap pada suhu 105C selama 30 menit. Lakukan pemanasan
sebanyak 2 kali (duplo) hingga di dapat bobot konstan. Sebanyak 5 gram sampel
sabun ditimbang kemudian masukkan kedalam cawan uap yang sebelumnya
telah dipanaskan, lalu cawan uap tersebut dimasukkan kembali kedalam oven
pada suhu 105C selama 1 jam. Setelah 1 jam cawan uap dikeluarkan kemudian
didinginkan dan ditimbang. (SNI 3532, 2016)

5. Bahan Tak Larut Dalam Etanol

Dibuat 200 ml alkohol netral dengan cara mendidihkan alkohol 95%, kemudian
setelah mendidih biarkan suhu turun menjadi 70 C lalu diteteskan indikator
phenolphthalein (PP) sebanyak 3 tetes kemudian dititrasi dengan KOH 0,1 N
hingga cairan berubah menjadi merah muda (pink).

Keringkan kertas saring kedalam oven dengan suhu 100C -105C , kemudian
setelah dingin ditimbang. Sebanyak 5 gram sampel sabun padat ditimbang
kemudian ditambahkan sebagian larutan alkohol netral aduk hingga sabun
terlarut, setelah larut disaring menggunakan kertas saring Bilas erlenmeyer
dengan sisa alkohol netral kemudian hasil bilasan disaring kembali. Simpan
filtrat dan keringkan kertas saring dengan residu sabun dalam oven dengan suhu
105C selama 3 jam. (SNI 3532, 2016)

6.Alkali Bebas atau Asam Lemak Bebas

Filtrat hasil penyaringan bahan tak larut dalam etanol di tambahkan indikator PP.
Lihat perubahan warnanya, jika tidak berwarna merah maka dititrasi dengan
larutan KOH 0,1 N hingga berubah menjadi merah muda yang stabil dan hitung
sebagai asam oleat. Sebaliknya jika indikator PP berubah menjadi warna merah
maka larutan dititrasi dengan HCl 0,1 N sampai warna merah hilang (stabil) dan
hitung sebagai NaOH. (SNI 3532, 2016)
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7. Uji Kadar Klorida (Cl-)

Dilarutkan 5 gram sampel sabun padat dengan 300 ml aquadest (dapat didihkan
jika diperlukan untuk menyempurnakan pelarutan). Sebanyak 25 ml magnesium
nitrat ditambahkan kedlaam larutan sabun tersebut kemudian ditambahkan
indikator kalium kromat, setelah itu dititrasi dengan AgNO3 sampai berubah
menjadi warna merah muda yang stabil. Catat volume AgNO3. (SNI 3532, 2016)

Pemeriksaan Angka Lempeng Total

Disiapkan 5 buah tabung reaksi yang telah berisi 9 mL larutan pengencer
yaitu NaCl 0,9% dan dilabel kelima tabung sesuai dengan pengenceran seperti
berikut: 10-410-3, 10-2, 10-1 dan kontrol. Disiapkan 5 buah cawan petri dan
tandai sesuai dengan pengenceran seperti berikut: 10- 4, 10-3, 10-2, 10-1 dan
kontrol. Sampel dikocok sampai homogen kemudian dibuka secara aseptis
didekat nyala api pembakar spiritus. Sampel dipipet sebanyak 1 ml dimasukan ke
dalam tabung 1 yang telah berisi 9 mL larutan pengencer secara aseptis dekat
nyala api spiritus sehingga diperoleh pengenceran 10-1 dan campuran
dihomogenkan. Kemudian dari hasil pengenceran 10-1 tersebut dipipet sebanyak
1 ml dan dimasukkan kedalam tabung ke-2 yang telah berisi 9 mL larutan
pengencer secara aseptis dekat nyala api spiritus sehingga diperoleh pengenceran
10-2 dan dilanjutkan hingga diperoleh pengenceran bertingkat 10-3 dan 10-4.
(Saweng dkk, 2020)

Setiap pengenceran dipipet 0,1ml dan dimasukkan ke dalam cawan petri
yang telah berisi media EMBA (Eosin Methylen Blue Agar) dikerjakan secara
aseptis dekat nyala api pembakar spiritus dan diratakan sampel menggunakan
spreader. (Tivani dkk, 2018). Media diinkubasi pada suhu 35-37° C selama 24-
48 jam dengan posisi terbalik. Kontrol dibuat dengan cara dimasukkan sebanyak
1 ml sabun cair BIORE ke dalam 9 ml NaCl 0,9%. Kemudian dipipet sebanyak
0,1 ml dan dimasukan pada cawan petri yang berisi media EMBA (Eosin
Methylen Blue Agar) dalam petridish yang sudah dituliskan tanda “kontrol”.
Setelah diinkubasi hitung jumlah koloni yang tumbuh pada tiap- tiap cawan petri.
Jika positif terdapat bakteri Escherichia coli akan memiliki karakteristik sebagai
berikut : terdapat koloni yang berwarna hijau metalik, koloni yang bergabung
menjadi satu atau membentuk satu deretan yang terlihat sebagai garis tebal.
Dihitung juga jumlah koloni yang tumbuh pada cawan petri untuk perlakuan
kontrol. Apabila jumlah koloni pada petridish kontrol lebih dari 10 maka
pemeriksaan harus diulang karena sterilisasi dianggap kurang baik. Perhitungan
hanya dilakukan pada petridish yang menghasilkan jumlah koloni antara 30-300
dan bila jumlah koloni pada petridish kontrol lebih kecil dari 10 maka jumlah
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koloni pada masing- masing petridish harus terlebih dahulu dikurangi dengan
jumlah koloni control. (Maulidya, R., 2019).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Ekstraksi Sabut Kelapa

Ekstrak yang dihasilkan berwarna cokalt tua dan didapatkan didapatkan
sebanyak 85,9 g ekstrak ekntal dengan renedemen sebesar 16,38 % .Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Sumarni dkk (2019) menunjukkan rendemen
ekstrak etanol sabut kelapa hanya 12,43%, sedangkan hasil rendemen yang
penelitian oleh Dalimunthe dan Nainggolan (2006), rendemen yang dihasilkan
hanya sebesar 5%. Dapat disimpulkan pada peneitian ini menghasilkan
rendemen yang lebih besar dibandingkan penelitian sebelumnya. Hal ini dapat
disebabkan karena dilakukannya remaserasi dengan pelarut yang baru sehingga
lebih banyak metabolit sekunder yang tersari dalam pelarut dan mengasilkan
rendemen yang lebih besar.

Hasil Pemeriksaan Uji Organoleptik Sabun Cair
Pemeriksaan organoleptik termasuk ke dalam parameter spesifik yang dapat

ditentukan melalui panca indera. Tujuan dilakukannya pemeriksaan organoleptik
adalah untuk mengetahui pengenalan awal terhadap ekstrak yang menandakan
ciri khas dari ekstrak yang bersifat subjektif secara fisik baik dari bentuk, warna
dan bau. Hasil menunjukkan sabun cair F1, F2 berwarna coklat muda dan berbau
khas sabut kelapa sedangkan F3 berwarna coklat tua dengan bau khas sabut
kelapa yang lebih kuat.

Hasil Pemeriksaan Uji pH
Pengujian pH merupakan salah satu syarat mutu sabun cair. Hal tersebut karena
sabun cair kontak langsung dengan kulit dan dapat menimbulkan masalah
apabila pH-nya tidak sesuai dengan pH kulit. pH yang tinggi dapat menyebabkan
iritasi kulit (Yudistira et al., 2017). Menurut SNI pH sabun cair cuci tangan
diperbolehkan antara 4-10. (SNI, 2017). Hasil pemeriksaan pH dapat dilihat
padaTtabel 2.
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Tabel 2 Pemeriksaan Uji pH Sabun Cair Ekstrak Sabut Kelapa

No Sediaan pH Keterangan

1 Basis 6.17 Memenuhi syarat
2 F1 8,58 Memenuhi syarat
3 F2 7,84 Memenuhi syarat
4 F3 8,57 Memenuhi syarat

Hasil pengujian pH yang telah dilakukan menunjukan nilai pH untuk formulasi 1
adalah 8,58 untuk formulasi 2 adalah 7,84 dan 8,57 untuk formulasi 3.Nilai pH
ini dipengaruhi oleh bahan penyusun sabun yaitu KOH yang merupakan basa
kuat. Menurut SNI, untuk pH sabun cair diperbolehkan antara 4-10. Hasil
menunjukan semua formula sabun cair yang dihasilkan pH memenuhi kriteria
sabun cair yang baik.

Pemeriksaan Uji Tinggi Busa

Pengujian tinggi busa bertujuan untuk melihat seberapa banyak busa yang
dihasilkan. Sabun busa yang berlebihan dapat menyebabkan iritasi kulit karena
pengujian bahan pembusa terlalu banyak. Berdasarkan SNI syarat tinggi busa
dari sabun cair yaitu 13-220 mm. Pengamatan tinggi busa pada Formula I,II,II
yangdihasilkan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Pemeriksaan Uji Tinggi Busa Sabun Cair

No Sediaan Tinggi Awal
(mm)

Tinggi Akhir
(mm)

% Keterangan

1 Basis 22,80 14,20 62% Memenuhi syarat
2 F1 25.40 16,16 63% Memenuhi syarat
3 F2 27.34 17,24 66% Memenuhi syarat
4 F3 30,48 20,78 68% Memenuhi syarat

Tinggi busa yang diperoleh dari sabun pada F1, F2 danF3 menunjukkan, semakin
tinggi konsentrasi dari sediaan sabun ekstrak sabut kelapa semakin tinggi daya
buih/busa yang didapatkan. Diduga hal ini disebabkan oleh adanya kandungan
saponin yang ada pada kandungan ekstrak sabut kelapa. Tinggi busa sabun cair
ekstrak sabut kelapa telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh SNI (Lolo et
al., 2016). Perbedaan tinggi busa pada ketiga formula dapat diakibatkan oleh
senyawa saponin pada ekstrak sabut kelapa. Formula 3 dengan kandungan



Prosiding Seminar Nasional Tumbuhan Obat Indonesia|173

ekstrak sabut kelapa yang paling besar menyebabkan secara tidak langsung
mengandung saponin yang lebih besar pula sehingga busa yang terbentuk juga
semakin tinggi. (Mumpuni dan Sasongko, 2017).

Pemeriksaan Uji Kadar Air
Uji kadar air dilakukan untuk mengetahui banyak kandungan air yang terdapat
pada sediaan sabun cair. Standar kadar air yang ditetapkan berdasarkan SNI
yaitu maksimal 60% (Yudistira et al., 2017). Pada tabel 4 berikut ini adalah hasil
pemeriksaan kadar air pada 3 formulasi sabun cair.

Tabel 4 Pemeriksaan Uji Kadar Air Sabun Cair

No Sediaan Kadar Air (%) Keterangan

1. Basis 53,4% Memenuhi syarat
2. F1 50,7 Memenuhi syarat
3. F2 50,9 Memenuhi syarat
4. F3 44,1 Memenuhi syarat

Kadar air sabun cair sangat dipengaruhi oleh kecepatan mixing dan konsentrasi.
Berdasarkan hasil yang diperoleh kadar air yang dihasilkan, semakin besar
konsentrasi ekstrak yang ditambahkan maka semakin kecil presentase kadar air
yang didapatkan (Wiyono et al., 2020). Kadar air yang tinggi juga dapat
dipengaruhi oleh bahan-bahan yang bersifat higroskopis yaitu seperti SLS,
CMC,Gliserin,Etanol,KOH (Yudistira et al., 2017). Hasil yang didapatkan, pada
masing-masing formulasi memiliki kadar air tidak lebih dari 60 % sehingga
sabun cair sudah sesuai dengan standar

Pemeriksaan Uji Bobot Jenis
Uji bobot jenis bertujuan untuk mengetahui kekentalan sabun cair, berdasarkan
SNI standar bobot jenis pada sabun cair yaitu 1,01–1,1g/ml. Hasil pengamatan
bobot jenis dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut ini

Tabel 5. Pemeriksaan Uji Bobot Jenis Sabun Cair

No Sediaan Bobot jenis (g/ml) Keterangan

1 F1 1,07 Memenuhi syarat

2 F2 1,03 Memenuhi syarat

3 F3 1,09 Memenuhi syarat
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Bobot jenis dari masing-masing konsentrasi memiliki perbedaan, semua
konsentrasi memiliki bobot jenis sabun cair yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh SNI. Penurunan bobot jenis dapat dipengaruhi oleh suhu yaitu
jika suhu semakin meningkat bobot jenis akan semakin mengalami penurunan
(Endang dan Riris, 2012). Nilai bobot jenis dipengaruhi suatu bahan
penyusunnya dan sifat fisiknya.

Pemeriksaan Uji Viskositas

Pengujian Uji viskositas bertujuan untuk mempengaruhi konsistensi sediaanyang
nantinya akan berpengaruh terhadap pengaplikasian sediaan seperti ini mudah
dituang dari wadahnya namun tidak mudah tumpah mengalir dari tangan (Betha
et al., 2019). Hasil menunjukkan rerata viskositas sabun cair yang dihasilkan
adalah 1,47- 5,20. Hasil pengamatan Pemeriksaan Uji Viskositas Sabun Cair
dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut ini

Tabel 6 Pemeriksaan Uji Viskositas Sabun Cair

No Sediaan Spindel Kecepatan
(rpm)

Viskositas
cps

Keterangan

1 Basis Spindel 3 30 rpm 1,47 Memenuhi
syarat

2 F1 Spindel 3 30 rpm 3,14 Memenuhi
syarat

3 F2 Spindel 3 30 rpm 4,25 Memenuhi
syarat

4 F3 3,2 Spindel 3 30 rpm 4,86 Memenuhi
syarat

Hasil pengujian viskositas menunjukkan semakin sedikit kadar air dalam sabun
viskositas semakin tinggi, dan sebaliknya makin banyak kadar air dalam sabun
maka viskositas semakin rendah (Harnawi et al., 2009). Hal tersebut menunjukan
bahwa viskositas sabun hasil penelitian masih dibawah sabun komersial yang
memungkinkan disebabkan kurangnya bahan pengental yang di ditambahkan
atau kadar air yang terlalu tinggi. (Harnawi et al., 2009).

Pemeriksaan Uji Alkali Bebas
Pengujian kadar alkali bebas bertujuan untuk mengetahui alkali dalamsabunyang
tidak terikat selama proses penyabunan (Guterres et al., 2018). Berdasarkan
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standar alkali bebas pada sabun cair yaitu maksimal maksimal 0,4% untuk KOH
(SNI,1996). Hal ini karena alkali memiliki sifat yang keras dan dapat
menyebabkaniritasi pada kulit, alkali bebas dapat terbentuk karena jumlah basa
yang digunakan terlalu tinggi, ataupun ketika proses pencampuran tidak
bercampursempurna dengan fase minyak (Guterres et al., 2018). Dari hasil
pengamatan, diperoleh hasil uji alkalibebas dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini

Tabel 7 Pemeriksaan Uji Alkali Bebas sabun cair Ekstrak sabut kelapa

No Sediaan Alkali bebas (%) Keterangan

1 F1 0,11 Memenuhi syarat
2 F2 0,10 Memenuhi syarat
3 F3 0,10 Memenuhi syarat

Alkali bebas dari masing-masing konsentrasi memiliki perbedaan, semua
konsentrasi memiliki alkali bebas sabun cair yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh SNI. Hal ini menunjukan bahwa sabun cair hasil penelitian sudah
memenuhi standar. Semakin rendah residu alkali bebas semakin dianjurkan
untuk menjamin kesempurnaan reaksi penyabunan dan efek antibakterial.
(Harnawi et al.,2009).

Hasil Uji Cemaran Mikroba
Pengujian cemaran bakteri Escherichia coli dilakukan menggunakan metode
Angka Lempeng Total (ALT) yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan
adanya bakteri (Fadhliani, 2019). Berikut hasil uji cemaran mikroba.
Pemeriksaan Uji Viskositas Sabun Cair. Hasil pemeriksaan uji ALT dapat dilihat
pada Tabel 8 berikut ini

Tabel 8. Pemeriksaan Uji Lempeng Total (ALT) Lempeng Total (ALT)
Terhadap Bakteri Escherichia Coli

No
Sediaan

Parameter Hasil Pemeriksaan
(cfu/ml)

Persyaratan SNI Sabun
Cuci(koloni/ml)

1 FI 0,8% Bakteri E.coli Negatif 1x103 koloni/ml
2 FII 1,6% Bakteri E.coli Negatif 1x103 koloni/ml

3 FIII 3,2% Bakteri E.coli Negatif 1x103 koloni/ml
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Berdasarkan hasil perhitungan mikroba dengan teknik Angka Lempeng Total
(ALT) dari sabun cuci tangan ekstrak sabut kelapa formula masih memenuhi
persyaratan yaitu negatif tanpa ada cemaran bakteri Escherichia coli krena
dibawahambang baku sebesar 1x103 cfu/ml menurut Standar Nasional Indonesia.
Hasil tersebut dapat tercapai karena ekstrak sabut kelapa menunjukan adanya
kandungan tanin, fenol dan saponin yang bersifat antimikroba (Hendrayan et al.,
2020)
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Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diberi kesimpulan bahwa limbah
sabut kelapa dapat dibuat sabun cair yang dihasilkan dengan formulasi. Sabun
cair yang dihasilkan pada setiap formulasi sudah sesuai dengan SNI sabun cair
cuci tangan 2588:2017 yaitu meliputi uji pH, uji kadar air, uji alkali bebas dan
uji cemaran mikroba. Sediaan sabun cair limbah sabut kelapa dengan konsentrasi
0,8%, 1,6%,3,2% tidak memiliki cemaran bakteri Escherichia coli karena sabut
kelapa mengandung senyawa metabolit sekunder yang memiliki aktivitas
antibakteri. Formula Formula III merupakan formula terbaik, karena
menunjukkan hasil evaluasi yang lebih baik dibandingan Formula I dan II.
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Abstrak

Daun pucuk merah (Syzygium campanulatum Korth.) merupakan salah satu
tanaman yang berpotensi sebagai antikanker. Perbedaan warna daun pucuk merah
muda dan tua menunjukkan perbedaan kandungan senyawa yang berpotensi
berdampak pada perbedaan aktivitas antikankernya. Penelitian ini bertujuan
membandingkan aktivitas sitotoksik minyak atsiri daun pucuk merah muda dan
tua terhadap sel kanker payudara T47D. Minyak atsiri daun pucuk merah
diperoleh dengan penyulingan air dan uap. Minyak tersebut dikarakterisasi
indeks bias, identifikasi kandungan kimia secara Kromatografi Lapis Tipis dan
komponen penyusun minyak atsiri secara kromatografi gas spektrometri massa.
Pengujian aktivitas sitotoksik minyak terhadap sel T47D dilakukan dengan
metode kolorimetrik Microtetrazolium(MTT). Hasil analisis GC-MS
menunjukkan bahwa minyak atsiri daun pucuk merah muda dan tua memiliki
komponen senyawa yang berbeda. Daun hijau memiliki 16 jenis senyawa,
sedangkan daun merah memiliki 6 jenis senyawa. Daun hijau memiliki dominan
senyawa seskuiterpen, yaitu (-)-caryophyllene oxide, sedangkan daun merah
senyawa monoterpen, yaitu bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-dimethyl-2 methylene-,
[1s-(1.alpha.,3.alpha., 5.alpha.)]. Kesimpulan penelitian ini adalah minyak atsiri
daun pucuk merah terbukti memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker
payudara T47D, dengan ini pada hasil nilai IC50 minyak atsiri daun muda sebesar
89,50 ppm yang berbeda signifikan dengan minyak atsiri daun tua sebesar 60,94
ppm.

Kata Kunci: Syzygium campanulatum Korth., minyak atsiri, sitotoksik, T47D
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Pendahuluan

Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan pergeseran mekanisme
kontrol yang mengatur kelangsungan hidup, proliferasi dan diferensiasi sel.
Kanker merupakan salah satu penyakit utama penyebab kematian di dunia (Dewi,
2017). Prevalensi penyakit kanker berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan di
Indonesia semakin meningkat yaitu sebesar 1,4‰ pada tahun 2013 menjadi
1,8 ‰ pada tahun 2018 (Kemenkes RI, 2018). Angka kejadian untuk perempuan
yang tertinggi adalah kanker payudara yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk
dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 (Kemenkes RI, 2019). Ironisnya,
sampai saat ini obat kanker yang benar-benar efektif dan aman belum ditemukan.
Hal ini karena rendahnya selektivitas obat-obat kanker yang digunakan maupun
karena belum diketahuinya dengan jelas proses karsinogenesis itu sendiri.
Apalagi obat kanker harus diminum dalam jangka panjang. Karenanya penemuan
obat kanker alami yang aman dan efektif mutlak diperlukan (Murwanti et al.,
2004).

Daun pucuk merah merupakan salah satu tanaman yang berpotensi
sebagai antikanker (Lingga, 2017). Tanaman pucuk merah merupakan tanaman
hias yang sedang populer di Indonesia sehingga keberadaannya dapat mudah
dijumpai di pot atau di tepi-tepi jalan, baik di daerah perkotaan maupun di
perkampungan. Adapun yang unik dari tanaman pucuk merah adalah ujung daun
mudanya yang berwarna jingga kemerahan (Sembiring et al., 2015). Pada
umumnya orang hanya mengenal tumbuhan pucuk merah sebagai tanaman hias
atau tanaman peneduh saja. Penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa daun
hijau pucuk merah memiliki aktivitas antiangiogenik (Aisha et al., 2013) dan
antimutagenik (Lingga, 2017). Isolat daun hijau pucuk merah berupa senyawa
kalkon terbukti sebagai antikanker (Memon, et al., 2014). Pucuk daun merah
berpotensi antikanker menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)
dengan nilai LC50 sebesar 78,265 μg/mL (Zulfikar, 2015; Haryati, et al., 2015).
Hal ini menunjukkan bahwa daun tua dan daun muda tanaman pucuk merah
memiliki aktivitas yang besar sebagai antikanker.

Pucuk merah kaya akan fenol, flavonoid antioksidan, dan asam betulinat
dan senyawa tersebut terkait dengan aktivitas daun pucuk merah (Aisha et al.,
2013). Senyawa daun pucuk merah yang telah berhasil diisolasi antara lain
senyawa flavonoid yaitu (2S)-7-hydroxy-5-methoxy-6,8-dimethyl flavanone, (S)-
5,7-dihydroxy-6,8-dimethyl-flavanone; senyawa chalcone, yaitu (E)-2ʹ,4ʹ-
dihydroxy-6ʹ-methoxy-3ʹ,5ʹ-dimethylchalcone, dan triterpenoid, yaitu betulinic
acid and ursolic acids (Memon, et al., 2015). Tanaman pucuk merah juga
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mengandung minyak atsiri dengan kadar minyak atsiri lebih tinggi pada daun
muda pucuk merah (Sembiring et al., 2015; Gea, 2017). Perbedaan warna pada
daun muda dan tua pada tanaman ini menunjukkan adanya perbedaan kandungan
senyawa. Perbedaan kandungan senyawa ini berpotensi berdampak terhadap
perbedaan aktivitas antikanker daun pucuk merah. Genus Sygium sp dengan
berbagai kandungan metabolit sekunder mempunyai potensi sebagai antikanker
(Chua, et al., 2018) . Ekstrak methanol dari daun pucuk merah mempunyai
aktivitas menghambat angiogenesis dan pertumbuhan tumor pada tikus (Aisha,
A.F.A. et al. (2013). Berdasarkan data tersebut maka sangat penting untuk
membandingkan aktivitas sitotoksik minyak atsiri daun pucuk merah muda dan
tua terhadap kultur sel kanker T47D, sehingga diperoleh berbagai data
pendukung aktivitas tanaman pucuk merah, khususnya terhadap pengembangan
aktivitas antikanker.

Metode Pelaksanaan

Bahan dan alat

Bahan yang digunakan adalah minyak atsiri daun pucuk merah ; Sel
T47D ditumbuhkan dalam media DMEM 1640 (Gibco) yang mengandung 10 %
v/v Fetal Bovine Serum (FBS) (Gibco), penisillin 100 unit/mLstreptomisin 100
μg/mL (Gibco), dan 20% Phosphate Buffer Saline (PBS) (Sigma), Dimethyl
sulfoxide (DMSO).

Alat-alat yang digunakan adalah : Abbe Refraktometer (MODEL NAR-1
T liquid ATAGO), GC-MS, tangki nitrogen cair ; culture flask; sentrifus Sigma
3K12 (B. Braun Biotech International); inkubator CO2 (NuaireTM IR autoflow);
laminar air flow cabinet (Nuaire); hemocytometer (Nebauer); tabung conical
steril (Nunclone); tissue culture flask (Nunclone); alat sismex; autoklaf,
microplate 96 sumuran (Nunclone); neraca elektrik (Sartorius); mikropipet
(Gilson); vorteks (Genie); ELISA reader (SLT 240 ATC); kamera digital; cover
slip, gelas obyek, mikroskop dengan perbesaran 1000x; lampu ultraviolet, neraca
elektrik (Sartorius), mikropipet (Gilson), vortex (Genie), mikroskop inverted,
magnetik stirer.

Pemanenan daun

Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini ialah pucuk merah yang
sudah dilakukan determinasi di Laboratorium Biologi Universitas Sebelas Maret .
Pemanenan dilakukan pada pagi hari dengan tujuan agar kandungan minyak yang
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diperoleh lebih banyak karena mempertimbangkan stabilitas kimiawi dan fisik
senyawa aktif dalam simplisia terhadap panas sinar matahari. Daun yang diambil
daun pucuk yang berwarna merah menyala dan berwarna hijau. Daun yang telah
dikumpulkan kemudian dicuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan
kotoran yang melekat pada daun pucuk merah.

Pembuatan dan karakterisasi minyak atsiri daun pucuk merah

Daun muda dan tua pucuk merah di petik dari daerah Solo Baru
Sukoharjo, dilakukan pencucian lalu dimasukkan ke dalam alat destilasi uap dan
air selama 4-5 jam dan diulang sebanyak 4 kali. Minyak yang diperoleh
ditampung, lalu jika dilihat masih terdapat kandungan air maka dikeringkan
dengan menggunakan Na2SO4 anhidrat, kemudian hasil yang diperoleh dilakukan
analisis dan diuji aktivitasnya. Karakterisasi meliputi indeks bias, identifikasi
kromatografi lapis tipis (KLT) dan kromatografi gas-spektrofotometri massa
(GC-MS).

Preparasi sampel
Sampel yang akan diujikan ke dalam kultur sel harus memenuhi

persyaratan utama yaitu larut dalam media kultur dan kelarutannya tersebut
dibantu cosolvent seperti Dimethyl sulfoxide (DMSO). Dalam membuat seri
konsentrasi sampel untuk pengujian perlu diperhatikan kelipatan konsentrasi agar
hasil regresi yang diperoleh yang baik yang sesuai dengan standar ditimbang
sampel kurang lebih 5 mg dengan saksama di dalam eppendorf, uji kelarutan
sampel dalam DMSO, ditambahkan 50 μl DMSO dan kemudian dilarutkan
dengan bantuan vortex. Seri pengenceran sampel dibuat dari stok sampel dalam
DMSO menggunakan media kultur.

Uji sitotoksik
Uji sitotoksik diawali dengan mengkultur sel pada media kultur RPMI

(Rosewell Park Memorial Institute) yang mengandung FBS (Fetal Bovine Serum),
penisilin, streptomisin, dan fungizon, kemudian diinkubasi pada inkubator 5%
CO2 suhu 37oC. Setelah itu, dilakukan pemanenan sel. Sel yang dipanen harus
sudah 80% konfluen.

Panen sel dilakukan dengan membuang media dan mencuci sel dengan
PBS (Phospate Buffered Saline). Pada sel ditambahkan tripsin-EDTA dan
diinkubasi selama 5 menit. Kemudian, ditambahkan media RPMI untuk
menginaktifkan tripsin. Sel diresuspensi agar tidak menggerombol dan diamati
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keadaannya dengan mikroskop. Setelah itu, dilakukan perhitungan sel dengan
haemocytometer yang terdiri atas empat kamar hitung di bawah mikroskop dan
kemudian dihitung selnya dengan menggunakan counter.

Sel T47D dengan kepadatan 104 ditransfer ke dalam plate 96 well,
kecuali pada kontrol media, kemudian diinkubasi pada inkubator CO2 5% selama
24 jam. Setelah itu, beberapa seri konsentrasi minyak atsiri (7,81; 15,62; 31,25;
62,5; 125; 250 ppm) dimasukkan ke dalam sumuran dan diinkubasi pada
inkubator 5% CO2 selama 24 jam. Replikasi dilakukan sebanyak tiga kali.

Setelah 24 jam, media dibuang dan ditambahkan reagen MTT sebanyak
100 µL di setiap sumuran lalu diinkubasi pada inkubator 5% CO2 selama 4 jam.
Setelah itu, pada tiap sumuran ditambahkan SDS (Sodium Dodecyl Sulphate)
10% dalam 0,1 N HCl sebanyak 100 µL dan diinkubasi pada inkubator 5% CO2

selama semalam. Setelah semalam, dilakukan pembacaan absorbansi dengan
ELISA reader pada panjang gelombang 595 nm. Hasil absorbansi digunakan
untuk menghitung persentase sel hidup.

Hubungan regresi linier antara log konsentrasi dengan % viabilitas
menghasilkan persamaan dihitung dengan cara mensubtitusi nilai IC50 pada Y
sehingga diperoleh nilai x berupa nilai IC50.

Hasil dan Pembahasan

Determinasi tanaman

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah menetapkan kebenaran
sampel tanaman pucuk merah berkaitan dengan ciri-ciri morfologis yang ada
pada tanaman pucuk merah,determinasi dilakukan di laboratorium Biologi,
Universitas Sebelas Maret. Berdasarkan hasil determinasi yang dilakukan,
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah benar-benar tanaman pucuk
merah (Syzygium campanulatum Korth.). Tanaman pucuk merah yang digunakan
dalam penelitian diperoleh dari daerah Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah. Pengumpulan bahan baku perlu diperhatikan untuk mendapatkan bahan
baku yang terbaik dari tanaman. Daun muda berwarna merah diambil sebanyak 4
kg dan daun tua berwarna lebih hijau diambil 4 kg.
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Gambar 1. Hasil pengumpulan daun segar muda (A) dan tua (B) tanaman
pucuk merah

Minyak atsiri daun pucuk merah

Isolasi minyak atsiri dari daun tua dan muda pucuk merah dilakukan di Fakultas
Farmasi UGM menggunakan metode destilasi uap dan air. Volume minyak dapat
dibaca pada skala pipa penampung di pipa clavenger. Minyak atsiri yang sudah
diperoleh dipisahkan dari air dengan penambahan natrium sulfat anhidrat.
Minyak ditampung dalam vial tertutup dan berwarna gelap untuk menghindari
kerusakan pada minyak, kemudian dihitung rendemen minyak atsiri daun
tanaman pucuk merah. Daun muda dan tua masing masing dengan berat 4 kg
menghasilkan minyak atsiri dengan volume 4 ml.

Gambar 2. Hasil isolasi minyak atsiri tanaman pucuk merah, A: dari daun
tua; B: dari daun muda

A B

A B
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Tabel 1. Rendemen minyak atsiri daun pucuk merah muda dan tua

Bahan Berat sampel basah
(gram)

Volume minyak
(gram)

Rendemen
(%)

Daun muda 4000 4,0 0,10

Daun tua 4000 4,0 0,10

Berdasarkan tabel di atas, rendemen minyak atsiri daun muda dan tua
sama yaitu 0,10%, sedangkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
rendemen minyak atsiri yang dihasilkan oleh daun pucuk merah muda dan tua
masing-masing ialah 0,18% dan 0,118% (Sembiring et al., 2015). Hal ini
menunjukkan bahwa rendemen yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan
penelitian sebelumnya.

Gambar 2 menunjukkan bahwa hasil dari isolasi minyak atsiri diperoleh
organoleptis berupa cairan yang berwarna kuning pucat untuk minyak atsiri dari
daun tua dan kuning lebih jernih untuk minyak atsiri dari daun muda. Kedua
minyak mempunyai bau mirip tanaman asal beraroma khas tajam lebih
semriwing dan rasa pahit. Keduanya mempunyai aroma yang khas dan beraroma
harum.

Hasil penetapan indeks bias minyak atsiri daun pucuk merah muda dan tua
Indeks bias pada minyak atsiri daun pucuk merah muda pada suhu 29,3o

C yaitu 1,489 dan pada minyak atsiri daun pucuk merah tua 1,481. Indeks bias
minyak atsiri berhubungan erat dengan komponen-komponen yang tersusun
dalam minyak atsiri yang dihasilkan. Komponen penyusun minyak atsiri dapat
mempengaruhi nilai indeks biasnya. Semakin banyak komponen berantai panjang
seperti sesquiterpen atau komponen bergugus oksigen tersuling, maka kerapatan
medium minyak atsiri akan bertambah, sehingga cahaya yang datang akan lebih
sukar dibiaskan. Hal ini yang menyebabkan indeks bias minyak lebih besar.

Analisis kromatografi lapis tipis

Analisa secara kromatografi lapis tipis minyak atsiri daun pucuk merah
menggunakan fase diam silika gel GF254 dan berbagai fase gerak n-heksan : etil
asetat dan pembanding senyawa eugenol. Komponen minyak atsiri digambarkan
oleh bercak yang akan terlihat setelah proses visualisasi. Visualisasi dilakukan
dengan penyinaran UV 254 nm, UV 366, dan penyemprot anisaldehid asam
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sulfat kemudian di oven pada suhu 105˚C selama 5 menit. Berikut kromatoram
minyak atsiri dari daun tua dan muda.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Gambar 3. Analisis KLT dari minyak atsiri daun muda dan daun tua

dengan pembanding eugenol dengan disemprot anisaldehid asam sulfat; A:
Fase gerak n-heksan:etil asetat; B: Fase gerak n-heksan:etil asetat:asam

formiat.

Hasil identifikasi minyak atsiri daun pucuk merah secara KLT
menggunakan fase diam silika gel GF254 dan fase gerak n-heksan : etil asetat
dengan pembanding eugenol. Berdasarkan profil kromatogram di atas terlihat
bercak minyak atsiri lebih banyak terpisah setelah ditambahkan asam formiat.
Dilihat pada UV254menunjukkan adanya peredaman kemudian setelah disemprot
dengan pereaksi anisaldehid asam sulfat menunjukkan bercak berwarna merah
dan merah keunguan. Profil kromatogram antara minyak atsiri dari daun tua dan
daun muda pucuk merah mempunyai beberapa kesamaan dari jumlah bercak
yang muncul dan perbedaan terlihat pada Rf 0,83 untuk minyak atsiri dari daun
muda berwarna lebih ungu dan minyak atsiri dari daun tua berwarna merah
muda. Untuk mengetahui perbedaan komponen penyusun antara kedua minyak
dan persentase besarnya komponen utama yang terisolasi, maka dilakukan
analisis dengan GC-MS.
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Hasil Analisis GC-MS

Gambar 4. Kromatogram GC-MS minyak atsiri daun merah (A) dan daun
hijau tanaman pucuk merah (B).

Tabel 2. Komponen minyak atsiri daun merah tanaman pucuk merah

No Waktu Retensi Waktu
Retensi

Kadar

1. Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-
methylene-, (1s)- $$ 6,6-dimethyl-2-
methylenebicyclo[3.1.1]heptane

12,235 22,84

2. 1h-Cycloprop[E]Azulen-7-Ol,
Decahydro-1,1,7-Trimethy4-Methylene-

30,900 11,86

3. Linalool 16,674 8,64
4. 3-Cyclohexene-1-

Methanol, .Alpha.,.Alpha.,4-Trimethyl-,
(S)-

19,795 5,12

5. Alpha.-Pinene, (-)- 10,615 4,98

Tabel 3. Komponen minyak atsiri daun hijau tanaman pucuk merah
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No Waktu Retensi Waktu
Retensi

Kadar

1. (-)-Caryophyllene Oxide 31,082 24,31
2. 2-.Beta.-Pinene 12,235 23,37
3. .Alpha.-Copaene 25,44 21,03
4. Alpha.-Pinene, (-)- 10,61 4,59
5. Naphthalene, 1,6-Dimethyl-4-(1-

Methylethyl)- (CAS)
33,218 4,08

6. 3-Oxatricyclo[20.8.0.0(7,16)]Triaconta-
1(22),7(16),9,13,23,29-Hexaene

34,246 3,46

7. 1h-Cycloprop[E]Azulen-7-Ol, Decahydro-
1,1,7-Trimethy4-Methylene-

30,907 3,15

8. Linalool 16,669 3,04
9. Trans-Pinocarveol 18,102 2
10. BICYCLO[3.1.1]HEPTAN-3-OL, 6,6-

DIMETHYL-2 Methylene-, [1S-
(1.Alpha.,3.Alpha.,5.Alpha.)]- (CAS)

23,433 1,91

11. Myrtenol 23,862 1,61
12. Myrtenol 20,012 1,58
13. L-Limonene 14,148 1,56
14. 3-Cyclohexene-1-

Methanol, .Alpha.,.Alpha.,4-Trimethyl-, (S)-
(CAS)

19,79 1,56

15. Longiverbenone 33,356 1,55
16. Benzene, Methyl(1-Methylethyl)- (CAS) 13,993 1,2

Berdasarkan profil kromatogram di atas, terlihat bahwa komponen senyawa pada
daun hijau lebih banyak daripada daun merah. Daun hijau memiliki 16 jenis
senyawa, sedangkan daun merah memiliki 6 jenis senyawa. Daun hijau memiliki
dominan senyawa seskuiterpen, yaitu (-)-caryophyllene oxide, sedangkan daun
merah senyawa monoterpen, yaitu bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-dimethyl-2
methylene-, [1s-(1.alpha.,3.alpha., 5.alpha.)].
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Gambar 5. Struktur (-)-caryophyllene oxide.

Gambar 6. Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1s)- $$ 6,6-
dimethyl-2-methylenebi cyclo[3.1.1]heptane#

Uji Sitotoksik

Hasil uji sitotoksik minyak atsiri terhadap kultur sel T47D dapat diamati melalui
pengamatan morfologi sel. Sel yg hidup dan yang mati mempunyai perbedaan
bentuk morfologi. Pada sel yang hidup memiliki inti yang transparan, sedangkan
sel yang mengalami kematian berbentuk bulat inti hitam. Berdasarkan gambar
tersebut terlihat bentuk morfologi sel T47D setelah perlakuan dengan minyak
atsiri. Berdasarkan gambar 8 dapat dilihat bahwa morfologi sel yang hidup
berbentuk bulat, bening dan sedikit lebih terang sel yang hidup memiliki
sitoplasma yang dapat meneruskan cahaya dari mikroskop. Sel yang mati terlihat
keruh karena kehilangan cairan sitoplasma oleh rusaknya membran sel dan
tampak hitam, Hal ini menunjukan bahwa konsentrasi minyak atsiri daun pucuk
merah mampu menghambat proliferasi sel T47D.
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Gambar 7. Morfologi sel T47D setelah perlakuan minyak atsiri daun pucuk
merah, a) sebelum diberi MTT; b) sesudah diberi MTT.

Sel HeLa hidup

Sel HeLa mati

Uji sitotoksik minyak atsiri daun pucuk merah dilakukan dengan seri konsentrasi
250; 125; 62,5; 31,25; 15,625; 7,81 µg/mL. Sampel sebanyak 10 mg dilarutkan
dengan DMSO (Dymethyl sulfoksida). DMSO merupakan pelarut yang baik
untuk ion anorganik maupun senyawa organik. Dymethyl sulfoksida (DMSO)
relatif tidak toksik terhadap sel T47D, tidak mengganggu pertumbuhan sel, tidak
mudah menguap dan biasa digunakan dalam uji kultur. DMSO mempunyai batas
konsentrasi 1,25% v/v (Doyle and Griffith 2000). Pada penelitian ini digunakan
konsentrasi DMSO 0,5 %v/v. Berdasarkan gambar 7 dapat dilihat bahwa
morfologi sel yang hidup berbentuk bulat, bening dan sedikit lebih terang. Hal ini
dikarenakan sel yang hidup memiliki sitoplasma yang dapat meneruskan cahaya
dari mikroskop. Reaksi reduksi MTT menjadi formazan hanya dapat dilakukan
oleh sel hidup. Formazan yang terbentuk sebanding dengan jumlah sel yang
hidup (Mosmann, 1983). Sel yang mati akan terlihat keruh karena kehilangan
cairan sitoplasma oleh rusaknya membran sel dan tampak hitam, yang
ditunjukkan dengan anak panah yang berwarna hitam, dapat terlihat pada gambar
7. Hal ini menunjukan bahwa konsentrasi minyak atsiri daun pucuk merah
mampu menghambat proliferasi sel T47D.
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Gambar8. Grafik hubungan log konsentrasi minyak atsiri daun pucuk
merah terhadap % viabilitas sel.

Data disajikan dalam bentuk kurva hubungan antara log konsentrasi zat uji versus
persen viabilitas sel T47D yang dilihat pada tiap konsentrasi pada sumuran. Nilai
IC50 dihitung untuk tiap replikasi dengan persamaan y = bx + a dihitung sebagai
hasil akhir IC50 untuk menentukan konsentrasi minyak atsiri yang menyebabkan
penghambatan pertumbuhan sel hingga 50%. Harga IC50 yang diperoleh
merupakan hasil antilog nilai x dari persamaan tersebut setelah didapatkan nilai
intersep (a), slope (b) dan nilai koefisien korelasi (r) yang menunjukkan linearitas
atau tidaknya data absorbansi tersebut. Hasil antara log konsentrasi (x) dan %
viabilitas (y) dari minyak atsiri pucuk merah menghasilkan persamaan regresi
linier. Validitas (kesahihan) adalah mengukur apa yang benar-benar dikehendaki
dan pengukuran berlangsung teliti (CCRC, 2009). Dari hasil perhitungan dapat
diketahui penurunan persentase viabilitas dari konsentrasi yang lebih rendah ke
konsentrasi yang lebih tinggi. Semakin tinggi konsentrasi sampel, semakin
rendah persentase viabilitas yang diperoleh. Grafik hubungan pada kelompok
perlakuan minyak atsiri dari daun pucuk merah muda dan tua menunjukkan
terjadinya penurunan persentasi viabilitas sel pada konsentrasi tinggi
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Tabel 6. Hasil perhitungan IC50 dari minyak atsiri daun pucuk merah

Bahan Uji Persamaan regresi linier IC50

(µg/mL)
Rata – rata IC50

(µg/mL)
H1 y = -79,787x + 192,57

R² = 0,8148
60,255

H2 y = -85,524x + 206,69
R² = 0,8058

67,60 60,94±6,35

H3 y = -66,123x + 161,39
R² = 0.8156

54,95

M1 y = -79,744x + 204,87
R² = 0,8375

79,4

M2 y = -74,049x + 193,54
R² = 0,7078

85,11 89,50±12,88

M3 y = -48,29x + 147,95
R² = 0,6054

104,0

H = Minyak atsiri daun tua (daun hijau)
M = Minyak atsiri daun muda (daun merah)

Berdasarkan hasil IC50 terlihat minyak atsiri dari kedua sampel memiliki
aktivitas antikanker karena dengan IC50 yang terkecil sudah mampu menghambat
50% pertumbuhan sel T47D. Hasil nilai IC50 terkecil pada perlakuan pada
minyak atsiri dari daun tua (HIJAU) 60 ppm, minyak atsiri daun pucuk merah
muda sebesar 89,50 ppm. Bahan alam dari tanaman dianggap aktif sebagai
antikanker jika memiliki nilai IC50 ≤ 100 µg/mL (Kamuhabwa et al, 2000). Pada
penelitian ini pemberian minyak atsiri, baik dari daun muda ataupun tua pada
semua konsentrasi sudah dapat menyebabkan kematian sel T47D. Nilai rentang
IC50 untuk uji sitotoksik apabila < 10 µg/mL dikatakan sangat aktif sebagai
senyawa sitotoksik, 10-20 µg/mL aktif, dan > 20 µg/mL dikatakan kurang aktif,
namun apabila nilai IC50 < 100 µg/mL masih dikatakan bisa sebagai agen
kemopreventif terhadap sel kanker. Menurut The American National Cancer
Institute, suatu ekstrak dikatakan memiliki aktivitas sitotoksik apabila nilai IC50 <
20 μg/mL (Lee and Houghton, 2005). Dari hasil penelitian, nilai IC50 minyak
atsiri daun muda yang berwarna merah dan daun tua yang berwarna hijau masing
masing sebesar 94,90±22,09 µg/mL dan 60,94±6,35 µg/mL. Berdasarkan
statistik uji T-independent, diperoleh nilai sig 0,026 < α (0,05), artinya terdapat
perbedaan signifikan antara nilai IC50 minyak atsiri daun hijau dan daun merah
tanaman pucuk merah. Aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D
minyak atsiri daun pucuk merah yang tua lebih baik daripada nilai IC50 dari
sampel daun yang muda, karena kandungan komponen minyak atsiri dari
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keduanya yang berbeda. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa senyawa
terpen menunjukkan bersifat kemopreventif dan bersifat terapi melawan kanker
pada manusia (Kinghorn et al., 2003). Pada terpen, kelas monoterpen bermanfaat
sebagai agen yang menguntungkan untuk digunakan sebagai obat antikanker
untuk pengobatan tumor yang resisten terhadap kemoterapi dan untuk
meminimalkan efek samping dari pengobatan saat ini (Shoff et al., 1991; Yu et
al., 1995; He et al., 1997; Crowell et al., 1999; Duncan et al., 2004). Perbedaan
aktivitas antikanker dari minyak atsiri daun muda dan tua kemungkinan adanya
pengaruh senyawa yang terkandung pada minyak atsiri daun pucuk merah tua
lebih banyak, dan adanya senyawa monoterpen seperti limonene juga bertindak
sebagai aktivitas antitumor, khususnya terhadap payudara, kulit, hati, paru-paru,
dan kanker lambung pada hewan pengerat (Elegbede et al., 1986; Wattenberg
dan Coccia, 1991; Crowell dan Gould, 1994; Mills et al., 1995; Kawamori et al.,
1996; Crowell, 1999)

Simpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah

Minyak atsiri daun pucuk merah muda dan tua memiliki komponen
senyawa yang berbeda. Minyak atsiri daun pucuk merah terbukti memiliki
aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D, dengan nilai IC50 minyak
atsiri daun muda sebesar 89,50 ppm yang berbeda signifikan dengan minyak
atsiri daun tua sebesar 60,94 ppm. Minyak atsiri daun pucuk merah tua
mempunyai aktivitas antikanker yang lebih poten dibandingkan yang muda.
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Abstrak

Kelembak (Rheum officinale L.) termasuk dalam Genus Rheum dari Famili
Polygonaceae. Penelitian sebelumnya telah membuktikan akar kelembak
mengandung senyawa bioaktif seperti hidroksiantrakuinon, asam fenolik dan
tanin yang merupakan golongan senyawa fenolik dan berpotensi sebagai
antioksidan. Senyawa bioaktif dapat diperoleh melalui proses ekstraksi salah
satunya dengan metode ultrasonik. Proses ekstraksi akan menghasilkan senyawa
bioaktif yang optimal jika dilakukan pada suhu dan waktu ekstraksi yang tepat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suhu dan lamanya waktu ekstraksi
yang tepat agar diperoleh karakteristik ekstrak akar kelembak yang memiliki
rendemen ekstrak, senyawa bioaktif golongan fenolik dan aktivitas antioksidan
yang optimal. Rancangan penelitian untuk menentukan kondisi optimum
ekstraksi menggunakan Response Surface Methodology (RSM) central composite
design (CCD) dari software Design Expert 11.1.2.0. Pengujian respon meliputi:
pengukuran rendemen ekstrak, penentuan kadar total fenolik mengunakan
metode Folin-Ciocalteu serta uji aktivitas antioksidan ekstrak akar kelembak
menggunakan metode peredaman radikal bebas DPPH (1,1-difenil-2
pikrilhidrazil). Hasil penelitian menunjukan kondisi optimum ekstraksi akar
kelembak dengan metode ultrasonik menggunakan Response Surface
Methodology (RSM) berhasil dilakukan dan mendapatkan formula pada kondisi
optimum yaitu pada kombinasi suhu 45°C dan waktu ekstraksi 15 menit. Pada
kondisi ini diperoleh respon rendemen ekstrak sebesar 18,074%, kadar total
senyawa fenolik sebesar 163,060 mg GAE/g dan IC50 sebesar 49,373 mg/L.

Kata Kunci: Akar kelembak, ekstraksi, response surface methodology,uji fenolik,
antioksidan
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Pendahuluan

Kelembak (Rheum officinale L.) termasuk dalam Genus Rheum dari Famili
Polygonaceae. Akar kelembak dikenal sebagai salah satu obat tradisional yang
telah banyak digunakan untuk mengobati berbagai penyakit (Zhao dkk., 2011).
Biasanya digunakan untuk mengobati edema, sembelit, penyakit kuning, disentri,
gastritis, enteritis, tukak lambung, hepatitis, dan juga untuk pengobatan berbagai
perdarahan (Ling, 2013). Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan
manfaatnya sebagai antioksidan, antiangiogenesis, antibakteri, antikanker,
antitumor, antimutagenik, antiinflamasi dan antikarsinogenik. Banyaknya
manfaat dari akar kelembak disebabkan oleh komponen bioaktif yang terdapat
pada akar kelembak, termasuk antrakuinon, dianthrones, naftalin, tanin, stilben,
galoiglukosa, antosianin, flavonoid, polifenol, asam organik dan turunan
asilglukosa (Lin dkk., 2006). Antrakuinon, asam fenolik, dan tanin adalah
senyawa fenolik utama dalam akar kelembak (Cai dkk., 2004). Senyawa fenolik
pada akar kelembak menunjukan aktivitas antioksidan yang tinggi (Dimitrios,
2006).

Komponen bioaktif yang terkandung dalam tanaman dapat diperoleh melalui
proses ekstraksi salah satunya dengan metode ultrasonik. Pemilihan metode
ultrasonik dilakukan karena membutuhkan waktu lebih singkat, pelarut lebih
sedikit, hasil lebih melimpah serta kualitas kandungan senyawa kimia lebih baik
dibandingkan metode konvensional. Proses ekstraksi dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor, termasuk suhu ekstraksi dan lama waktu ekstraksi (Goli dkk.,
2005). Suhu ekstraksi yang terlalu rendah dan waktu ekstraksi yang terlalu
singkat tidak akan mengekstrak komponen bioaktif yang terdapat di bahan secara
maksimal. Hal ini karena proses difusi tidak berlangsung secara optimal sehingga
komponen bioaktif yang diperoleh rendah. Sedangkan suhu ekstraksi yang terlalu
tinggi dan waktu ekstraksi yang terlalu lama serta melampui batas optimum dapat
menyebabkan hilangnya senyawa-senyawa pada larutan karena terjadi proses
oksidasi (Ibrahim, 2015). Proses ekstraksi akan menghasilkan komponen bioaktif
yang optimal jika dilakukan pada suhu dan waktu ekstraksi yang tepat.

Penentuan kondisi optimal pada proses ekstraksi akar kelembak dapat dilakukan
dengan metode respon permukaan (response surface methodology (RSM)).
Metode RSM dipilih karena memiliki keunggulan yaitu tidak hanya menjelaskan
pengaruh variabel bebas, tapi juga menjelaskan korelasi antar variabel, mampu
menghasilkan model matematis yang menjelaskan proses kimia ataupun biokimia
serta memprediksi suatu respon. Metode ini dapat mempermudah pencarian
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wilayah optimum sehingga tidak perlu dilakukan percobaan berulang-ulang yang
membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar (Baz dan Boyaci,
2007).

Berdasarkan uraian di atas, senyawa fenolik pada akar kelembak berperan
penting dalam aktivitas antioksidan. Sejauh ini, penelitian untuk mengetahui
kondisi optimal pada proses ekstraksi akar kelembak menggunakan ultrasonik
dengan metode optimasi menggunakan response surface methodology (RSM)
belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui suhu dan lamanya waktu ekstraksi yang tepat agar diperoleh
karakteristik ekstrak akar kelembak yang memiliki rendemen ekstrak, senyawa
bioaktif golongan fenolik dan aktivitas antioksidan yang optimal dengan
menggunakan response surface methodology (RSM) central composite design
(CCD) dari software Design Expert 11.1.2.0.

Metode Pelaksanaan

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Organik, Departemen Kimia
Universitas Diponegoro. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah
seperangkat alat gelas, neraca analitik (Mettler Toledo dan Ohaus PA323),
grinder, ultrasonic bath (GTSONIC VGT-1730QTD), water bath, dan
spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S). Sedangkan bahan yang digunakan
dalam penelitian yaitu akar kelembak (Rheum Officinale L.), etanol, atanol pro
analisis, asam galat, Na2CO3, pereaksi Folin-Ciocalteu dan 1,1-difenil-2-
pikrihidrazil (DPPH).

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental dengan menggunakan metode
Response Surface Methodology (RSM). Pada penelitian ini rancangan desain
percobaan dilakukan dengan software Design Expert 11.1.2.0 menggunakan
Central Composite Design (CCD) dari Response Surface Methodology (RSM)
dengan 2 variabel faktor, yaitu temperatur ekstraksi (35, 40, 45 °C) dan waktu
ekstraksi (5, 10, 15 menit) terhadap respon rendemen ekstrak, kandungan
senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan. Rancangan percobaan Response
Surface Methodology dengan Softwere Design Expert 11.1.2.0 menghasilkan 13
running/perlakuan proses ekstraksi.
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Tahapan penelitian ini meliputi persiapan sampel, rancangan desain optimasi
dengan software Design Expert 11.1.2.0 menggunakan Central Composite
Design (CCD) dari Response Surface Methodology (RSM), ekstraksi berbantu
gelombang ultrasonik pada akar kelembak menggunakan perlakuan suhu dan
lamanya waktu ekstraksi berdasarkan hasil desain software Design Expert
11.1.2.0, pengujian respon meliputi: pengukuran rendemen ekstrak, penentuan
kadar total fenolik mengunakan metode Folin-Ciocalteu serta uji aktivitas
antioksidan ekstrak akar kelembak menggunakan metode peredaman radikal
bebas DPPH (1,1-difenil-2 pikrilhidrazil), analisis respon permukaan, optimasi
serta verifikasi kondisi optimum desain permukaan respon (Response Surface
Methodology).

Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian di laboratorium untuk proses ekstraksi berdasarkan
rancangan desain percobaan dengan software Design Expert 11.1.2.0 dan
pengukuran respon meliputi rendemen ekstrak, kadar total fenolik mengunakan
metode Folin-Ciocalteu serta uji aktivitas antioksidan ekstrak akar kelembak
menggunakan metode peredaman radikal bebas DPPH (1,1-difenil-2
pikrilhidrazil) maka didapatkan nilai respon rendemen, kadar total fenolik dan
aktivitas antioksidan pada masing-masing ekstrak. Hasil nilai respon rendemen,
kadar total fenolik dan aktivitas antioksidan ekstrak akar kelembak (Rheum
Officinale L.) dari rancangan Central Composite Design (CCD) disajikan dalam
tabel 1.
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Tabel 1. Hasil Respon pada Perlakuan Suhu dan Waktu Ektraksi Akar Kelembak

Faktor 1 Faktor 2 Respon 1 Respon 2 Respon
3

Run A :
Suhu
(°C)

B : Waktu
(menit)

Rendemen
Ekstrak (%)

Total Fenolik
(mg GAE/g
ekstrak)

IC50
(mg/L)

1 42,9289 10 13,537 170,745 32,3321
2 57,0711 10 13,408 158,894 30,1773
3 50 10 11,465 145,421 40,4345
4 55 5 14,248 151,949 59,6967
5 45 15 18,881 161,903 52,8046
6 50 10 11,495 134,634 50,8811
7 50 10 9,11 134,773 51,2618
8 50 17,0711 11,195 145,838 66,2138
9 50 10 10,48 137,18 44,9915
10 50 2,92893 10,785 132,921 66,2955
11 50 10 11,02 136,578 52,8063
12 55 15 9,315 142,227 62,0317
13 45 5 9,31 142,458 73,2363

Tabel 1 menunjukan bahwa ekstrak akar kelembak (Rheum Officinale L.)
memiliki nilai respon rendemen ekstrak sekitar 9,11-18,881%. Nilai respon
rendemen ekstrak tertinggi yaitu 18,881% didapatkan pada perlakuan suhu 45⁰C
dan waktu ekstraksi yaitu 15 menit. Sedangkan nilai respon rendemen ekstrak
terendah yaitu 9,11% didapatkan pada perlakuan suhu 50⁰C dan waktu ekstraksi
yaitu 10 menit. Sedangkan nilai respon kadar total senyawa fenolik sekitar
132,9213-170,7453 mg GAE/g ekstrak. Nilai respon kadar total senyawa fenolik
tertinggi yaitu 170,7453 mg GAE/g ekstrak didapatkan pada perlakuan suhu 43⁰C
dan waktu ekstraksi yaitu 10 menit. Sedangkan nilai respon kadar total senyawa
fenolik terendah yaitu 132,9213 mg GAE/g ekstrak didapatkan pada perlakuan
suhu 50⁰C dan waktu ekstraksi yaitu 3 menit. Ekstrak akar kelembak (Rheum
Officinale L.) memiliki nilai respon IC50 sekitar 30,166-73,2363 mg/L. Nilai
respon IC50 tertinggi yaitu 73,2363 mg/L didapatkan pada perlakuan suhu 45 ⁰C
dan waktu ekstraksi yaitu 5 menit dan nilai respon IC50 terendah 30,166 mg/L
yaitu didapatkan pada perlakuan suhu 57 ⁰C dan waktu ekstraksi yaitu 10 menit.

Tabel 1. digunakan untuk memperoleh data analisis respon permukaan,
persamaan model dan grafik kontur plot dan kurva permukaan respon. Model
tersebut digunakan untuk memperoleh kombinasi suhu dan lamanya waktu
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ekstraksi yang tepat untuk menghasilkan rendemen ekstrak, kadar total fenolik
dan aktivitas antioksidan yang optimal pada akar kelembak. Analisis respon
permukaan pada masing-masing respon disajikan pada tabel 2

Tabel 2. Analisis Variansi (ANOVA) pada Respon Aktivitas Oksidan, Kadar
Fenolik dan Rendemen Akar Kelembak

Respon Model

Matematika

Nilai P Lack of

Fit Tests

R2 Adjusted

R2

Adeq

Precision

Rendemen ekstrak kuadratik 0,0030 0,2720 0,8894 0,8105 10,8545

Kadar total fenolik kuadratik 0.0004 0.7312 0.9373 0.8925 13.3090

Aktivitas antioksidan kuadratik 0,0390 0,0824 0,7591 0,5871 6,9056

Hasil analisis variansi (ANOVA) untuk ketiga respon menunjukan nilai
probabilitas (P) kurang dari 5% (P<0,05) sehingga menunjukan nilai probabilitas
(P) yang signifikan (George dkk., 2020). Hal ini berarti model memiliki peluang
kesalahan kurang dari 0,05 sehingga menunjukan variabel-variabel penelitian
(temperatur dan lamanya waktu ekstraksi) memberikan pengaruh yang nyata
(signifikan) terhadap ketiga respon. Sedangkan nilai lack of fit ketiga model
mempunyai nilai yang lebih besar dari 5% (P>0,05) menunjukkan lack of fit yang
tidak signifikan. Nilai lack of fit yang tidak signifikan merupakan syarat untuk
model yang baik karena menunjukkan adanya kesesuaian data respon dengan
model (Keshani dkk., 2010). Nilai R2menunjukkan data yang dapat digambarkan
oleh model dan nilai Adjusted R2 menunjukkan variabel suhu dan lamanya waktu
ekstraksi memiliki keeratan hubungan dengan respon. Model cukup baik jika
nilai R2 lebih besar dari 0,75 (Le Man, 2010). Ketiga respon memiliki nilai R2

diatas 0,75 sehingga model ketiga respon sudah memenuhi syarat model yang
baik. Sedangkan nilai presisi yang memadai (Adequate Precision) ketiga respon
diatas 4 sehingga model memenuhi syarat model yang baik dan memadai. Model
yang baik adalah model yang memiliki nilai presisi yang memadai (Adequate
Precision) lebih besar dari 4 (Hepi dkk., 2021).
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Selanjutnya didapatkan persamaan response surface methodology (RSM) yang
diperoleh dari model yang terpilih pada hasil analisis variansi (ANOVA) untuk
optimasi kondisi proses ekstraksi berbantu ultrasonik terhadap ketiga respon.
Berikut persamaan yang diperoleh dari model yang terpilih pada ketiga respon.

Persamaan model matematika respon rendemen ekstrak :

(1)

Persamaan model matematika respon kadar total fenolik :

(2)

Persamaan model matematika respon aktivitas antioksidan :

(3)

Keterangan : ;

Pengaruh kombinasi suhu dan lamanya waktu ekstraksi terhadap masing-masing
respon dapat digambarkan dalam grafik kontur plot dan kurva permukaan respon.
Grafik kontur plot dan kurva permukaan masing-masing respon ditunjukan pada
gambar 1, 2 dan 3

Gambar 1. Grafik pengaruh suhu dan waktu terhadap respon rendemen
ekstrak akar kelembak, kontur plot (A) dan grafik 3 dimensi
(B)
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Gambar 2. Grafik pengaruh suhu dan waktu terhadap respon kadar total
senyawa fenolik ekstrak akar kelembak, kontur plot (A) dan
grafik 3 dimensi (B)

Gambar 3. Grafik pengaruh suhu dan waktu terhadap respon aktivitas
antioksidan ekstrak akar kelembak, kontur plot (A) dan grafik
3 dimensi (B)

Grafik kontur plot dan kurva permukaan respon pada gambar 1, 2 dan 3
menunjukan adanya hubungan antara kombinasi variabel suhu dan lamanya
waktu ekstraksi terhadap nilai respon. Grafik kontur plot dan grafik 3 dimensi
diperoleh dengan mem-plot nilai respon pada sumbu "x" dan "y". Sumbu "x"
adalah variabel suhu dan sumbu "y" adalah variabel waktu. Ragam warna pada
kontur plot dan grafik 3 dimensi menunjukan adanya perbedaan nilai respon.
Warna biru menunjukan nilai respon terendah dan warna merah menunjukan nilai
respon tertinggi. Kotak-kotak putih yang tersebar di kontur plot dan titik-titik
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yang terdapat di grafik 3 dimensi menunjukan nilai respon pada berbagai
perlakuan proses ekstraksi ultrasonik yang dilakukan. Bentuk permukaan dari
hubungan interaksi antar komponen ini dapat dilihat lebih jelas pada grafik 3
dimensi.

Model matematika yang diperoleh pada respon rendemen ekstrak (persamaan 1),
kadar total fenolik (persamaan 2) dan aktivitas antioksidan (persamaan 3)
digunakan untuk memperoleh solusi optimasi dengan kombinasi nilai variabel
suhu dan lamanya waktu ekstraksi serta prediksi nilai respon yang sesuai dengan
yang diinginkan menggunakan prosedur optimasi dalam software Design Expert
11.1.2.0. Semua variabel (suhu dan lamanya waktu ekstraksi) dan respon
(rendemen, kadar total fenolik dan aktivitas antioksidan) ditentukan tujuan
optimasinya. Komponen-komponen yang dioptimasi, tujuan optimasi, batas
bawah dan batas atas pada tahap optimasi formula disajikan dalam tabel 3

Tabel 3. Kriteria Nilai Optimasi Kondisi Ekstraksi dan Karakteristik
Ekstrak Akar Kelembak

Komponen Tujuan
Optimasi

Batas
Bawah

Batas Atas

suhu (°C) dalam kisaran 45 55
Waktu (menit) dalam kisaran 5 15
Rendemen ekstrak (%) Maksimal 9.11 18.881
Kadar total fenolik (mg GAE/g) Maksimal 132.921 170.745
Aktivitas antioksidan (mg/L) Minimal 30.1773 73.2363

Setelah tujuan optimasi dimasukan maka berdasarkan tahap optimasi, program
akan memberikan rekomendasi beberapa formula baru pada kondisi optimum.
Pemilihan formula baru pada kondisi optimum dilakukan berdasarkan nilai
desirability tertinggi. Nilai desirability yaitu nilai fungsi untuk tujuan optimasi
yang menunjukkan kemampuan Software Design Expert 11.1.2.0 untuk
memenuhi keinginan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada produk akhir.
Nilai desirability yang semakin mendekati nilai 1,0 menunjukkan kemampuan
Software Design Expert 11.1.2.0 untuk menghasilkan produk yang dikehendaki
semakin sesuai (Raissi dan Farsani, 2009). Rekomendasi beberapa formula baru
yang optimal menurut Software Design Expert 11.1.2.0 disajikan dalam tabel 4
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Tabel 4. Kondisi ekstraksi akar kelembak setelah proses optimasi

No Suhu
(°C)

Waktu
(menit)

Rendemen
ekstrak (%)

Total fenolik
(mg GAE/g)

IC50
(mg/L)

Desirability

1 45,00 15,00 17,464 165,026 48,300 0,749 Terpilih
2 45,08 15,00 17,347 164,440 48,541 0,739
3 45,00 14,25 16,735 163,347 46,058 0,734
4 55,00 5,256 14,774 151,076 49,951 0,532
5 55,00 5,184 14,825 151,137 50,244 0,532
6 55,00 5,380 14,685 150,972 49,461 0,532

Berdasarkan tabel 4 didapatkan 6 rekomendasi formula baru pada kondisi
optimum. Berdasarkan nilai desirability, formula dengan nilai desirability
mendekati 1,0 kemudian direkomendasikan oleh Software Design Expert 11.1.2.0
sebagai hasil proses optimasi yang paling optimal. Formula yang terpilih dan
direkomendasikan yaitu formula 1 yang memiliki nilai desirability tertinggi
diantara formula lainnya yaitu sebesar 0,749, dengan kombinasi suhu 45 °C dan
lamanya waktu ekstraksi 15 menit. Kondisi optimum ini diprediksi akan
menghasilkan nilai respon rendemen ekstrak sebesar 17,464%, nilai respon kadar
total senyawa fenolik sebesar 165,026 mg GAE/g ekstrak dan nilai respon IC50

sebesar 48,300 mg/L.

Formula yang terpilih dan direkomendasikan oleh Software Design
Expert 11.1.2.0 selanjutnya dilakukan verifikasi dengan melakukan pengujian di
laboratorium. Verifikasi dilakukan untuk menguji keakuratan model dengan cara
membandingkan nilai aktual yang didapat dari pengujian di laboratorium dengan
nilai prediksi yang didapat dari Software Design Expert 11.1.2.0 (Montgomery,
2013). Perbandingan nilai prediksi yang didapatkan oleh Software Design Expert
11.1.2.0 dengan hasil verifikasi kondisi optimum disajikan dalam tabel 5
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Tabel 5. Prediksi dan Hasil Verifikasi Nilai Respon Rekomendasi Formula
Optimum Hasil Optimasi Software Design Expert 11.1.2

Suhu
(°C)

Waktu
(menit)

Rendemen
ekstrak (%)

Total fenolik
(mg GAE/g)

IC50
(mg/L)

Prediksi
45.00 15.000

17.464 165.026 48.300
Verifikasi 18.074 163.060 49.373

Tingkat Ketepatan (%) 96.62 98.80 97.83

Berdasarkan tabel 5 menunjukan bahwa rekomendasi formula pada
kondisi optimum yaitu pada kombinasi suhu 45 °C dan waktu ekstraksi yaitu 15
menit menghasikan prediksi nilai respon rendemen ekstrak dari Software Design
Expert 11.1.2.0 yaitu sebesar 17,464%, sedangkan hasil dari pengujian di
laboratorium didapatkan nilai respon rendemen ekstrak sebesar 18,074%.
Prediksi nilai respon kadar total fenolik dari Software Design Expert 11.1.2.0
yaitu sebesar 165,026 mg GAE/g, sedangkan hasil dari pengujian di laboratorium
didapatkan nilai respon kadar total fenolik sebesar 163,060 mg GAE/g. Prediksi
nilai respon IC50 dari Software Design Expert 11.1.2.0 yaitu sebesar 48,300 mg/L,
sedangkan hasil dari pengujian di laboratorium didapatkan nilai respon IC50

sebesar 49,373 mg/L. Nilai respon rendemen ekstrak, kadar total fenolik dan
aktivitas antioksidan menunjukan presentase perbedaan tidak lebih dari 5% dan
nilai hasil verifikasi hampir mendekati nilai prediksi dari Software Design Expert
11.1.2.0 (≥95%) sehingga rekomendasi formula pada kondisi optimum ini dapat
diterima dan diandalkan dalam memprediksi nilai respon rendemen ekstrak,
kadar total fenolik dan aktivitas antioksidan. Hal ini sesuai dengan Wu dkk.
(2008) yang menyatakan formula hasil rekomendasi proses ekstraksi dari cukup
baik dan dapat diterima jika perbedaan nilai prediksi dengan nilai hasil pengujian
di laboratorium tidak lebih dari 5%. Selain itu, model dikatakan akurat dan dapat
diandalkan untuk memprediksi nilai respon jika tidak ada perbedaan signifikan
(≥95%) antara nilai prediksi dengan nilai hasil pengujian di laboratorium (Abu
Bakar dkk., 2020).
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Simpulan

Optimasi ekstraksi akar kelembak (Rheum officinale L.) berbantu gelombang
ultrasonik menggunakan Response Surface Methodology (RSM) berhasil
dilakukan dan mendapatkan formula pada kondisi optimum yaitu pada kombinasi
suhu 45 °C dan lamanya waktu ekstraksi yaitu 15 menit. Pada kondisi ini
diperoleh respon rendemen ekstrak sebesar 18,074%, kadar total senyawa fenolik
sebesar 163,060 mg GAE/g dan IC50 sebesar 49,373 mg/L.
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