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ABSTRAK 
 

Nama  : HARIRATUL JANNAH 
NIM  : 70100116021 
Jurusan : FARMASI 
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Peredaman Radikal Bebas DPPH ( 1,1- Diphenyl-2- 

Picryhydrazil ) Dan Potensi Tabir Surya Ekstrak Etil Asetat Rimpang 
Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbert (L). Smith)                                                                                                

Tabir surya adalah suatu zat atau bahan yang dapat melindungi kulit 
terhadap radiasi sinar ultra violet. Efektivitas sediaan tabir surya didasarkan pada 
penentuan nilai Sun Protection Factor (SPF), persentase eritema dan 
pigmentasinya, yang menunjukkan kemampuan produk tabir surya dalam 
melindungi kulit dari paparan sinar UV. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui potensi tabir surya dari ekstrak etil asetat rimpang lempuyang 
gajah. Dengan mengunakan metode spektrofotometer UV-Vis untuk penetuan nilai 
IC50 dan nilai potensi tabir surya.Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa nilai IC50 sebesar 98,109 ppm dan vitamin C sebesar7,79 ppm.Dan untuk 
hasil nilai %transmisi eritema dapat dinyatakan bahwa konsentrasi 150 ppm, 300 
ppm, dan 450 ppm yang didasarkan pada nilai %Transmisi eritema berturut-turut 
sebesar 10,904%, 9,121%, 6,568% yang termasuk kategori Regular suntan yang 
berada pada range (6-12%),Sedangkan untuk nilai %Transmisi pigmentasi pada 
konsentrasi 150 ppm dan 300 ppm sebesar 58,921%, 50,557% yang termasuk 
kategori Ekstra protection yang berada pada range (42-86%), untuk konsentrasi 450 
ppm sebesar 40,720% yang termasuk kategori Total block yang berada pada range 
(3-40) dan untuk Nilai SPF Ekstrak Rimpang lempuyang gajah memiliki nilai rata-
rara dari konsentrasi 150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm sebesar 2,588, 2,967, dan 
3,630 termasuk dalam kategori proteksi minimal. 
 
 
Kata Kunci : Tabir surya, Antioksidan, DPPH,spektrofotometer UV-Vis, Zingiber 

zerumbet (L).   
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ABSTRACT 
 

Name : HARIRATUL JANNAH 
NIM : 70100116021 
Department : PHARMACY 
Title          : Test Of DPPH Free Radical Reduction Activity (1,1- Diphenyl-2- 

Picryhydrazil) And Potential Syncreen Ethyl Acetate Extract Of 
Elephant Lempuyang (Zingiber Zerumbert (L). Smith) 

Sunscreen is a substance or material that can protect the skin against 
ultraviolet radiation. The effectiveness of sunscreen preparations is based on the 
determination of the value of the Sun Protection Factor (SPF), the percentage of 
erythema and pigmentation, which indicate the ability of sunscreen products to 
protect the skin from UV exposure. This study was conducted with the aim of 
knowing the potential of sunscreen from the ethyl acetate extract of the lempuyang 
elephant rhizome. Using the UV-Vis spectrophotometer method to determine the 
IC50 value and the potential value of sunscreen. Based on the results obtained, it 
shows that the IC50 value is 98.109 ppm andvitamin C is 7.79 ppm. And for the 
results of the % transmission of erythema it can be stated that the concentrations of 
150 ppm, 300 ppm, and 450 ppm are based on the value of % transmission of 
erythema, respectively. 10.904%, 9.121%, 6.568% which are included in the 
Regular suntan category which is in the range (6-12%), while for the % 
Transmission of pigmentation at a concentration of 150 ppm and 300 ppm it is 
58.921%, 50.557% which is included in the Extra protection category which is in 
the category of Extra protection in the range (42,86%), for a concentration of 450 
ppm at 40.720% which is included in the Total block category which is in the range 
(3-40). and for the SPF value of the elephant lempuyang rhizome extract has an 
average value of a concentration of 150 ppm, 300 ppm, and 450 ppm of 2,588, 
2,967, and 3,630 included in the minimal protection category. 
Keywords: Sunscreen, antioxidant, DPPH, Spectrophotometer UV-Vis, Zingiber 

zerumbet (L). Roscoe ex SM) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memperoleh 

penyinaran matahari yang cukup baik sepanjang tahun dan masyarakatnya identik 

dengan kulit yang sawo matang. Sinar matahari terbagi 2 yakni ada yang dapat 

dilihat (visibel) dan ada yang tidak dapat dilihat (in visibel). Frekuensi gelombang 

pancaran Sinar matahari yang dapat dilihat oleh mata yaitu lebih dari 400nm, 

sedangkan frekuensi gelombang pancaran sinar matahari tidak dapat dilihat dengan 

mata yaitu 10 nm-400 nm atau disebut dengan sinar ultra violet (Isfardiyana & 

Safitri, 2014). 

Sinar ultra violet (UV) mempunyai manfaat yang sangat baik bagi tubuh, 

salah satunya adalah untuk pembentukan Vitamin D3 atau Kolekalsiferol. Vitamin 

D3 berfungsi dalam metabolisme pembentukan tulang dan pertahanan sistem imun 

tubuh. Selain itu, radiasi sinar UV dapat dijadikan terapi dengan waktu yang cukup 

dan rutin diantaranya penyakit tuberkulosis, vitiligo dan psoriasis. Sisi lainnya, 

bahwa Radiasi sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan efek merugikan 

pada manusia. Menurut (Havas, 2008), Radiasi sinar ultra violet dari matahari  

dibagi menjadi tiga yakni dengan panjang gelombang 320nm-400 nm disebut sinar 

ultra violet A (UV A), dengan panjang gelombang 290nm-320 nm disebut sinar 

ultra violet B (UV B), dan dengan panjang gelombang 200nm-290 nm disebut sinar 

ultra violet C (UV C) (Pratiwi & Husni, 2017). 

Efek buruk dari radiasi sinar UV yang berlebihan diantaranya dapat 

menyebabkan jaringan epidermis kulit tidak cukup mampu melawan efek negatif 

seperti merusak sistem imun, katarak, dan kelainan kulit seperti kulit terbakar, 

eritema, non melanoma, kanker kulit maupun penuaan dini (hiperpigmentasi), 

sehingga diharuskan untuk perlindungan diri baik secara fisik dengan cara menutupi 
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tubuh semisal menggunakan topi, payung, atau jaket dan lebih efisien secara kimia 

dengan menggunakan kosmetika tabir surya baik dari sintetik ataupun bahan alam 

(Anugerah, Putri et al., 2016). 

Tabir surya adalah suatu zat atau bahan yang dapat melindungi kulit 

terhadap radiasi sinar ultra violet. Efektivitas sediaan tabir surya didasarkan pada 

penentuan nilai Sun Protection Factor (SPF), persentase eritema dan 

pigmentasinya, yang menunjukkan kemampuan produk tabir surya dalam 

melindungi kulit dari paparan sinar UV (Rusita, Y, Dwi; Indarto, 2017). FDA atau 

(Food Drug Administration) membagi tabir surya dari kemampuannya berpenetrasi 

diantaranya, Minimal (bila SPF antara 2-4), Sedang (bila SPF antara 4-6), Ekstra 

(bila SPF antara 6-8), Maksimal (bila SPF antara 8-15), dan Ultra (bila SF lebih dari 

15) (Damogalad et al., 2013) 

Beberapa golongan senyawa aktif yang digunakan tabir surya yaitu 

Flavonoid, tanin, antarquinon, sinamat yang telah memiliki kemampuan sebagai 

perlindungan terhadap sinar UV ( Hogade, 2010: 56). Senyawa fenolik khusunya 

golongan flavonoid dan tanin mempunyai potensi tabir surya karena adanya gugus 

kromofor (ikatan rangkap terkonjugasi) yang mampu menyerap sinar UV, baik UV 

A ataupun UV B sehingga mengurangi intensitasnya pada kulit (Shovyana dkk, 

2013). 

Saat ini industri farmasi bidang kosmetik terus menerus mengembangkan 

produknya yang berasal dari bahan alam ini sesuai dengan slogan “back to nature”, 

dan besarnya respon positif dari masyarakat mengatakan bahwa formulasi dari 

bahan alam dianggap lebih aman digunakan, kemudian dampak negatifnya yang 

kurang dibandingkan dengan yang terbuat dari bahan kimia yang dimana pada zat 

aktif senyawa tabir surya kebanyakan daya absorbsi sinar UV dapat menyebabkan 

terjadinya iritasi pada kulit maupun alergi (Juanita & Juliadi, 2020). 
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Salah satu bahan alam yang berpotensi adalah Lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L. Smith) yang termasuk dari golongan keluarga Zingiberaceae yang 

merupakan golongan temu-temuan atau jahe-jahean yang memiliki nilai ekonomi 

dan potensi pengobatan, tanaman ini tersebar di wilayah Asia Selatan salah satunya 

di Indonesia, khususnya di sulawasi selatan. Masyarakat Bugis mengenal tanaman 

ini dengan nama Lippujang. Tanaman ini dapat di budidaya dan hidup secara liar, 

tumbuh di tempat yang lembab, teduh tanah bahkan diatas sisa batang pohon yang 

basah. Bagian tanaman yang diambil adalah rimpangnya, Lempuyang gajah 

dijadikan sebagai bahan bedak tradisional dan sebagai campuran untuk mandi uap. 

Hasil penelitian Somchit et al. (2003) menemukan bahwa lempuyang gajah 

berkhasiat untuk penyakit demam, nyeri (antipiretik), peradangan (anti inflamasi), 

asam lambung/ tukak lambung (anti ulcer), pereda nyeri (analgesik), dan 

antimikroba. Ini dikarenakan rhizoma lempuyang gajah terkandung metabolit 

sekunder berupa alkaloid, saponin, flavonoid, poliphenol dan esensial oil (Syamsuri 

& Alang, 2021). 

Antioksidan alami dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan yang banyak 

mengandung vitamin C, beta karoten, dan senyawa polifenol seperti flavonoid, fenil 

propanoid, santon, antrakuinon, lignan (Robby G. M. dkk,2018). Dimana diketahui 

semakin kecil nilai lC50 nya maka aktivitas antioksidan senyawa akan semakin 

tinggi. Antioksidan merupakan suatu zat yang dapat menetralkan radikal bebas 

sehingga melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit dengan cara mengikat 

radikal bebas. Kemudian  kandungan Antioksidan yang tinggi akan mempengaruhi 

besar kecilnya nilai SPF yang dimana semakin Besar nilai SPF, semakin besar juga 

daya protecion terhadap radikal bebas. Radikal bebas merupakan molekul sangat 

reaktif yang dapat merusak sel dan salah satu bentuk dari senyawa oksigen reaktif 

yang dapat merusak sel dan salah satu bentuk dari senyawa oksigen reaktif yang 
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memiliki elektron tidak berpasangan (Winarsi,2007). Radikal bebas dengan jumlah 

yang berlebih akan merusak collagen skin, sehingga kulit akan kehilangan 

elastisitasnya dan akan menyebabkan terjadinya keriput.  

Berdasarkan uraian tersebut, rimpang lempuyang gajah berpotensi sebagai 

tabir surya. Namun belum ada penelitian ilmiah yang menguji potensi tersebut. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensinya sebagai tabir 

surya, kemudian menghitung nilai SPF (Sun Protecting Factor) serta % transmisi 

pigmentasi dan % transmisi eritema. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi tabir surya dari ekstrak etil asetat rimpang lempuyang 

gajah (Zingibert zerumbet (L) Smith.) berdasarkan nilai Sun Protection Factor 

(SPF), %Transmisi Eritema, dan % Transmisi pigmentasi? 

2. Apa kategori tabir surya dari ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L) Smith)? 

C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui potensi tabir surya dari ekstrak etil asetat rimpang lempuyang 

gajah, mengetahui nilai Sun Protection Factor (SPF),% Transmisi Eritema 

dan % Transmisi Pigmentasi ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah. 

2. Mengetahui kategori tabir surya dari ekstrak etanol rimpang lempuyang 

gajah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Diketahui hasil ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah yang berpotensi 

sebagai tabir surya 

2. Diperoleh data ilmiah nilai Sun Protecting Factor (SPF), nilai persen 

transmisi eritema dan nilai persen pigmentasi pada ekstrak etil asetat 
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rimpang lempuyang gajah sebagai potensi tabir surya dan sebagai 

pengembangan referensi ilmu farmasi. 

3. Diperoleh kategori tabir surya ektrak etil asetat rimpang lempuyang gajah 

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup 

1. Definisi Operasional 

a. Potensi tabir surya merupakan ukuran atau kemampuan suatu sediaan yang dapat 

menyerap, menghaburkan, ataupun memantulkan sinar UV yang dapat 

melindungi kulit dari paparan sinar matahari. 

b. Tabir surya adalah salah satu produk perawatan kulit yang memiliki fungsi 

sebagai penghalang pengaruh sinar matahari yang dapat merusak kulit. 

c. Eritema adalah penyakit kulit akut yang ditandai dengan adanya reaksi 

hipersensivitas serta infeksi yang terjadi pada kulit. 

d. SPF atau sering dikenal sebagai Sun Protection Factor yang merupakan suatu 

zat yang terkandung dalam produk perawatan kulit yang dapat melindungi kulit 

dari sinar matahari langsung. 

e. Presentasi transmisi eritema atau pigmentasi merupakan perbandingan jumlah 

energi yang terdapat pada sinar UV. 

f. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan hasil ekstraksi dari 

semplisia nabati ataupun hewani dengan mengunakan pelarut yang sesuai. 

g. Lempuyang gajah adalah sejenis rempah-rempah yang dapat dijadikan sebagai 

obat serta dapat dijadikan jamu. 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini dengan melakukan uji 

aktivitas ekstrak rimpang lempuyang gajah sebagai potensi tabir surya, lalu 

menetapkan nilai SPF, nilai eritema, pigmentasi nya berdasarkan data analisis yang 

diperoleh. 



6 
 

 

 

F. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang dilakukan Musyirna Rahmah Nasution, Afrida Yeti, bella 

Ardhyati pada Tahun 2021 dengan judul “Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak 

Etanol Daun Tenggek Burung (Euodia Redlevi) Secara In Vitro”.  Pengujian 

aktivitas tabir surya dilakukan dengan menentukan nilai persentase 

Transmisi eritema (%Te), Transmisi pigmentasi (%Tp), dan Sun Protection 

Factor (SPF) menggunakan microplate reader.  Berdasarkan hasil pengujian 

ekstrak etanol daun tenggek burung (Euodia redlevi) menunjukan aktivitas 

tabir surya yang baik pada konsentrasi 250 ppm dengan nilai %Te sebesar 

0,4252% (Sunblock), nilai %Tp sebesar 0,3150% (Sunblock) dan nilai Sun 

Protection Factor (SPF) 21,624 (proteksi ultra). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Emma Susanti dan Susi Lestari Tahun 2019 

dengan judul “Uji Aktivitas Tabir Surya Ekstrak Etanol Tumbuhan 

Sembung Rambat (Mikania Micrantha Kunth) Secara In Vitro“. Metoda uji 

aktivitas tabir surya dilakukan secara in vitro menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Uji aktivitas tabir surya dilakukan dengan 

menghitung nilai persen transmisi eritema (% Te) dan nilai persen transmisi 

pigmentasi (% Tp), serta nilai SPF. Hasil perhitungan nilai persen transmisi 

eritema (%Te) serta kategori tabir suryapada konsentrasi 100, 150, 200 dan 

250 ppm berturut-turut adalah 11,3024 % (suntan standar); 3,5238 % 

(proteksi ekstra); 1,3865 % (proteksi ekstra) dan 0,3838 % (sunblock). Hasil 

perhitungan nilai persen transmisi pigmentasi (% Tp) serta kategori tabir 

surya pada konsentrasi 100, 150, 200 dan 250 ppm berturut-turut adalah 

11,0254; 3,7011; 1,7447 dan 0,5462 % semuanya dengan kategori sunblock. 

Nilai SPF pada konsentrasi 250 ppm adalah 42,8810 dengan kategori 
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perlindungan tinggi. Konsentrasi yang berpotensi dikembangkan menjadi 

sediaan tabir surya alami yaitu pada konsentrasi 250 ppm 

3. Penelitian yang di lakukan oleh Haeria, Surya Ningsi dan Israyani dengan     

judul “Penentuan Potensi Ekstrak Tabir Surya Klika Anak Dara (Croton 

oblongus Burm F.)” tahun 2014.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Nilai SPF, persen transmisi eritema (% Te), dan persen transmisi pigmentasi 

(% Tp) dari ekstrak klika anak dara (Croton oblongus Burm f.) dengan 

metode spektrofotometer UV-Vis.  Penentuan nilai SPF tabir surya 

ditentukan berdasarkan perhitungan %Te dan %Tp.  Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa SPF nilai ekstrak dengan konsentrasi 300 ppm sebesar 

2.991, sedangkan Nilai %Transmisi eritema sebesar 22, 655%, dan nilai 

%Transmisi pigmentasi sebesar 26,837%.  Nilai SPF dapat ditentukan 

ekstrak klika anak dara (Croton oblongus Burm f.) pada konsentrasi 300 

ppm memiliki tingkat perlindungan minimal dan tabir surya untuk hasil nilai 

%Te dan %Tp ekstrak klika anak dara (Croton oblongus Burm f.) dikatakan 

tidak mampu menahan kulit untuk mencegah kemerahan/eritema, tetapi 

dapat menahan pigmentasi atau penggelapan kulit. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dita F. Alhabsyi1, Edi Suryanto2 dan Defny 

S. Wewengkang dengan judul “Aktivitas Antioksidan Dan Tabir Surya Pada 

Ekstrak Kulit Buah Pisang Goroho(Musa acuminate L.)” tahun 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk menetukan nilai aktivitas antioksidan dan 

nilai tabir surya pada ekstrak kulit buah pisang goroho (Musa acuminate L.). 

Metoda uji aktivitas tabir surya dilakukan secara in vitro menggunakan 

spektrofotometri UV-VIS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

ekstrak kulit buah pisang goroho mengandung senyawa fenolik, flavonoid 

dan tanin. Ekstrak etanol memilki nilai aktivitas antioksidan yang paling 



8 
 

 

tinggi yaitu 75,71%, diikuti ekstrak metanol 74,29% dan ekstrak etil asetat 

73,37%. Hasil perhitungan nilai SPF yang paling tinggi juga terdapat pada 

ekstrak etanol dan diikuti oleh metanol dan etil asetat. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 

A. Uraian Tanaman 

 

 

 

Gambar 1. Lempuyang Gajah (BPOM, 2010)  

1. Klasifikasi Tanaman   (Tjitrosoepomo, 2013). 

Diviso : Spermatophyta  

Sub division : Angiospermae 

Class  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingeberales 

Famili :  Zingiberaceae 

Genus :  Zingiber 

Spesies :  Zingiber zerumbet  

2. Nama Daerah  

Lippujang (bulukumba), Lippujjang (Luwu), kampuja (Bima), Lippujang 

(Soppeng), Lempuyang kapur (Jawa), lampojaang peak (Madura), Lempuyang 

pahit (Sunda), Lempuyang emprit (Jawa Tengah).  

3. Morfologi tumbuhan  

Rimpangnya memiliki rasa  pahit dengan bau aromatik khas.  Rimpang 

berbentuk kepingan pipih, ringan, bentuk tidak beraturan, tebal sampai  5 mm 

dengan permukaan luar tidak rata, berkerut dan berwarna kuning pucat  kecoklatan. 

Bidang irisannya berwarna lebih muda dari permukaan luar dengan korteks sempit 

(lebar ± 2 mm). Bekas patahannya tidak rata dan berserat.  
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Bagian luarnya berwarna coklat kekuningan sampai kuning pucat dan 

beraluralur memanjang serta memberikan bekas patahan tidak rata dan berserat 

(Dep Kes RI, 1978). 

4. Kandungan kimia 

Tanaman lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L) Smith) terutama pada 

bagian rimpangnya mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol dan minyak 

atsiri  (Rejeki & Priyandari, 2017). 

Rimpang Zingiber zerumbet mengandung senyawa yang beragam. 

Penentuan kromatogram ekstrak etanol Zingiber zerumbet dengan KLT 

menyebutkan bahwa mengandung senyawa terpen, minyak atsiri yaitu 

zerumbone, flavonoid, saponin dan polifenol dalam rimpang Zingiber zerumbet 

(Octaviani, 2007; Andasari, 2011; Puspitasari, 2011; Rengginasti, 2008). 

Rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet mengandung kurkumin, 

suatu zat warna kuning, 3”,4”-diasetilafzelin yang mempunyai efek sitotoksik 

(Sudarsono, 2002), p-hydroxybenzaldehyde, vanillin, turunan kaemferol (Jang 

et al., 2004), 6- methoxy-2E, 9E-humuladien-8-one dan stigmast-4-en-3-one 

(Jang et al., 2005). Minyak atsiri rimpang terdiri dari sineol, dipenten, limonene, 

kariofilen, akurkumen, γ-kadimen, kariofileknosid, humulen epoksid, I dan 

II;heksahidrohumulenol II, heksa-hidro humulenon, zerumbonoksid; kamfen 

(16%), humulen (17%); zerumbone (36%) (Sudarsono, 2002) (Suhirman et al., 

2006). 

5. Khasiat tanaman 

Zingiber zerumbet sebagai bahan obat berhubungan dengan kandungan 

metabolit sekundernya. Sebagai bahan obat rhizoma dari Zingiber zerumbet 

digunakan sebagai antipiretik, anti inflamasi, anti ulcer, analgesik dan anti mikroba 

(Somchit et al. 2003). Rhizoma Zingiber zerumbet. Zingiber zerumbet dimanfaatkan 

sebagai obat diare, disentri, gangguan lambung, dan mengurangi rasa sakit (Silalahi, 

2018). 
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Rimpang dari tanaman lempuyang gajah (Zingiber zerumbet) memiliki 

khasiat sebagai stomakik, karminativa dan stimulan. Rimpang lempuyang gajah 

juga bermanfaat sebagai tonikum, obat luar, anti kejang dan penambah nafsu makan 

(Rejeki & Priyandari, 2017). 

Lempuyang gajah mengandung senyawa kurkuminoid yang mempunyai 

banyak manfaat seperti anti kanker. Kurkumin sebagai salah satu senyawa 

pendukung kurkuminoid telah banyak dimanfaatkan (Suhirman et al., 2006). 

Zerumbone yang merupakan senyawa sesquiterpenoid monosiklik yang 

memiliki aktivitas antikanker yang menjanjikan. Senyawa ini dapat ditemukan 

banyak pada rimpang terutama dari tanaman lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

L.) dan lempuyang wangi (Zingiber aromaticum Val.). Beberapa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sesquiterpenoid zerumbone mempunyai aktivitas 

antiinflamasi, analgetik, antitumor, pengobatan luka memar dari pukulan, sebagai 

ramuan untuk sakit perut, sebagai obat bius sakit gigi, untuk panu dan kurap, isi 

cairan bening dari bunga digunakan sebagai bahan dasar sampo, untuk menambah 

nafsu makan, menyembuhkan penyakit kuning dan empedu (Lallo et al., 2018) 

B. Anatomi Fisiologi Kulit 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur kulit (Mescher Al, 2013) 
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1. Definisi Kulit 

Kulit adalah jaringan atau lapisan yang menyelimuti seluruh bagian tubuh 

dan melindungi dan membungkus tubuh dari bahaya yang datang dari luar. Kulit 

berfungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai serangan trauma/cedera dan 

penahan terhadap jamur, virus, dan bakteri. Kehilangan panas dan penyimpanan 

panas diatur oleh vasodilatasi atau sekresi kelenjar-kelenjar keringat oleh kulit. 

Kulit terdiri dari tiga lapisan, yaitu epidermis, dermis dan jaringan subkutan 

(Wibowo, 2005 ; Effendi, 1999). 

2. Struktur Kulit 

Kulit manusia tersusun atas 3 lapisan utama, dari luar ke dalam yakni 

epidermis (non-viable dan viable epidermis), dermis, dan endodermis. Ketiga 

lapisan tersebut berbeda dari segi anatomi, morfologi, senyawa penyusun, sifat dan 

fungsinya (Isriany, 2013). 

Lapisan terluar merupakan turunan dari ectoderm yang disebut epidermis. 

Epidermis terhubung dengan dermis oleh taut dermo-epidermic (dermo-epidermic 

junction). Di bawah dermis terdapat lapisan hypodermis (endodermis). Setiap 

lapisan dilalui oleh ujung-ujung saraf dan pembuluh darah. Pembuluh darah yang 

perifer yang melintasi kulit mengalirkan darah sebanyak 0,3 Ml/jam/cm3. Total 

luas area pembuluh darah intrakutan yang tersedia untuk pelintasan langsung obat 

ke sirkulasi sistemik sejumlah 100%-200% dari area kulit. Pada kulit terserbar 

adneksa kulit berupa folikel rambut dan kelenjar (Isriany, 2013). 

a. Epidermis 

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit atau disebut lapisan ari terdiri 

dari :  

1) Stratum korneum, disebut lapisan tanduk yaitu sel-selnya mati, selnya 
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berukuran tipis, datar, tidak memiliki inti sel dan mengandung zat keratin.  

2) Stratum lusidum, yaitu memiliki bentuk sel pipih, memiliki batas yang 

tegas, tetapi tidak ada inti, terletak di bawah stratum korneum. Dibawah 

telapak kaki. Di dalam lapisan nya terlihat seperti pita yang bening, batas-

batas sudah tidak begitu terlihat.  

3) Stratum glanulosum atau lapisan kerateohialin terdiri dari sel berisi inti dan 

glanulosum.  

4) Zona germinalis, terletak dibawah lapisan tanduk dan memiliki dua lapisan 

epitel yang tidak tegas.  

5) Sel berduri, yaitu sel dengan fibril halus yang menyambung sel satu dengan 

yang lainnya, sehingga setiap sel seakan-akan tampak berduri.  

6) Sel basale atau stratum germinativum, sel ini berfungsi memproduksi sel 

epidermis baru secara terus-menerus. Sel ini disusun dengan teratur, 

berurutan dan kedap sehingga membentuk lapisan pertama atau lapisan dua 

sel pertama dari sel basal yang letaknya diatas papilla dermis  (Susanto dan 

Ari, 2013). 

b. Dermis 

Dermis berada dibawah lapisan epidermis. Dermis adalah jaringan ikat 

longgar terdiri atas sel-sel fibrinoplas yang mengeluarkan elastin dan protein 

kolagen. Dermis dapat merenggang dan memiliki daya tahan apabila Serabut-

serabut protein kolagen dan elastin tersusun secara acak (Corwin, 2009).  

Dermis terdiri atas stratum papilaris dan stratum retikularis, batas antara 

kedua lapisan tidak tegas, serat antaranya saling mengikat (Kalangi, 2013), 

 

1) Stratum papilaris  
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Lapisan ini tersusun lebih longgar, ditandai oleh adanya papila dermis yang 

jumlahnya bervariasi antara 50 – 250/mm2 . Jumlahnya terbanyak dan lebih dalam 

pada daerah di mana tekanan paling besar, seperti pada telapak kaki. Sebagian 

besar papila mengandung pembuluh-pembuluh kapiler yang memberi nutrisi pada 

epitel di atasnya. Papila lainnya mengandung badan akhir saraf sensoris yaitu 

badan Meissner. Tepat di bawah epidermis serat-serat kolagen tersusun rapat. 

2) Stratum retikularis  

Lapisan ini lebih tebal dan dalam. Berkas-berkas kolagen kasar dan 

sejumlah kecil serat elastin membentuk jalinan yang padat ireguler. Pada bagian 

lebih dalam, jalinan lebih terbuka, rongga-rongga di antaranya terisi jaringan 

lemak, kelenjar keringat dan sebasea, serta folikel rambut. Serat otot polos juga 

ditemukan pada tempat-tempat tertentu, seperti folikel rambut, skrotum, 

preputium, dan puting payudara. Pada kulit wajah dan leher, serat otot skelet 

menyusupi jaringan ikat pada dermis. Otot-otot ini berperan untuk ekspresi wajah. 

Lapisan retikular menyatu dengan hipodermis/fasia superfisialis di bawahnya 

yaitu jaringan ikat longgar yang banyak mengandung sel lemak.  

3) Sel-sel dermis  

Jumlah sel dalam dermis relatif sedikit. Sel-sel dermis merupakan sel-sel 

jaringan ikat seperti fibroblas, sel lemak, sedikit makrofag dan sel mast.  

c. Hipodermis 

Sebuah lapisan subkutan di bawah retikularis dermis disebut hipodermis. 

Ia berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi 

terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa di antaranya menyatu 

dengan yang dari dermis. Pada daerah tertentu, seperti punggung tangan, lapis ini 

meungkinkan gerakan kulit di atas struktur di bawahnya. Di daerah lain, serat-serat 
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yang masuk ke dermis lebih banyak dan kulit relatif sukar digerakkan. Sel-sel 

lemak lebih banyak daripada dalam dermis. Jumlahnya tergantung jenis kelamin 

dan keadaan gizinya. Lemak subkutan cenderung mengumpul di daerah tertentu. 

Tidak ada atau sedikit lemak ditemukan dalam jaringan subkutan kelopak mata 

atau penis, namun di abdomen, paha, dan bokong, dapat mencapai ketebalan 3 cm 

atau lebih. Lapisan lemak ini disebut pannikulus adiposus. 

3. Warna Kulit 

Warna kulit ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: pigmen melanin berwarna 

coklat dalam stratum basal, derajat oksigenasi darah dan keadaan pembuluh darah 

dalam dermis yang memberi warna merah serta pigmen empedu dan karoten dalam 

lemak subkutan yang memberi warna kekuningan. Perbedaan warna kulit tidak 

berhubungan dengan jumlah melanosit tetapi disebabkan oleh jumlah granul-granul 

melanin yang ditemukan dalam keratinosit (Kalangi, 2013). 

Dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit, yang paling menentukan 

warna kulit adalah pigmen melanin. Banyaknya pigmen melanin di dalam kulit 

ditentukan oleh faktor-faktor ras, individu, dan lingkungan (Kusantati, 2008). 

Melanin dan mekanisme pigmentasi (tanning) adalah pigmen alamiah kulit 

yang memberikan warna coklat. Proses pembentukan pigmen melanin terjadi pada 

butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit terjadi pada butir-

butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat diantara sel-

sel keratinosit didalam lapisan basal (Stratum germinativum).  

Pembentukan melanosom di dalam melanosit melalui 4 fase (Tranggono, 

2007) yaitu : 

a. Fase I : permulaan pembentukan melanosom dari matriks protein dan tirosinase, 
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diliputi membran dan berbentuk veikula bulat. 

b. Fase II : disebut premelanosum, pembentukan belum sempurna belum terlihat 

adanya pembentukan melanin. 

c. Fase III : mulai nampak adanya deposit melanin di dalam membran vesikula. 

Disini mulai terjadi melanisasi melanosom 

d. Fase IV : deposit melanin memenuhi melanosom yang merupakan partikel-

partikel padat dan berbentuk sama. 

           Pembentukan melanin di dalam melanosit sangat kompleks. Ada 2 macam 

pigmen melanin dengan variasi warna yang terjadi (Tranggono, 2007): 

a. Eumelanin memberikan warna gelap, terutama hitam, cokelat dan variasinya, 

serta mengandung nitrogen. 

b. Feomelanin memberikan warna cerah, kuning sampai merah, mengandung 

nitrogen dan sulfur. 

 

4. Sun Protecting Factor 

Efektifitas dari suatu sediaan tabir surya dapat ditunjukkan salah satunya 

adalah dengan nilai sun protection factor (SPF), yang didefinisikan sebagai jumlah 

energi UV yang dibutuhkan untuk mencapai minimal erythema dose (MED) pada 

kulit yang dilindungi oleh suatu tabir surya, dibagi dengan jumlah energi UV yang 

dibutuhkan untuk mencapai MED pada kulit yang tidak diberikan perlindungan. 

MED didefinisikan sebagai jangka waktu terendah atau dosis radiasi sinar UV yang 

dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya erythema (Wood & Murphy, 2000). 

Nilai SPF merupakan perbandingan Minimal Erythema Dose (MED) pada 

kulit manusia yang terlindungi tabir surya dengan MED tanpa perlindungan tabir 

surya. Sun Protection Factor (SPF) merupakan indikator universal yang 

menjelaskan tentang keefektifan dari suatu produk atau zat yang bersifat UV 
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17nergy17r17, semakin tinggi nilai SPF dari suatu produk atau zat aktif tabir surya 

maka semakin efektif melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UV (Dutra et al., 

2004). 

 Pengukuran nilai SPF suatu sediaan tabir surya dapat dilakukan secara in 

vitro dan in vivo. Metode pengukuran nilai SPF secara in vitro secara umum terbagi 

dalam dua tipe. Tipe pertama adalah dengan cara mengukur serapan atau transmisi 

radiasi UV melalui lapisan produk tabir surya pada plat kuarsa atau biomembran. 

Tipe yang kedua adalah dengan menentukan karakteristik serapan tabir surya 

menggunakan analisis secara spektrofotometri larutan hasil pengenceran dari tabir 

surya yang diuji (Pratama, 2015) 

Tabel 1. Keefektifan Sediaan Tabir Surya berdasarkan Nilai SPF (Wilkinson 

dan Moore, 1982 dalam Indriani, 2018) 

No. Nilai SPF Kategori Proteksi Tabir Surya 

1. 2-4 Proteksi minimal 

2. 4-6 Ptoteksi sedang 

3. 6-8 Proteksi ekstrak 

4. 8-15 Proteksi maksimal 

5. >15 Proteksi ultra 

 

FDA mengharuskan semua tabir surya mengandung Sun Protection Factor 

(SPF). Kisaran SPF dimulai dari 2 sampai lebih dari 50, Tabir surya dianjurkan 

dengan paling sedikit SPF 15. Peringkat SPF tabir surya dihitung dengan 

membandingkan jumlah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan kulit terbakar 

sinar matahari pada kulit dilindungi tabir surya dengan jumlah waktu yang 
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diperlukan untuk menyebabkan kulit terbakar pada kulit yang tidak terlindungi 

(Lavi, 2013). 

Tabir surya dengan SPF menyatakan lamanya kulit seseorang berada 

dibawah sinar matahari tanpa mengalami sunburn. Sedang angka SPF menyatakan 

berapa kali daya tahan alami kulit dilipat gandakan sehingga aman dibawah sinar 

matahari tanpa mengalami sunburn (Shovyana dkk, 2013). 

Persen transmisi eritema (%Te) menggambarkan jumlah sinar matahari 

yang diteruskan setelah mengenai tabir surya, sehingga dapat menyebabkan eritema 

kulit (Kulit menjadi kemerahan). Demikian juga persen transmisi pigmentasi tabir 

surya sehingga dapat menyebabkan pigmentasi kulit (Kulit menjadi gelap) 

(Sugihartini, 2011). 

5. Eritema dan Pigmentasi 

Eritema merupakan salah satu tanda terjadinya proses inflamasi akibat 

paparan sinar UV dan terjadi apabila volume darah dalam pembuluh darah dermis 

meningkat hingga 38% di atas volume normal, sedangkan pigmentasi adalah 

perubahan warna kulit seseorang yang disebabkan adanya penyakit atau perlukan 

yang bisa menimbulkan perubahan warna yang lebih gelap akibat peningkatan 

jumlah melanin (Yulistiati, 2002). 

a. Reaksi sunburn (eritema) 

Sunburn merupakan peradangan yang terjadi pada kulit akibat interaksi 

berlebihan terhadap sinar UV dan merupakan efek yang paling jelas terlihat dengan 

gejala berupa kemerahan (eritema) pada kulit yang dapat disertai nyeri, rasa hangat 

maupun gatal. Sinar UV B lebih berperan dalam menimbulkan sunburn pada kulit. 

Sunburn terjadi dalam 6-24 jam setelah paparan sinar matahari dan dapat 

menghilang dalam 3-5 hari. Namun gejala sunburn dapat lebih berat disertai dengan 
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bengkak dan demam apalila paparan sinar matahari kuat, lama dan tipe kulit 

individu yang terpapar (Bambang, 2014; Etnawati, 2013). 

Reaksi eritema ini selain disebabkan karena kerusakan cell prickle epidermis 

yang berakibat terjadi oedema juga terjadi pelepasan histamine like substance 

karena mast sel pada lapisan dermis mengalami lisis, sehingga timbul vasodilatasi. 

Derajat Sunburn yang ditimbulkan oleh spektrum sinar UVB berdasarkan 

frekuensi dan lamanya penyinaran digolongkan menjadi empat, yaitu : 

1) Minimal Parcetible Erythema 

Pada kulit timbul warna kemerahan (merah muda) akibat kontak sinar 

matahari selama 20 menit 

2) Vivid Erythema 

Pada kulit timbul warna merah terang, tanpa disertai rasa sakit akibat kontak 

sinar mataharu selama 50 menit 

3) Painful Burn 

Disamping timbul vivid erythema juga disertai rasa sakit yang ringan pada 

kulit akibat kontak sinar matahari selama 100 menit. 

4) Blistering Burn 

Disamping timbul vivid erythema juga disertai rasa sakit yang hebat sekali 

bahkan terjadi pengelupasan dan pelepuhan kulit, akibat kontak dengan sinar 

matahari selama 200 menit. 

b. Reaksi Tanning (pigmentasi) 

Reaksi pigmentasi selain ditimbulkan oleh radiasi spektrum sinar UV, juga 

spekttrum sinar tampak. Tetapi derajat pigmentasi yang ditimbulkan sangat 

bervariasi tergantung frekuensi dan lamanya penyinaran. 

1) Immediate Tanning 
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Dalam waktu beberapa menit setelah kulit terkena sinar matahari, timbul 

warna kegelapan (pigmentasi) yang segera, dan mencapai puncaknya satu jam 

kemudain. Selanjutnya warna kegelapan pada kulit mulai hilang antara dua sampai 

empat jam kemudian. 

Reaksi tersebut tejadi karena fotooksidasi granul-granul melanin yang 

berada di permukaan lapisan epidermis kulit akibat radiasi sinar UV pada rentang 

panjang gelombang 300-600 nm, dan mencapai puncak pada panjang gelombang 

340-360 nm. 

2) Delayed Tanning  

Sehari setelah kontak sinar matahari pada kulit timbul warna kegelapan.Tapi 

warna gelap tersebut sudah tampak satu jam setelah terkena sinar matahari dan 

mencapai puncak 10 jam kemudian, selanjutnya hilang antara 100-200 jam. 

Reaksi tersebut terjadi karena migrasi granul-granul melanin yang terdapat 

pada stratum basale epidermis kulit kepermukaan kulit akibat terbentuknya sel-sel 

melanosom baru. 

3) True Tanning 

Kira-kira dua sampai tiga hari setelah kontak sinar matahari pada kulit 

timbul warna kegelapan, dan mencapai puncak maksimal antara dua sampai tiga 

minggu kemudian.Warna kegelapan pada kulit hilang antara 10-12 bulan kemudian. 

Reaksi tersebut terjadi karena penumpukan granul-granul melanin akibat 

poliferasi sel-sel melanosit pada stratum basale epidermis kulit. Reaksi “Delayed 

Tanning” dan “True Tanning” terutama ditimbulkan oleh radiasi spektrum sinar UV 

pada panjang gelombang 95-320 nm. Secara normal epidermis dapat menyerap 

radiasi UVB dan UVC, merefleksikan 5%-10% dari kisaran spektrum 250 nm 

sampai 3000 nm dan menghamburkan cahaya yang paling terlihat. 
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Tabel 2. Tipe kulit berdasarkan respon kulit terhadap paparan sinar (Pathak 

MA, 1982)  

Tipe 

Kulit 

Warna kulit Sensitivitas terhadap 

sinar UV 

Riwayat Eritema/Pigmentasi 

I Putih Sangat sensitif Mudah Eritema,tidak pernah 

pigmentasi 

II Putih Sangat sensitif Mudah eritema, pigmentasi 

minimal 

III Putih Sensitif Eritema sedang, pigmentasi 

sedang 

IV Coklat Muda Sensitif sedang Eritema minimal, mudah 

mengalami pigmentasi dan 

pigmentasi sedang 

V Coklat Sensitif minimal Jarang eritema, coklat tua 

VI Coklat 

tua/Hitam 

Tidak sensitif Tidak pernah terbakar, coklat 

tua/hitam 

C. Sinar Ultraviolet 

Sinar matahari terdiri dari berbagai spektrum dengan panjang gelombang 

yang berbeda, dari inframerah yang terlihat hingga spektrum ultraviolet. Panjang 

gelombang sinar ultraviolet dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Ultraviolet A (UV A) yaitu sinar dengan panjang gelombang antara 400-315 

nm dengan efektivitas tertinggi pada 340 nm, dapat menyebabkan warna 
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coklat pada kulit tanpa menimbulkan kemerahan dalam bentuk leuko yang 

terdapat pada lapisan atas. 

2. Ultraviolet B (UV B) yaitu sinar dengan panjang gelombang antara 315-280 

nm dengan efektivitas tertinggi 297,5 nm, merupakan daerah eritemogenik, 

dapat menimbulkan sengatan surya dan terjadi reaksi pembentukan melanin 

awal. 

3. Ultraviolet C (UV C) yaitu sinar dengan panajang gelombang di bawah 280 

nm, dapat merusak jaringan kulit, tetapi sebagian besar telah tersaring oleh 

lapisan ozon dalam atmosfir. 

D. Tabir Surya  

Tabir surya adalah suatu zat atau material yang dapat melindungi kulit 

terhadap radiasi sinar ultra violet. Efektivitas sediaan tabir surya didasarkan pada 

penentuan nilai Sun Protection Factor (SPF) yang menunjukkan kemampuan 

produk tabir surya dalam melindungi kulit dari paparan sinar UV (Stanfield, 2003).  

1. Klasifikasi tabir surya 

Tabir surya terdapat dalam 2 pembagian yaitu: (Hari, 2013; Lewie, 2014). 

a. Tabir Surya Kimia  

Tabir surya kimia melindungi kulit dengan cara menyerap sinar matahari 

dan mengubahnya menjadi energi panas. Tabir surya ini disebut juga suncreen/ tabir 

surya organik. Tabir surya ini diserap oleh kulit dan mempunyai potensi 

menimbulkan iritasi pada kulit dan tidak dapat digunakan oleh bayi usia kecil 6 

bulan. Contoh tabir surya ini yaitu Avobenzone, Octinoxate dll.  

b. Tabir Surya Fisik  

Tabir surya yang bekerja melindungi kulit dengan cara memantulkan sinar 

matahari. Tabir surya ini dikenal dengan nama sunblock/tabir surya anorganik. 
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Tabir surya ini merupakan broad spectrum (Spektrum luas) yang mampu 

melindungi dari sinar UV A dan UV B, bersifat stabil, potensi alergi yang 

ditimbulkan rendah dan tidak diserap oleh kulit sehingga dapat dipakai pada anak-

anak. Tabir surya fisik merupakan tabir surya ideal menurut Food Drug 

Adminitration (FDA). Untuk mengoptimalkan kemampuan tabir surya sering 

dilakukan kombinasi antara tabir surya fisik dan kimia oleh sebahagian produsen 

kosmetik. 

Tabel 3. Penggolongan potensi tabir surya (Balsam, 1972) 

Klasifikasi Produk 
Persen Transmisi Sinar Ultraviolet (%) 

Erythemal range Tanning range 

Total block 

Extra protection 

Regular suntan 

Fast tanning 

<1,0 

1-6 

6-12 

10-18 

3-40 

42-86 

45-86 

45-86 

2. Mekanisme Tabir surya 

Mekanisme kerja tabir surya antara lain:  

a. Senyawa yang dapat menyerap atau menghalangi cahaya UV. Fotoprotektor ini 

biasanya ditemukan pada sediaan topikal.  

b. Senyawa yang secara kompetitif bersaing dengan senyawa yang dapat dirusak 

oleh senyawa matahari. Cahaya UV dapat memacu pembentukan sejumlah 

senyawa reaktif atau radikal bebas pada kulit. Senyawa dengan kemampuan 

antioksidan atau penangkap radikal bebas dapat berkompetisi dengan molekul 

target dan mengurangi atau mengacaukan efek yang merugikan.  
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c. Senyawa yang dapat memperbaiki senyawa yang rusak karena cahaya matahari, 

contohnya nukleotida dapat mencegah edema karena cahaya UV dan digunakan 

pada perawatan kulit karena fotosensitif. Namun hal ini masih perlu penelitian 

lebih lanjut (Pratama, 2015). 

3. Persyaratan bahan tabir surya 

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk bahan penyerap UV pada kosmetik 

adalah:  

a. Non toksik, dengan keamanan tinggi dan dan tidak menyebabkan kerusakan 

kulit,  

b. Absorbansi UV yang tinggi pada rentang panjang gelombang yang lebar,  

c. Tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh sinar UV dan panas,  

d. Kompatibilitas baik dengan material sediaan kosmetik (Shovyana, 2013) 

4. Potensi Tabir surya 

Kemampuan dari suatu tabir surya tidak hanya tergantung dari nilai SPF 

nya, ada beberapa faktor yang turut menentukan potensi tabir surya yaitu :  

a. Jenis 

Tabir surya yang ideal jenisnya adalah tabir surya yang memberikan 

perlindungan terhadap UVA dan UVB (spektrum luas), tidak menimbulkan iritasi, 

mudah didapat. Selain jenis bahan pembawa dalam tabir surya juga mempengaruhi 

potensi penetrasi bahan aktif ke kulit dan stabilitas seperti water resistant (Hari, 

2013; Lili, 2009). 

b. Cara pakai  

Cara pakai menentukan efektifitas tabir surya, yang harus diperhatikan 

dalam mengaplikasikan tabir surya yaitu (Bambang, 2014; Syarif, 2011):  

1) Jumlah/ketebalan yang cukup dan merata, 

2) Pemakaianya rutin setiap hari  
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3) Waktu pemakaian adalah 15-30 menit sebelum keluar rumah/ terpapar sinar 

UV dan tabir surya dibiarkan kering terlebih dahulu sebelum memakai make 

up  

4) Pengulangan kembali pemakaian tabir surya kuang lebih setelah 2-4 jam 

tergantung aktifitas, efektifitas tabir surya berkurang jika terkena keringat/air. 

Jika melakukan aktifitas berenang di ulang dalam 1 jam dengan memakai tabir 

surya water resistant.  

5) Pemakaian awal atau pergantian tabir surya baru dianjurkan untuk 

mencobanya terlebih dahulu pada sebahagian kecil area untuk menghindari 

efek alergi ataupun iritasi.  

c. Kadar  

Seperti yang telah diuraikan diatas nilai SPF yang baik adalah diatas 15, 

namun banyak kosmetik yang dijual di pasaran mencantumkan SPF pada 

kemasan tetapi tidak menyantumkan jenis tabir surya yang dikandung. 

E. Metode Ekstraksi 

  Ekstraksi adalah proses mendapatkan ekstrak kental yang diperoleh dengan 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan 

pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan  (Dirjen 

POM, 2000). 

 

1. Jenis jenis ekstraksi  

a. Cara dingin  

1) Maserasi  

Maserasi adalah proses mengekstraksi simplisia atau bahan alam dengan 

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengadukan atau pengocokan disimpan 
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di suhu ruangan (kamar). Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk 

tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada 

suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara 

konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah 

proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian 

utama dari metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang 

digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain 

itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di 

sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa- senyawa yang 

bersifat termolabil (Mukhriani, 2014). 

2) Perkolasi  

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam 

sebuah percolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian 

bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan 

menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel 

senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangakan kerugiannya adalah jika sampel 

dalam percolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. 

Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak 

waktu (Mukhriani, 2014). 

 

 

b. Cara panas  

1) Refluks  

Pada metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut kedalam labu 

yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik 

didih. Uap terkondensasi dan kembali kedalam labu (Mukhriani, 2014). 



27 
 

 

2) Soxhlet 

Metode ini dilakukan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa 

(dapat digunakan kertas saring) dalam klongson yang ditempatkan diatas labu dan 

dibawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu 

penangas diatur dibawah suhu refluks. Keuntungan dari metode ini dalah proses 

ekstraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi 

sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. 

Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena 

ekstrak yang di peroleh terus-menerus berada pada titik didih (Mukhriani, 2014). 

c. Destilasi Uap  

Destilasi uap memiliki proses sama dengan biasanya digunakan untuk 

mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama 

pemanasan, uap terkondensasi dengan destilasi (terpisah sebagai 2 bagian yang 

tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan 

kondensor. Kerugian dari kedua metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil 

dapat terdegradasi (Mukhriani, 2014). 

F. Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu jenis spektroskopi yang 

sering digunakan dalam analisis kimia dan biologi. Spektrofotometer ini didasarkan 

pada interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Apabila seberkas 

radiasi (cahaya) dikenakan pada cuplikan (larutan sampel), maka sebagian dari 

cahaya diserap oleh molekul – molekul sesuai dengan struktur dari molekul. Setiap 

senyawa dalam sampel memiliki tingkatan tenaga yang spesifik. Bila cahaya 

mempunyai perbedaan energy antara tingkatan dasar dan tingkatan tereksitasi yang 

mengenai cuplikan, maka electron-elektron pada tingkatan dasar akan dieksitasi ke 
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tingkatan tereksitasi, dan sebagian energi cahaya yang sesuai diserap dengan 

panjang gelombang ini. Elektron yang tereksitasikan melepaskan tenaga melalui 

proses radiasi panas dan akan kembali pada tingkatan dasar lagi. Perbedaan ernergi 

antara tingkat dasar dengan tingkat tereksitasi yang spesifik untuk tiap–tiap 

bahan/senyawa menyebabkan frekuensi yang diserap juga berbeda–beda 

(Sastrohamidjojo, 2001).  

Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. 

Spektrometer menghasilkan sinar dari spektro dengan panjang gelombang tertentu 

dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan, 

direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 

2007).  

Suatu spektrofotometer UV-Vis dapat mengukur dan merekam spektrum 

senyawa tumbuhan dalam bentuk larutan. Spektrum tampak terentang panjang dari 

400 nm (ungu) sampai 750 nm (merah), sedangkan spektrum ultraviolet terentang 

dari 100 nm sampai 400 nm (Fessenden, 1994). 

Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektro tampak yang kontinu, 

monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko dan suatu alat 

untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding 

(Khopkar, 2007).  

Pendeteksian senyawa dengan cara sederhana menggunakan 

spektrofotometer ultraviolet dilakukan pada panjang gelombang 254 nm dan 366 

nm. Radiasi senyawa pada panjang gelombang 254 nm menunjukkan radiasi 

gelombang pendek, sedangkan pada panjang gelombang 366 nm menunjukkan 

radiasi panjang gelombang. Bila senyawa menyerap sinar UV, maka akan tampak 

sebagai bercak gelap pada latar belakang yang berfluoresensi (Stahl, 1985).  
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Sinar radiasi UV-Vis adalah panjang gelombang antara 180 – 380 nm untuk 

UV dan panjang gelombang 380–780 nm untuk visible. Cahaya yang dapat dilihat 

oleh manusia disebut cahaya tampak/visible. Biasanya cahaya terlihat merupakan 

campuran dari cahaya yang mempunyai berbagai panjang gelombang dari 400 nm 

hingga 750 nm.  

Tabel 4. Spektrum cahaya tampak dan warna-warna komplementer 

(Underwood, 2001; 396).  
Panjang Gelombang (nm) Warna Komplementer 

400-435 
Violet Kuning-hijau 

 
435-480 Biru Kuning 
480-490 Hijau-biru Orange 
490-500 Biru-hijau Merah 

500-560 
Hijau Ungu 

 
560-580 Kuning-hijau Violet 
580-595 Kuning Biru 
595-610 Orange Hijau-biru 
610-750 Merah Biru-hijau 

 

Spektrofotometri UV-Vis dapat mengukur dan merekam spectrum senyawa 

tumbuhan dalam bentuk larutan. Spektrum tampak terentang panjang dari 400 nm 

(ungu) sampai 750 nm (merah), sedangkan spectrum ultraviolet terentang dari 100 

nm sampai 400 nm (Fessenden, 1994).  

Instrumen yang digunakan untuk mempelajari serapan atau emisi radiasi 

elektromagnetik sebagai fungsi dari panjang gelombang disebut spektrometer atau 

spektrofotometer. Pada umumnya konfigurasi dasar dari spektrofotometer UV-Vis 

berupa susunan peralatan adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Radiasi  

Beberapa sumber radiasi yang dipakai pada spektrofotometer adalah lampu 

deuterium, lampu tungsten, dan lampu merkuri. Sumber-sumber radiasi ultra 
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lembayung yang kebanyakan dipakai adalah lampu hidrogen dan lampu deuterium 

(D2). Disamping itu sebagai sumber radiasi ultra lembayung yang lain adalah lampu 

xenon. Kejelekannya lampu xenon tidak memberikan radiasi yang stabil seperti 

lampu deuterium. Lampu deuterium dapat diapakai pada panjang gelombang 180 

nm sampai 370 nm (daerah ultra lembayung dekat) (Mulja, 1995). 

Lampu tungsten merupakan campuran dari filament tungsten gas iodine 

(halogen), oleh sebab itu sebagai lampu tungstein-iodin pada panjang 

spektrofotometer sebagai sumber radiasi pada daerah pengukuran sinar tampak 

dengan rentangan panjang gelombang 380-900 nm (Mulja, 1995). 

Lampu merkuri adalah suatu lampu yang mengandung uap merkuri tekanan 

rendah dan biasanya dipakai untuk mengecek, mengkalibrasi panjang gelombang 

pada spektrofotometer pada daerah ultra lembayung khususnya daerah disekitar 

panjang gelombang 365 nm dan sekaligus mengecek resolusi monokromator. 

2. Monokromator 

Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari 

sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada 

spektrofotometer biasanya terdiri dari susunan meliputi celah (slit) masuk filter 

prisma-kisi (grating)-celah keluar.  

 

 

a. Celah (slit) 

Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir dari suatu 

30nergy 30nerg monokromator pada spektrofotometer. Celah monokromator 

berperan penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromatis dan resolusi 

panjang gelombang.  

b. Filter optik 
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Cahaya tampak yang merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang 

gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang merupakan campuran cahaya 

dengan berbagai macam panjang gelombang. Filter optik berfungsi untuk menyerap 

warna komplomenter sehingga cahaya tampak yang diteruskan merupakan cahaya 

yang berwarna sesuai dengan warna filter optik yang dipakai. Filter optik yang 

sederhana dan banyak dipakai terdiri dari kaca yang berwarna. Dengan adanya filter 

optik sebagai bagian monokromator akan dihasilkan pita cahaya yang sangat sempit 

sehingga kepekaan analisisnya lebih tinggi. Dan lebih dari itu akan didapatkan 

cahaya hampir monokromatis sehingga akan mengikuti hukum Lambert-Beer pada 

analisis kuantitatif. 

c. Prisma dan Kisi (grating) 

Prisma dan kisi merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma 

dan kisi pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin 

supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis.  

3. Kuvet 

Kuvet atau sel merupakan wadah sampel yang dianalisis. Kuvet ini bentuk 

biasanya terbuat dari quarts atau leburan silica dan ada yang dari gelas dengan 

bentuk tabung empat persegi panjang 1x1 cm, dengan tinggi kurang lebih 5 cm. 

Pada pengukuran di daerah ultra lembayung dipakai quarts atau leburan silika, 

sedang kuvet dari gelas tidak dipakai, sebab gelas mengabsorpsi sinar ultra 

lembayung. 

4. Detektor 

Detektor merupakan salah satu bagian dari spektrofotometer yang penting 

oleh sebab itu detektor akan menentukan kualitas dari spektrofotometer adalah 

merubah signal elektronik. 

5. Amplifier 
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Amplifier dibutuhkan pada saat sinyal listrik elekronik yang dilahirkan 

setelah melewati detektor untuk menguatkan karena penguat dengan resistensi 

masukan yang tinggi sehingga rangkaian detektor tidak terserap habis yang 

menyebabkan keluaran yang cukup besar untuk dapat dideteksi oleh suatu alat 

pengukur (Mulja, 1995).  

Prinsip penentuan spektofotometer UV-Vis merupakan aplikasi dari Hukum 

Lambert Bert. Hukum ini menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh larutan 

zat penyerap berbanding lurus dengan tebal dan konsentrasi kuvet (Rohman, 2007). 

G. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan 

Dalam Al-Quran dijelaskan Maha besar Allah yang telah menciptakan alam 

semesta dan segala yang ada didalamnya. Allah swt berfirman dalam QS Abasa /80: 

27-31. 

 

 

 

 

Terjemahnya: 

“Lalu, Kami tumbuhkan padanya biji-bijian; anggur, sayur-sayuran; zaitun, 
pohon kurma; kebun-kebun (yang) rindang; buah-buahan, dan rerumputan,” 
(Kementerian Agama RI).  

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyebutkan beberapa macam 

tumbuh-tumbuhan. Pertama, Allah menumbuhkan di bumi biji-bijian seperti 

gandum, padi, dan lain-lainnya yang menjadi makanan pokok. Kedua dan ketiga, 

Allah menumbuhkan pula buah anggur dan bermacam sayuran yang dapat dimakan 

secara langsung.Keempat dan kelima, buah zaitun dan pohon kurma. Keenam, 

ا   هَا حَبًّ ا فِي ْ نَ ت ْ ب َ
ْۢ
ا    فَاَنْ قَضْبً ا وَّ بً عِن َ لً    وَّ نَْ وْنً وَّ ت ُ زَي ْ ا   وَّ قَ غُلْبً حَدَاۤىِٕ  وَّ

بًّّ  اَ   وَفَاكِهَةً وَّ
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kebun-kebun yang besar, tinggi, dan lebat buahnya. Tidak hanya buahnya yang 

dapat dimanfaatkan, tetapi pohonnya pun dapat dijadikan bahan bangunan dan alat-

alat perumahan.Ketujuh, bermacam-macam buah-buahan yang lain, seperti buah 

pir, apel, mangga, dan sebagainya.Kedelapan, berbagai macam rumput-

rumputan(Shihab, 2009). 

Dalam pandangan Islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah swt. Tidak 

ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang 

manfaatnya dapat diketahui dari melakukan penelitian-penelitian, termasuk 

diantaranya adalah tanaman rimpang lempuyang gajah (zingiber zerumbet L. Smith) 

Sesuai dalam firman Allah swt dalam QS. Al-an’am/6: 99 :  

نَ بَاتَ كُلِ  شَيْءٍ فاََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نَخْرجُِ  بِه  فاََخْرَجْنَا ءِ مَاۤءًًۚ وَهُوَ الَّذِيْْٓ انَْ زَلَ مِنَ السَّمَاۤ 
وَانٌ دَانيَِةٌ وَّجَن ّٰتٍ مِ نْ اعَْنَابٍ وَّالزَّيْ تُ وْنَ وَ   مِنْهُ حَبًّا مختََاَكِبًاًۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طلَْعِهَا  الرخمَّانَ قِن ْ

لِكُمْ لََّٰيّٰتٍ ل قَِوْمٍ ي خؤْمِنُ وْنَ  ۗه  وَيَ نْعِ  اِذَْٓا اثََْرََ  ه   انُْظرُُوْْٓا اِلّٰٰ ثََرَِ  شَابهٍِ  مُشْتَبِهًا وَّغَيَْْ مُتَ  اِنَّ فِِْ ذّٰ      

Terjemahnya : 

“Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami menumbuhkan 
segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang 
menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). 
Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami 
menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan 
delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu 
berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.” 

Ayat ini merupakan bukti-bukti kemahakuasaan Allah swt. Dalam ayat ini 

menegaskan bahwa Dan Dia juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, 

yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu Kami, yakni 

Allah, mengeluarkan yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat 

turunnya air itu, segala macam tumbuhan-tumbuhan, maka Kami keluarkan 
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darinya, yakni dari tumbuhan-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau. Untuk lebih 

menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, kami keluarkan darinya, 

yakni dari tanaman yang menghijau itu, butir yang saling bertumpuk, yakni banyak, 

padahal sebelumnya ia hanya berasal dari satu biji atau benih (Shihab, 2009). 

Selanjutnya Allah memberi contoh dengan mendahulukan menyebut 

sesuatu yang berkaitan dengan butir, yaitu bahwa: Dan dari mayang, yakni pucuk 

kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, yang mudah dipetik dan kebun-

kebun anggur, dan Kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa bentuk 

buahnya dan tidak serupa aroma dan kegunaannya. Perhatikanlah buah yang 

dihasilkannya dengan penuh penghayatan guna menemukan pelajaran melalui 

beberapa fase di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula proses 

kematangannya yang melalui beberapa fase. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman (Shihab, 2009). 

Dalam komentarnya tentang ayat ini, kitab al-Muntahab fi at-Tafsir yang 

ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa: ayat tentang tumbuhan-

tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang 

melalui beberapa fase hingga mencapai pada fase kematangan. Pada saat mencapai 

fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, 

protein, berbagai zat karbohidrat, dan zat tepung. Adapun dalam ayat ini yang 

ditutup dengan liqaumin yu’minun bagi kaum yang beriman, ia ditutup demikian 

sebagai isyarat bahwa ayat-ayat ini atau tanda-tanda itu hanya bermanfaat untuk 

yang beriman. 

Memang, bisa saja ada yang mengetahui rahasia di balik fenomena yang 

diuraikan ayat-ayat diatas, tetapi bila pengetahuannya tidak disertai iman kepada 

Allah pengetahuan tersebut tidak akan bermanfaat. Atau, dapat juga penutup itu 
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مَرْجَانُ  اقُوتُ وَالْ يَ نَّ الْ  كَأَنََُّّ

 

٥٨ 

dipahami sebagai mengisyaratkan bahwa yang tidak mengetahui dengan dalam atau 

bahkan yang tidak mengetahui walau sepintas tentang bukti-bukti tersebut bukanlah 

orang yang beriman (Shihab, 2009). 

Dalil Al-Qur'an tentang kecantikan sebagaimana yang digambarkan pada 

sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh bidadari sebagai berikut:  

- QS. As-Saffat/37: 49 

 
Terjemahnya: 

“Seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan 

dengan baik.” 

- QS. Ar-Rahman/55: 58 

 

Terjemahnya: 

“Seakan-akan mereka (Bidadari) itu permata yakut dan marjan.” 

ونٌ  ضٌ مَكْنُ يْ نَّ ب َ ٩٤   كَأَنََُّّ  
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1 Syeikh Muhammad Nawawi al-Jaawi, Marah Labiid Tafsir an-Nawawi (Dar al-
Kitab al-Islamiyyah), h. 218. 

2 Syeikh Muhammad Nawawi al-Jaawi, Marah Labiid Tafsir an-Nawawi (Dar al-
Kitab al-Islamiyyah), h. 344. 

Allah memberikan sifat-sifat bidadari itu bagaikan telur burung unta yang 

tersimpan baik, dan bagaikan permata yakut dan marjan. Semua itu Allah kiaskan 

karena sifat-sifat bidadari yang sangat indah. Syeikh Nawawi menjelaskan dalam 

tafsirnya pada surah aṣ-Ṣāfffāt bahwa warna kulit bidadari itu bagaikan telur burung 

unta, kebersihannya yang mempunyai tempat terbatas menyerupai telur burung unta 

dari debu. Warna keputihannya bercampur dengan kekuningan. Dan sesungguhnya 

inilah warna yang sebagus-bagusnya warna badan.1 

Penggambaran bidadari pada ayat ini Imam Nawawi menafsirkan bahwa 

bidadari yang diumpamakan dalam al-Qur’an bagaikan permata yakut yang murni, 

dan yang putih. Diibaratkan seperti permata yakut karena kemerahmudahan pipi 

dan dengan marjan dengan arti kecilnya mutiara dalam putihnya kulit dan 

kebersihannya. Sesungguhnya kecilnya mutiara dalam putihnya salju dari pada 

besarnya. Dikatakan bahwa para bidadari memakai tujuh pakaian, kemudian dia 

melihat intisari betisnya dari belakangnya. Seperti dia melihat minuman warna 

merah dalam kaca putih.2 

Ketika berbicara tentang kecantikan, orang selalu menghubungkannya 

dengan wanita, hal ini karena sejak dulu wanita identik atau bahkan disamakan 

dengan kecantikan. Bahkan keduanya diibaratkan seperti dua sisi berbeda dari mata 

uang yang sama. Hal ini wajar, karena selama ini kaum wanitalah yang paling 

banyak menggunakan atribut kecantikan. Salah satu contoh; sebutan eye shadow, 

mascara, begitu juga wewangian dan bedak, ternyata sudah sejak beribu tahun lalu 

sudah digunakan wanita. Begitu pula wanita Indonesia yang terkenal mewarisi 

berbagai ramuan dan wewangian yang dapat membuat mereka cantik dan awet 

muda. Bahkan dalam cerita wayang Indonesia pun dengan penggambaran 

kecantikan wanita. 

Keinginan untuk cantik telah tertancap dengan kuat dalam kepala setiap 
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wanita, sehingga membuat para wanita ingin kelihatan cantik terutama di depan 

laki-laki. Maka tak heran kalau kemudian para wanita berlomba-lomba 

mempercantik dirinya dengan berbagai cara. Mulai cara tradisional seperti minum 

jamu, hingga cara modern seperti facial, operasi plastik. Selain itu mereka-pun 

mengkonsumsi berbagai produk pemoles tubuh, seperti bedak, masker, lotion, 

pencuci wajah, lipstik, pil anti jerawat, peramping pinggang, alat orang raga yang 

bisa membuat langsing, minyak wangi dan berbagai model pakaian, sampai tampil 

dengan pakaian minim supaya terlihat menarik bagi laki-laki(Taimiyah dan 

Qoyyim, 2002: 48) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 

dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau 

cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (V. Wiratna Sujarweni, 2014).  

Digunakan metode kuantitatif dikarenakan data yang akan diolah 

merupakan data rasio dan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Laboratorium Fitokimia dan Laboratorium 

Kimia Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian yang di gunakan adalah pendekatan ekperimental 

laboratorium. Metode penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin 

mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Hal 

ini berarti peneliti harus dapat mengontrol semua variabel yang akan mempengaruhi 

outcome kecuali variabel independen (treatment) yang telah ditetapkan (Creawll, 

2012). 
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C. Waktu Penelitian  

 Waktu penelitian di rencanakan pada bulan Desember 2021 – Juli 2022. 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi penelitian yang di gunakan adalah tanaman Lempuyang Gajah 

(Zingiber zerumbet) yang diperoleh dari Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, 

Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah ekstrak etil asetat  rimpang Lempuyang 

Gajah (Zingiber Zerumbert L. Smith). 

E. Instrumen Penelitian 

1. Alat  

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah wadah maserasi, cawan 

porselin, Erlenmeyer (Pyrex), gelas ukur (Pyrex), kuvet, labu tentukur (Pyrex), 

mikro pipet (Socorex), neraca analitik (Kern), pipet tetes, seperangkat alat refluks, 

spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S UV/Vis Spektrofotometer), toples. 

2. Bahan 

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Aquadest,etil 

asetat,methanol,DPPH. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengambilan sampel 

Rimpang yang di ambil adalah rimpang yang berukuran besar dan tua serta 

siap panen, diambil pada waktu pagi hari. 

2. Pengolahan sampel 

Sampel yang diteliti adalah rimpang Lempuyang gajah yang telah diperoleh 

dari Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi 

Selatan sebanyak 2 kg dibersihkan dari kotoran yang melekat. Kemudian sampel 

rimpang Lempuyang gajah dicuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan 

kotoran yang menempel, lalu ditiriskan, kemudian dirajang atau dipotong kecil-

kecil. Selanjutnya dikeringkan di lemari pengering sampai konstan. Setelah kering 

dimasukkan dalam wadah maserasi untuk selanjutnya dilakukan proses ekstraksi. 

3. Ekstraksi Sampel Dengan Metode Maserasi 

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang 

gajah yaitu dengan cara maserasi. Rimpang lempuyang gajah sebanyak 200 gram 

dan dimaserasi dengan pelarut etil asetat selama 3 x 24 jam dengan sesekali 

pengadukan. selanjutnya dilakukan penguapan dengan metode evaporasi pada 

suhu 60̊C dengan bantuan alat rotary evaporator (Podungge, dkk., 2017). 

4. Identifikasi Kandungan Kimia Ekstrak Hasil Partisi 

a. Uji alkaloid  

Sebanyak 500 mg ekstrak dimasukkan kedalam erlenmeyer lalu 

ditambahkan 1 ml HCL 2N dan dicukupkan dengan aquadest hingga 10 ml. 

Kemudian dipanaskan diatas penangas air selama 15 menit, didingikan dan disaring. 

Diteteskan larutan dalam kaca arlogi dan ditambahkan dengan 2 tetes regen 



41 
 

 

Bouchardat. Hasil positif ditandai dengan endapan coklat sampai hitam (Utami, 

2020) 

b. Uji flavonoid  

Sebanyak 2 ml larutan ekstrak ditambahkan air panas, kemudian didihkan 

selama 5 menit, lalu disaring. Filtrat ditambahkan sedikit serbuk Magnesium dan 1 

ml HCL pekat, kemudian dikocok. Uji positif ditunjukkan oleh terbentuknya warna 

merah, kuning atau jingga (Ilmiati, dkk., 2017). 

c. Uji steroid dan triterpenoid 

Sebanyak 2 ml larutan ekstrak, ditambahkan beberapa tetes pereaksi 

Lieberman-Burchard. Uji positif steroid menghasilkan warna hijau atau biru dan 

terpenoid menghasilkan warna merah atau violet (Susanti, dkk., 2015). 

d. Uji saponin  

Sebanyak 1 gram ekstrak ditambah dengan 10 ml air panas di masukkan 

kedalam tabung reaksi dan didinginkan. Kemudian dikocok secara vertikal selama 

10 detik lalu didiamkan selama 10 detik. Apabila terbentuk busa stabil setinggi 1-

10 cm selama tidak kurang dari 10 detik maka disimpulkan bahwa larutan uji 

mengandung saponin. Busa yang terbentuk tidak hilang pada penambahan HCL 2N 

(Susanti, dkk., 2015). 

e. Uji tanin dan polifenol  

Sebanyak 2 ml larutan uji dimasukkan masing-masing dalam dua tabung 

reaksi. Tabung reaksi A berisi larutan uji sebagai kontrol negatif, sedangkan tabung 

reaksi B berisi larutan uji dengan penambahan beberapa tetes FeCl3 10%. Sampel 

yang mengandung tanin dan polifenol ditandai dengan timbulnya warna hitam 

kehijauan atau biru tua (Susanti, dkk., 2015). 

5. Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazyl) 

a. Pembuatan larutan DPPH 



42 
 

 

Dibuat larutan DPPH dengan konsentrasi 0,45 mM dengan cara menimbang 

18 mg serbuk DPPH kemudian dilarutkan menggunakan metanol sebanyak 100 ml 

lalu di vortex (Nurfiana, dkk., 2017). 

b. Panjang gelombang serapan maksimum DPPH 

Larutan diambil menggunakan pipet mikro sebanyak 1 ml kemudian 

ditambahkan 4 ml metanol kemudian di vorteks dan didiamkan selama 30 menit 

ditempat gelap dan diukur serapannya pada panjang gelombang 400-800 nm untuk 

memperoleh panjang gelombang maksimum (Prasetyo, dkk., 2021). 

G.  Validasi dan Reliabilitas Instrumen  

Alat yang digunakan dalam menentukan Transmisi Eritema dan Pigmentasi 

serta nilai SPF adalah spektrofotometer UV-Vis. Reliabilitas dijaga dengan 

melakukan replikasi 3 kali pada tiap pengujian. 

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknis Pengolahan Data Dan Penentuan Tabir Surya 

Data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapatkan dari 

absorbansi yang diukur untuk penentuan potensi tabir surya.  

Pada penelitian ini potensi tabir surya ekstrak rimpang Lempuyang gajah 

ditentukan berdasarkan nilai SPF, potensi transmisi eritema dan transmisi 

pigmentasi.  

Ditimbang ekstrak rimpang Lempuyang gajah sebanyak 50 mg dan 

dilarutkan dengan etil asetat pada labu tentukur 50 ml diperoleh suatu konsentrasi 

1000 ppm (Larutan stok), kemudian larutan stok diencerkan hingga diperoleh 3 

konsentrasi pengenceran, yaitu 150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm. Kemudian 



43 
 

 

dilakukan pengukuran untuk menentukan nilai persen transmitan pigmentasi (%Tp) 

dan persen transmitan eritemanya (%Te) pada daerah panjang gelombang 292,5-

372,5 nm dengan interval 5 nm lalu diukur nilai absorbsinya pada daerah panjang 

gelombang 290-400 nm dengan interval 5 nm dengan menggunakan 

spektrofotometer UV- Vis untuk mendapatkan nilai SPF (Yasin Adillah:2017) 

2. Analisis Data 

a. Penentuan SPF 

Nilai Sun Protecting Factor (SPF) dihitung terlebih dahulu luas daerah dibawah 

kurva serapan (AUC) dari nilai serapan pada panjang gelombang 290-400 

nmdengan interval 2 nm. Nilai AUC dihitung menggunakan rumus berikut: 

{AUC} =
Aa + Ab

2
× dPa − b 

Aa = absorbansi pada panjang gelombang a nm 

Ab = absorbansi pada panjang gelombang b nm 

dPa-b = selisih panjang gelombang a dan b 

Nilai total AUC dihitung dengan menjumlahkan nilai AUC pada tiap 

segmen panjang gelombang. Nilai SPF masing-masing konsentrasi ditentukan 

menggunakan rumus berikut: 

log 𝑆𝑃𝐹 = 𝐴𝑈𝐶/λn − λ1 

λn = panjang gelombang terbesar (dengan A>0,05 untuk ekstrak dengan 

A>0,01 untuk sediaan 

λ1 = panjang gelombang terkecil (290 nm) 
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Untuk memperoleh nilai SPF pada rentan panjang gelombang UV A dan 

UVB, terlebih dahulu ditentukan rata-rata nilai A pada interval aktivitas 

eritemogeniknya adalah interval panjang gelombang yang dapat diserap oleh bahan 

tabir surya yang dapat menyebabkan eritema yang dapat ditunjukkan dengan 

absorbansi sebesar 0,0541 pada sampel tanpa pengenceran. Sediaan yang digunakan 

pada penentuan nilai SPF sebanyak 2 mg/cm2 yang setara dengan 2 mg/ml 

(Yasin Adillah, 2017) 

b. Nilai Persen Eritema  

Dari data pengamatan nilai transmitan pada berbagai panjang gelombang 

dapat dihitung persen transmisi eritema dengan cara sebagai berikut: 

1) Nilai transmisi eritema adalah T.Fe. Perhitungan nilai transmisi eritema tiap 

panjang gelombang (panjang gelombang 292,5 – 372,5 nm). 

2) Banyaknya fluks eritema yang diteruskan oleh bahan tabir surya (Ee) dihitung 

dengan rumus : Ee = ΣT.Fe 

3) Kemudian % transmisi eritema dihitung dengan rumus :  

% transmisi eritema = 𝐸𝑒/Σ𝐹𝑒 = (Σ Te)/(Σ Fe)  

Dimana: 

T = Nilai transmisi 

Fe = Fluks eritema 

Ee = ΣT. Fe = banyaknya fluks eritema yang diteruskan oleh ekstrak 

panjang gelombang 292,5 – 317,5 nm 

(Yasin Adillah, 2017) 

c. Persen Transmisi Pigmentasi 
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Nilai persen transmisi pigmentasi dihitung dengan cara sebagai berikut: 

1) Nilai transmisi pigmentasi adalah T.Fp. Perhitungan nilai transmisi pigmentasi 

tiap panjang gelombang (panjang gelombang 322,5 – 372,5 nm). 

2) Banyaknya fluks pigmentasi yang diteruskan oleh bahan tabir surya (Ep) 

dihitung dengan rumus Ep = ΣT.Fp 

3) Kemudian % transmisi pigmentasi dihitung dengan rumus: 

%transmisi eritema = 𝐸𝑝/Σf𝑝 = (Σ Tp)/(Σ Fp)  

Dimana: 

T = nilai transmisi 

Fp = fluks pigmentasi 

Ep = ΣT.Fp = banyaknya fluks pigmentasi yang diteruskan oleh ekstrak pada 

panjang gelombang 322,5 – 372,5 nm 

ΣFp = Jumlah total energi sinar UV yang menyebabkan pigmentasi 

(Yasin Adillah, 2017) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah 

Penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa  rimpang lempuyang 

gajah, kemudian dicuci dengan air mengalir,selanjutnya dilakukan perajangan, 

kemudian dikeringkan hingga diperoleh 200 gram yang dimaserasi menggunakan 

pelarut etil asetat sebanyak 2 liter dan dilakukan remaserasi sehingga diperoleh 

ekstrak kental sebanyak 3,88gram.  

Rendemen =
Berat ekstrak

Berat Sampel
 X 100% 

          =
3,88 𝑔

200 𝑔
 X 100% 

                                                   = 1,94 % 

2. Hasil Skrining Fitokimia rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet (L.) 

Tabel.1. Skrining Fitokimia kimia 

Senyawa Preaksi 
Senyawa 

Etil Asetat 

Alkaloid 

(+) 3 ml HCL 2N 

(+) Mayer 

(+) Dragendrorf 

- 

Saponin (+) HCL 2N - 

Flavonoid 
(+) Serbuk Mg 

(+) HCL Pekat 
- 

Tanin dan Polifenol (+) FeCl3 10% + 
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Steroid dan Triterpenoid (+) Lieberman-Burchard - 

 
 
Keterangan :  +  = Positif                dan      - = Tidak Positi 

 

3. Pengujian Aktivitas Antioksidan 

            Table.2. Hasil Pengukuran Nilai IC50 

Sampel Konsentrasi Absorbansi 

Sampel 

%Inhibisi Persamaa 
Garis Linier 

NIlai 
IC50 

Etil 
asetat 

20 ppm 0.497 17.028 
y = 0.4338x 

+ 7.4402 
R² = 0.965 

 

 

98.10
9 

 

40 ppm 0.465 22.315 

60 ppm 0.379 36.784 

80 ppm 0.364 39.288 

100 ppm 0.288 51.920 

 

  Tabel.3.Pengukuran Nilai IC50 Aktivitas Vitamin C 

Sampel  Konsentrasi Absorbansi 

Sampel 

%Inhibi
si 

Persamaa 
Garis Linier 

NIlai 
IC50 

Vitamin 
C 

2 ppm 0.912 0,941 

 
y = 9,1404x - 

21,234 
R² = 0,9629 

 

7,79 

4 ppm 0.860 6.659 

6 ppm 0.585 36,446 

8 ppm 0.399 56.641 

10 ppm 0.301 67.354 
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4. Nilai Potensi Tabir Surya Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah  
a. Nilai Transmisi Eritema Dan Pigmentas 

Tabel.4. % Nilai Transmisi Eritema (%Te) 

Replikasi 
Persen transmisi eritema (%) 

150ppm 300ppm 450ppm 

I 10,801 9,107 6,604 

II 10,851 9,145 6,506 

III 11,062 9,111 6,595 

Rata-rata 10,904 9,121 6,568 

Kategori 
tabir surya 

Regular suntan Regular suntan Regular suntan 

 

Keterangan ;  I : Hasil pengukuran %Te replikasi pertama 

          II : Hasil pengukuran %Te replikasi kedua 

                     III : Hasil pengukuran %Te replikasi ketiga 

 
Tabel.5. %Transmisi Pigmentasi (%Tp) 

Replikasi 
Persen transmisi pigmentasi (%) 

150ppm 300ppm 450ppm 

I 58,581 50,508 40,998 

II 58,921 50,666 40,423 

III 59,478 50,497 40,739 

Rata-rata 58,993 50,557 40,720 

Kategori 
tabir surya 

Extra protection Extra protection Total block  

Keterangan ;  I : Hasil pengukuran %Tp replikasi pertama  

   II : Hasil pengukuran %Tp replikasi kedua  

   III : Hasil pengukuran %Tp replikasi ketiga 
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Table.6. Nilai Sun Protection Factor (SPF) 

No Replikasi 
Konsentrasi (ppm) 

150ppm 300ppm 450ppm 

1 I 2,606 2,958 3,605 

2 II 2,582 2,992 3,647 

3 III 2,576 2,951 3,639 

Nilai SPF Rata-rata 2,588 2,967 3,630 

 

Keterangan ;  I : Hasil pengukuran nilai SPF replikasi pertama  

  II : Hasil pengukuran nilai SPF replikasi kedua  

  III : Hasil pengukuran nilai SPF replikasi ketiga 

B. Pembahasan 

Tabir surya merupakan salah satu bentuk sediaan kosmetika yang dipakai 

untuk menghindari paparan sinar ultra violet (UV) yang diradiasikan secara 

langsung oleh matahari. Sediaan ini diformulasikan untuk mengurangi penyerapan 

sinar UV pada kulit mengingat bahwa paparan sinar UV secara berlebihan dapat 

membahayakan kesehatan kulit ( Pratiwi Sheila, 2017). 

Sinar UV dibedakan menjadi 3, yaitu sinar ultraviolet A (UV-A), UV-B, dan 

UV-C, yang ketiganya mempunyai panjang gelombang dan efek radiasi yang 

berbeda. Sinar UV-A dengan panjang gelombang 320–400 nm mempunyai efek 

radiasi, berupa pigmentasi yang menyebabkan kulit berwarna coklat dan 

kemerahan. Sinar UV-B dengan panjng gelombang 290-320 nm memiliki efek 

radiasi, yang menyebabkan eritema (kemerahan) hingga dapat menyebabkan 

kanker kulit bila terlalu lama terkena radiasi ini. Sedangkan sinar UV-C dengan 

panjang gelombang 200-290 nm tertahan pada lapisan atmosfer paling atas dari 

bumi dan tidak sempat masuk ke bumi karena adanya lapisan ozon (Tranggono 
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dkk, 2007: 83). Sehingga dalam penelitian ini, potensi tabir surya diukur dari 

panjang gelombang 290-400 (UV A dan UV B). 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah ektrak rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm) yang pada umumnya 

banyak digunakan sebagai rempah, bumbu dan obat karena rasanya yang unik dan 

bersifat medis. Didalam dunia kesehatan dapat mencakup yaitu mengobati radang, 

demam tinggi, skait gigi, gangguan pencernaan, sembelit, diare serta dapat 

meredakan rasa sakit (Yob, dkk. 2011) 

Ekstraksi simplisia Rimpang lempuyang gajah dilakukan dengan metode 

maserasi. Sebelum maserasi simplisia dirajang untuk memperkecil ukuran partikel 

dan meningkatkan efektifitas penyarian. Semakin kecil ukuran partikel maka 

semakin besar luas permukaannya dan akan semakin luas pula permukaan yang 

kontak dengan cairan penyari sehingga penyarian akan lebih efektif. Keluarnya zat 

aktif dalam sel tersebut karena perbedaan konsentrasi didalam dan diluar sel 

Dalam proses maserasi, simplisia diekstraksi dengan menggunakan pelarut 

etil asetat. Penggunaan metode maserasi merupakan metode yang cukup efektif 

dalam mengekstraksi suatu simplisia, keuntungan metode ini adalah dapat 

terhindar dari kerusakan senyawa aktif yang terkandung dalam suatu simplisia 

yang mungkin diakibatkan oleh faktor suhu. Akan tetapi dalam menggunakan 

metode ini tenyata masih banyak kekurangan diantaranya yaitu membutuhkan 

waktu yang cukup lama dan Proses maserasi dilakukan selama 3x24 jam dengan 

sesekali diaduk. 

Ekstrak cair yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan menggunakan 

penguapan vakum putar (rotavapor), hal ini bertujuan agar senyawa antioksidan 

yang ada dalam ekstrak tidak mengalami kerusakan walaupun memakan waktu 

yang sedikit lebih banyak dalam proses penguapan pelarut etil asetat. 
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Tahap selanjutnya yaitu skrining fitokimia yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder pada suatu bahan alam 

(Vifta & Advistasari, 2018). Adapun pengujian yang dilakukan yaitu uji alkaloid, 

saponin, flavonoid, tanin dan polifenil serta steroid dan triterpenoid.  

Pada pengujian alkaloid, hasil yang terbentuk pada ekstrak etil asetat setelah 

penambahan reagen mayer tidak terjadi perubahan warna, sedangkan pada 

penambahan reagen boucherdat tidak terjadi perubahan warna. Berdasarkan 

perubahan yang terjadi menunjukkan tidak adanya kandungan senyawa alkaloid 

(Susanti, dkk., 2015).  

Pada pengujian saponin, dengan penambahan HCL 2 N dan dikocok secara 

vertikal selama 10 detik menunjukkan ekstrak etil asetat menunjukkan tidak adanya 

kandungan senyawa saponin (Susanti, dkk., 2015). 

Pada pengujian flavonoid, dengan penambahan serbuk magnesium dan HCL 

pekat menunjukkan Pada ekstrak etil asetat  tidak menunjukkan kandungan senyawa 

flavonoid (Susanti, dkk., 2015).  

Pada pengujian tanin dan polifenol dengan penambahan FeCl3 10% 

menunjukkan hasil Pada ekstrak etil asetat terjadi perubahan warna yaitu hitam 

kehijauan yang dimana berdasarkan hal tersebut menunjukkan adanya kandungan 

senyawa tanin dan polifenol (Susanti, dkk., 2015).  

Pada pengujian steroid dan triterpenoid dengan penambahan reagen 

lieberman burchard, pada ekstrak etil asetat tidak menunjukkan adanya kandungan 

senyawa steroid dan triterpenoid (Susanti, dkk., 2015). 

Selanjutnya, pengujian aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode 

DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). Prinsip kerja pada metode DPPH yaitu adanya 

atom hidrogen pada senyawa antioksidan yang bergandengan dengan elektron 

bebas pada senyawa radikal sehingga dapat terjadi perubahan dari radikal bebas 
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yang menjadi senyawa non-radikal. Yang ditandai dengan terjadinya perubahan 

warna  dari ungu menjadi kuning (Setiawan, dkk. 2018). 

 

DPPH     DPPH-H 

       (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)          (2,2-difenil-1-pikrilhidrazin) 

Pengukuran antioksidan dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri 

Uv-Vis dengan panjang gelombang 517 nm yang merupakan panjang gelombang 

maksimum untuk DPPH. Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC50, 

yang dimana merupakan konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk 

menghambat 50% radikal bebas DPPH. 

Selanjutnya, pengujian potensi tabir surya ekstrak Rimpang lempuyang 

gajah dilakukan secara in-vitro. Metode pengukuran nilai SPF secara umum terbagi 

dalam dua tipe. Tipe pertama adalah dengan cara mengukur serapan atau transmisi 

radiasi UV melalui lapisan tabir surya pada plat kuarsa atau biomembran. Tipe 

yang kedua adalah dengan menentukan karakteristik serapan tabir surya 

menggunakan analisis secara spektrofotometri larutan hasil pengenceran tabir 

surya. 

 Persen transmisi eritema menggambarkan jumlah sinar matahari yang 

diteruskan setelah terkena tabir surya sehingga dapat menyebabkan pigmentasi 

kulit. Berdasarkan hal tersebut maka semakin kecil nilai % transmisi eritema dan 
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pigmentasi berarti potensi tabir surya dalam melindungi kulit menjadi lebih baik 

(Sugihartini, 2011). 

Sun Protection Factor (SPF) merupakan indikator universal yang 

menjelaskan tentang keefektifan dari suatu produk atau zat yang bersifat UV 

protektor, semakin tinggi nilai SPF dari suatu produk atau zat aktif tabir surya 

maka semakin efektif melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UV (Dutra et al., 

2004).  

Menurut Cumpelick (1972), Sediaan tabir surya dapat dikategorikan sebagai 

sunblock (Sediaan yang dapat menyerap hampir semua sinar UV-B dan sinar UV-

A) apabila memiliki presentase transmisi eritema <1% dan presentase transmisi 

pigmentasi 3-40%. 

Jika presentase transmisi eritema 6-18% dan presentase transmisi 

pigmentasi 45-86% dikategorikan sebagai suntan atau dapat dikatakan suatu bahan 

yang menyerap sebagian besar sinar UV-B dan menyerap sedikit sinar UV-A 

(Agustin et.al, 2013). 

Berdasarkan table No.4 dan table No.5 diatas menunjukkan bahwa, nilai 

%Transmisi eritema dapat dinyatakan bahwa konsentrasi 150 ppm (10,904), 300 

ppm (9,121), dan 450 ppm (6,568) termasuk dalam kategori Regular suntan yang 

berada pada range (6-12%). Sedangkan untuk nilai %Transmisi pigmentasi 

konsentrasi (150 ppm,58,993 dan 300 ppm,50,557) termasuk kategori Ekstra 

protection, yang berada pada range (42-86), untuk konsentrasi 450 ppm (40,720) 

termasuk dalam kategori Total block yang berada pada range (3-40) 

Berdasarkan table No.6 pengkuran rata-rata nilai SPF menunjukkan bahwa 

ekstrak memiliki nilai SPF yang rendah, yakni pada konsentrasi 150 ppm 2,588, 

pada konsentrasi 300 ppm 2,967, dan pada konsentrasi 450 ppm nilai SPF sebesar 
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3,630 sehingga dalam hal ini termasuk dalam kategori Proteksi Minimal dengan 

range nilai SPF (1-4). 

Aktivitas terbaik ditunjukkan oleh ekstrak dengan konsentrasi 150 ppm,300 

ppm, dan 450 ppm yang menunjukkan efek Regular Suntan terhadap terjadinya 

eritema kulit dan juga memberikan efek perlindungan total terhadap pigmentasi 

(Ekstra protection dan Total Block). Dengan demikian, secara umum dapat 

dinyatakan bahwa ekstrak memiliki potensi yang baik sebagai tabir surya dalam 

melindungi kulit dari terjadinya eritema dan pigmentasi akibat sengatan sinar UV.  

Pada penentuan nilai SPF, menunjukkan bahwa ekstrak pada konsentrasi 

150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm masuk dalam kategori proteksi minimal, sehingga 

jika normalnya kulit manusia dapat mempertahankan dirinya sendiri dari dampak 

eritema dan pigmentasi selama kurang lebih 25 menit. Maka setelah menggunakan 

sediaan tabir surya dengan nilai SPF 3,2, itu artinya kulit akan bertahan selama 3,2 

kali dari waktu normal kulit untuk mempertahankan dirinya sendiri. 

Sehingga berdasarkan pada hasil menunjukkan bahwa seiring bertambahnya 

konsentrasi ekstrak maka fungsi perlindungan terhadap sinar UV juga semakin 

besar yang ditunjukkan dengan nilai transmisi eritema dan pigmentasi yang 

semakin kecil dan nilai SPF yang semakin besar. 

Nilai SPF adalah kemampuan suatu sediaan tabir surya melindungi kulit dari 

eritema. Sehingga SPF adalah rasio kemampuan kulit normal dikali dengan nilai 

SPF. Dalam sebuah percobaan yang dilakukan oleh FDA, MED (Minimal 

Erythema Dosage) dilihat dengan semakin tingginya energi UV, maka persentase 

etitema akan meningkat. 

Saat ini dipasaran banyak beredar sediaan tabir surya dengan nilai SPF 2 

samapi 60. Sehingga tabir surya dengan SPF 2 mampu mentransmisikan 50% 

energi UV yang diterima dan sediaan tabir surya dengan SPF 50 masih akan 
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mentransmisikan 2%. Dengan kata lain SPF berbanding terbalik dengan transmisi 

eritema. 

Produk tabir surya yang beredar dipasaran pada umumnya mencantumkan 

nilai SPF dan PA. PA (Protection Grade of UV A) adalah kemampuan sediaan tabir 

surya melindungi dari pigmentasi berdasarkan reaksi PPD (Persisten Pigment 

Darkening) yang digambarkan dengan tanda plus (+), semakin banyak tanda plus 

maka semakin baik sediaan tersebut melindungi dari pengaruh UV A yaitu 

pigmentasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ekstrak Rimpang lempuyang gajah (Zingibert zerumbert(L) Smith) pada 

konsentrasi 150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm untuk Transmisi eritema 

berturut-turut sebesar 10,904%, 9,121%, dan 6,568% yang termasuk kategori 

(Regular suntan),Sedangkan untuk nilai %Transmisi pigmentasi pada 

konsentrasi 150 ppm dan 300 ppm sebesar 58,921%, 50,557% yang termasuk 

kategori (Ekstra protection), serta untuk konsentrasi 450 ppm sebesar 

40,720% yang termasuk kategori (Total block), dan untuk nilai SPF memiliki 

nilai 3.6 termasuk dalam kategori proteksi minimal. 

2. Ekstrak Rimpang lempuyang gajah (Zingibert zerumbert(L) Smith) 

dikategorikan sebgai suntan yaitu suatu bahan yang dapat menyerap sebagian 

besar UV-B dan menyerap sedikit UV-A. 

B. Saran  

1. Mengoptimasi konsentrasi ekstrak yang memberi nilai SPF yang ideal.  

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjutan untuk membuat formulasi 

ekstrak Rimpang lempuyang gajah ini dalam bentuk sediaan. 
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LAMPIRAN 

A. Skema Kerja 
Lampiran 1. Skema Penyiapan Sampel 

 
 

 

Dicuci bersih,dirajang kecil-
kecil,kemudian dikeringkan dilemari 
pengering 

 

 

 

Diamkan selama 3 x 24 di maserasi 
dengan etil asetat 

 

 

 

Diuapkan dengan evapor rotary 
vacum 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimpang Lepuyang Gajah 

200 g Simplisia Rimpang Lempuyang 
Gajah 

 

 

 

 

Ekstrak Kering Rimpang Lempuyang 
Gajah 

Filtrat Simplisia Rimpang Lempuyang 
gajah 

dj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Lampiran 2. Uji Aktivitas Antioksidan  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipipet sampel uji 
sebanyak 4 ml 

Ditambahkan 1 ml DPPH 

Divorteks  

Didiamkan selama 30 
menit ditempat gelap 

Diukur absorbansi 
ddengan spektrofotometri 

Uv-Vis 
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Lampiran 3. Identifikasi Senyawa Kimia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkaloid Flavonoid  Saponin  Steroid & 
triterpeoid  

Tanin & 
polifenol 

+ 1 ml HCL 
2N 

+ 10 ml 
Aquadest 

Endapan 
coklat-hitam 

+ Serbuk 
Mg 

+ 1 ml HCL 
Pekat 

Merah, 
kuning atau 

hijau 

Kocok 
kuat 

selama 10 
menit 

Buih 1-10 
cm 

+ Reagen 
lieberman 
Burchard 

Steroid : 
berwarna 
hijau/ biru 
Triterpenoi
d : warna 

merah 

Positif  Negatif  

+ FeCl3 
10% 

Warna hitam 
kehijauan/ biru 

tua  

Identifikasi kandungan kimia 
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Lampiran 4. Skema Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Diukur transmisi & absorbansi 

 

 

                                         Dihitung data 

 

 

      Dianalisis data 

 

Larutan Stok 100 ppm 

50 mg Ekstrak Rimpang Lempuyang 
Gajah 

150 ppm 450 ppm 300 ppm 

Potensi Tabir Surya 

%Te & %Tp dan Nilai SPF 

Transmittan & Absorban 

Kuvet 

Spektro UV-Vis 
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Lampiran 5. Pembuatan Larutan  

1. Larutan DPPH 0,45 mM 

0,45 mM = 0,00045 M 

❖  M = 
g

Mr
x

1000

V
 

0,00045 = 
g

394,32
x

1000

100
 

0,00045 = 
10 • g

394,32
  

10 • g  = 0,00045 x 394,32 

 g   = 
0,177

10
 

 g   = 0,0177 → 17,8 mg ≈ 18 mg 

2. Larutan ekstrak dan fraksi  

a. Larutan induk  

❖ 1 ppm = mg/ml 

200 ppm = 200 mg/ 1000 ml 

  = 50 mg/ 250 ml 

  = 0,05 g/ 250 ml 

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 200 ppm dengan cara 

ditimbang ekstrak dan fraksi sebanyak 50 mg dan di larutkan dengan 250 ml 

pelarut. 

b. Larutan standar  

❖ M1 V1 = M2 V2 

• 20 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

200ppm • V1 = 20ppm • 100ml 

 V1 = 
2000

200
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 V1 = 10 ml 

• 40 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

200ppm • V1 = 40ppm • 100ml 

 V1 = 
4000

200
 

 V1 = 20 ml 

• 60 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

200ppm • V1 = 60ppm • 100ml 

 V1 = 
6000

200
 

 V1 = 30 ml 

• 80 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

200ppm • V1 = 80ppm • 100ml 

 V1 = 
8000

200
 

 V1 = 40 ml 

• 100 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

200ppm • V1 = 100ppm • 100ml 

 V1 = 
10.000

200
 

 V1 = 50 ml 

3. Larutan Vitamin C 
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a. Larutan induk  

❖ 1 ppm = mg/ml 

100 ppm = 100 mg/ 1000 ml 

  = 10 mg/ 100 ml 

  = 0,01 g/ 100 ml 

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 100 ppm dengan cara 

ditimbang vitamin C sebanyak 10 mg dan di larutkan dengan 100 ml pelarut. 

b. Larutan standar  

❖ M1 V1 = M2 V2 

• 2 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

100ppm • V1 = 2ppm • 50ml 

 V1 = 
100

100
 

 V1 = 1 ml 

• 4 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

100ppm • V1 = 4ppm • 50ml 

 V1 = 
200

100
 

 V1 = 2 ml 

• 6 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

100ppm • V1 = 6ppm • 50ml 

 V1 = 
300

100
 

 V1 = 3 ml 
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• 8 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

100ppm • V1 = 8ppm • 50ml 

 V1 = 
400

100
 

 V1 = 4 ml 

• 10 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

100ppm • V1 = 10ppm • 50ml 

 V1 = 
500

100
 

 V1 = 5 ml 

Lampiran 6. Perhitungan % Inhibisi 

% Inhibisi = 
𝐀𝐛𝐬.𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨−𝐀𝐛𝐬.𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥

𝐀𝐛𝐬.𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
  x  100% 

1. Ekstrak Etil Asetat 

a. Konsentrasi 20 ppm 

% Inhibisi = 
0,559 −0,497

0,559
  x  100% = 17,028% 

b. Konsentrasi 40 ppm 

% Inhibisi = 
0,559 −0,465

0,559
  x  100% = 22,315% 

c. Konsentrasi 60 ppm 

% Inhibisi = 
0,559 −0,379

0,559
  x  100% = 36,727% 

d. Konsentrasi 80 ppm 

% Inhibisi = 
0,559 −0,364

0,559
  x  100% = 39,288% 

e. Konsentrasi 100 ppm 

% Inhibisi = 
0,559 −0,288

0,559
  x  100% = 51,920% 
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y = 9,1404x - 21,234
R² = 0,9629

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 2 4 6 8 10 12

%
 In

h
ib

is
i

Konsentrasi Vit C

Lampiran 7. Perhitungan IC50 

a. Perhitungan vitamin C 

Melalui persamaan Linear : 

• y = ax +  b  

• ax = y  -  b 

• x = 
𝐲−𝐛

𝐚
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kurva Standar Vitamin C 

Diketahui  : y = 50 

    a = 9,1404 

    b = -21,234 

Penyelesaian  : 

x = 
y−b

a
 

x = 
50−(−21,234)

9,1404
 

 = 7,79 ppm 

 

b. Perhitungan IC50 sampel 
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Melalui persamaan Linear : 

• y = ax +  b  

• ax = y  -  b 

• x = 
𝐲−𝐛

𝐚
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kurva Standar Ekstrak Etil Asetat 

Diketahui  : y = 50 

    a = 0,4338 

    b = 7,4402 

Penyelesaian  : 

x = 
y−b

a
 

x = 
50−7,4402

0,4338
 

= 98,109 ppm 

 

 

 

Lampiran 8. Hasil Pengukuran SPF 

y = 0,4338x + 7,4402
R² = 0,965

0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100 120

%
In

h
ib

is
i 

Konsetrasi Etil Asetat
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a. Pengukuran absorbansi pengenceran replikasi I 150 ppm 

1)  Grafik Absorbansi Replikasi I 

 

2)   Data Tabel Absorbansi Replikasi I 

Panjang 
gelombang(nm) 

Absorbansi 

(A) 

Luas 

Trapesium 

(AUC) 

290 2.436 L1 10.485 

295 1.731 L2 7.355 

300 1.211 L3 5.182 

305 0.862 L4 3.732 

310 0.631 L5 2.785 

315 0.483 L6 2.167 

320 0.384 L7 1.752 

325 0.317 L8 1.472 

330 0.272 L9 1.282 

335 0.241 L10 1.152 

340 0.22 L11 1.057 



72 
 

 

345 0.203 L12 0.98 

350 0.189 L13 0.907 

355 0.174 L14 0.853 

360 0.16 L15 0.767 

365 0.147 L16 0.7 

370 0.133 L17 0.64 

375 0.123 L18 0.592 

380 0.114 L19 0.547 

385 0.105 L20 0.51 

390 0.099 L21 0.48 

395 0.093 L22 0.452 

400 0.088 

45.831 AUC 

LOG SPF 0.416 

NILAI SPF 2.60615355 

 

3) Contoh perhitungan nilai SPF 

(AUC) = (Aa+Ab)/2 x Dpb-a 

AUC = L1+L2+L3...........Ln 

Log SPF = AUC/(λn-λ1) 

Ket. Aa = Absorbansi pada panjang gelombang a nm 

Ab = Absorbansi pada panjang gelombang b nm 

dPb-a = Selisih panjang gelombang a dan b 
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λn = Panjang gelombang terbesar (dengan A>0,05 untuk ekstrak, dengan 

A> 0,01 untuk sediaan) 

λ1 = Panjang gelombang terkecil (290 nm). 

L1  =
1.731+2.463

2
  x (295-290) = 10.485 

L2  =
1.211+1.731

2
 x (300-295) = 7.355 

L3  =
0.862+1.211

2
  x (305-300) = 5.182 

L4  =
0.631+0.862

2
 x (310-305) = 3.732 

L5  =
0.483+0.631

2
 x (315-310) = 2.785 

L6  =
0.384+0.483

2
 x (320-315) = 2.167 

L7  =
0.317+0.384

2
 x (325-320) = 1.752 

L8  =
0.272+0.317

2
  x (330-325) = 1.472 

L9  =
0.241+0.272

2
 x (335-330) = 1.282 

L10  =
0.220+0.241

2
 x (340-335) =1.152 

L11  =
0.203+0.220

2
 x (345-340) = 1.057 

L12  =
0.189+0.203

2
 x (350-345) = 0.980 

L13  =
0.174+0.189

2
 x (355-350) = 0.907 

L14  =
0.160+0.174

2
 x (360-355) = 0.853 

L15  =
0.147+0.160

2
 x (365-360) =0.767 

L16  =
0.133+0.147

2
 x (370-365) = 0.700 

L17   =
0.123+0.133

2
 x (375-370) = 0.640 

L18  =
0.114+0.123

2
 x (380-375) = 0.592 
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L19  =
0.105+0.114

2
 x (385-380) = 0.547 

L20  =
0.099+0.105

2
 x (390-385) = 0.510 

L21  =
0.093+0.099

2
 x (395-390) = 0.480 

L22  =
0.088+0.093

2
 x (400-395) = 0.452 

Log Spf = 0.416 

SPF  = 2.606 

b.Pengukuran absorbansi pengenceran replikasi II 150 ppm 

1. Grafik Absorbansi Replikasi II 

2.  Data Tabel Absorbansi Replikasi II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang 
gelombang(nm) 

Absorbansi 

(A) 

Luas 

Trapesium 

(AUC) 

290 2.456 L1 10.455 

295 1.726 L2 7.322 

300 1.203 L3 5.145 

305 0.855 L4 3.69 

310 0.624 L5 2.752 
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315 0.477 L6 2.137 

320 0.378 L7 1.725 

325 0.312 L8 1.447 

330 0.267 L9 1.26 

335 0.237 L10 1.132 

340 0.216 L11 1.037 

345 0.199 L12 0.96 

350 0.185 L13 0.887 

355 0.17 L14 0.817 

360 0.157 L15 0.725 

365 0.144 L16 0.69 

370 0.132 L17 0.632 

375 0.121 L18 0.585 

380 0.113 L19 0.545 

385 0.105 L20 0.51 

390 0.099 L21 0.48 

395 0.093 L22 0.455 

400 0.089 

45.415 AUC 

LOG SPF 0.412 

NILAI SPF 2.582260191 

 

 

 

c.Pengukuran absorbansi pengenceran replikasi III 150 ppm 

1.Grafik Absorbansi Replikasi III 
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2.   Data Tabel bsorbansi Replikasi III 

Panjang 
gelombang(nm) 

Absorbansi 

(A) 

Luas 

Trapesium 

(AUC) 

290 2.452 L1 10.437 

295 1.723 L2 7.31 

300 1.201 L3 5.135 

305 0.853 L4 3.687 

310 0.622 L5 2.742 

315 0.475 L6 2.13 

320 0.377 L7 1.72 

325 0.311 L8 1.442 

330 0.266 L9 1.255 

335 0.236 L10 1.127 

340 0.215 L11 1.035 

345 0.199 L12 0.96 

350 0.185 L13 0.887 
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355 0.17 L14 0.815 

360 0.156 L15 0.75 

365 0.144 L16 0.687 

370 0.131 L17 0.63 

375 0.121 L18 0.582 

380 0.112 L19 0.54 

385 0.104 L20 0.505 

390 0.098 L21 0.475 

395 0.092 L22 0.45 

400 0.088 

45.301 AUC 

LOG SPF 0.411 

NILAI SPF 2.576321157 

 

 

 

 

 

 

a. Pengukuran absorbansi pengenceran replikasi I 300 ppm 

1) Grafik Absorbansi Replikasi I 
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2)   Data Tabel Absorbansi Replikasi I 

Panjang 
gelombang(nm) 

Absorbansi 

(A) 

Luas 

Trapesium 

(AUC) 

290 2.516 L1 10.817 

295 1.811 L2 7.747 

300 1.288 L3 5.55 

305 0.932 L4 4.092 

310 0.705 L5 3.155 

315 0.557 L6 2.535 

320 0.457 L7 2.177 

325 0.39 L8 1.832 

330 0.343 L9 1.637 

335 0.312 L10 1.527 

340 0.29 L11 1.402 

345 0.271 L12 1.307 

350 0.252 L13 1.21 
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355 0.232 L14 1.107 

360 0.211 L15 1.002 

365 0.19 L16 0.9 

370 0.17 L17 0.807 

375 0.153 L18 0.73 

380 0.139 L19 0.665 

385 0.127 L20 0.61 

390 0.117 L21 0.565 

395 0.109 L22 0.527 

400 0.102 

51.841 AUC 

LOG SPF 0.471 

NILAI SPF 2.958012467 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Pengukuran absorbansi pengenceran replikasi II 300 ppm 

1) Grafik Absorbansi Replikasi II 
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2) Data Tabel Absorbansi Replikasi II 

Panjang 
gelombang(nm) 

Absorbansi 

(A) 

Luas 

Trapesium 

(AUC) 

290 2.52 L1 10.837 

295 1.815 L2 7.77 

300 1.293 L3 5.575 

305 0.937 L4 4.12 

310 0.711 L5 3.332 

315 0.562 L6 2.562 

320 0.463 L7 2.145 

325 0.395 L8 1.857 

330 0.348 L9 1.662 

335 0.317 L10 1.53 

340 0.295 L11 1.427 

345 0.276 L12 1.33 

350 0.256 L13 1.227 
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355 0.235 L14 1.122 

360 0.214 L15 1.017 

365 0.193 L16 0.912 

370 0.172 L17 0.817 

375 0.155 L18 0,740 

380 0.141 L19 0.675 

385 0.129 L20 0.62 

390 0.119 L21 0.575 

395 0.111 L22 0.537 

400 0.104 

52.389 AUC 

LOG SPF 0.476 

NILAI SPF 2.992264637 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Pengukuran absorbansi pengenceran Replikasi III 300 ppm 

1) Grafik Absorbansi Replikasi III 
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2) Data Tabel Absorbansi Replikasi III 

Panjang 
gelombang(nm) 

Absorbansi 

(A) 

Luas 

Trapesium 

(AUC) 

290 2.514 L1 10.81 

295 1.81 L2 7.742 

300 1.287 L3 5.545 

305 0.931 L4 4.09 

310 0.705 L5 3.152 

315 0.556 L6 2.535 

320 0.458 L7 2.12 

325 0.39 L8 1.832 

330 0.343 L9 1.637 

335 0.312 L10 1.502 

340 0.289 L11 1.4 

345 0.271 L12 1.305 

350 0.251 L13 1.205 
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355 0.231 L14 1.102 

360 0.21 L15 1 

365 0.19 L16 0.897 

370 0.169 L17 0.802 

375 0.152 L18 0.727 

380 0.139 L19 0.665 

385 0.127 L20 0.612 

390 0.118 L21 0.57 

395 0.11 L22 0.532 

400 0.103 

51.782 AUC 

LOG SPF 0.47 

NILAI SPF 2.951209227 

 

 

 

 

 

 

 

a.Pengukuran Absorbansi Pengenceran Replikasi I 450 ppm 

1) Grafik Absorbansi Replikasi I 
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2) Data Tabel Absorbansi Replikasi I 

 

Panjang 
gelombang(nm) 

Absorbansi 

(A) 

Luas 

Trapesium 

(AUC) 

290 2.719 L1 11.792 

295 1.998 L2 8.59 

300 1.438 L3 6.25 

305 1.062 L4 4.71 

310 0.822 L5 3.727 

315 0.669 L6 3.08 

320 0.563 L7 2.632 

325 0.49 L8 2.325 

330 0.44 L9 2.117 

335 0.407 L10 1.975 

340 0.383 L11 1.857 

345 0.36 L12 1.737 

350 0.355 L13 1.605 
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355 0.307 L14 1.51 

360 0.297 L15 1.365 

365 0.249 L16 1.17 

370 0.219 L17 1.032 

375 0.194 L18 0.92 

380 0.174 L19 0.83 

385 0.158 L20 0.755 

390 0.144 L21 0.692 

395 0.133 L2 0.642 

400 0.124 

61.313 AUC 

LOG SPF 0.557 

NILAI SPF 3.60578643 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pengukuran Absorbansi Pengenceran Replikasi II 450 ppm 

1) Grafik Absorbansi Replikasi II 
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2) Data Tabel Absorbansi Replikasi II 

Panjang 
gelombang(nm) 

Absorbansi 

(A) 

Luas 

Trapesium 

(AUC) 

290 2.73 L1 11.84 

295 2.006 L2 8.707 

300 1.477 L3 6.367 

305 1.07 L4 4.747 

310 0.829 L5 3.762 

315 0.676 L6 3.112 

320 0.569 L7 2.662 

325 0.496 L8 2.355 

330 0.446 L9 2.147 

335 0.413 L10 2.002 

340 0.388 L11 1.882 

345 0.365 L12 1.762 

350 0.34 L13 1.63 
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355 0.312 L14 1.487 

360 0.283 L15 1.34 

365 0.253 L16 1.187 

370 0.222 L17 1.047 

375 0.197 L18 0.932 

380 0.176 L19 0.837 

385 0.159 L20 0.76 

390 0.145 L21 0.695 

395 0.133 L22 0.642 

400 0.124 

61.902 AUC 

LOG SPF 0.562 

NILAI SPF 3.647539469 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.Pengukuran absorbansi pengenceran replikasi III 300 ppm 

1) Grafik Absorbansi Replikasi III 
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2) Data Tabel Absorbansi Replikasi III 

Panjang 
gelombang(nm) 

Absorbansi 

(A) 

Luas 

Trapesium 

(AUC) 

290 2.726 L1 11.827 

295 2.005 L2 8.62 

300 1.443 L3 6.272 

305 1.066 L4 4.73 

310 0.826 L5 3.747 

315 0.673 L6 3.097 

320 0.556 L7 2.647 

325 0.493 L8 2.342 

330 0.444 L9 2.137 

335 0.411 L10 1.992 

340 0.386 L11 1.872 

345 0.363 L12 1.877 

350 0.388 L13 1.745 

355 0.31 L14 1.48 

360 0.282 L15 1.332 
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365 0.251 L16 1.18 

370 0.221 L17 1.042 

375 0.196 L18 0.93 

380 0.176 L19 0.837 

385 0.159 L20 0.76 

390 0.145 L21 0.697 

395 0.134 L22 0.647 

400 0.125 

61.81 AUC 

LOG SPF 0.561 

NILAI SPF 3.639150361 

 

 

Rata-rata nilai SPF : 

150 ppm = 
2.606+2.953+3.605

3
 

  = 2.588 

300 ppm = 
2.582+2.992+3.642

3
 

  = 2.967 

450 ppm = 
2.576+2.951+3.639

3
 

  = 3.630 

Lampiran 9. Persen Transmisi Eritema Dan Pigmentasi 

a. Data Transmisi Replikasi I 150 ppm 

Panjang 
gelombang(nm) 

Erythmal 
Flux/Tannig 

Fe/Fp(E-vitons 
%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.838 0.092 
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297.5 0.6720 3.635 2.442 %Te=10.801 

302.5 1.0000 9.774 9.774 

307.5 0.2008 18.648 3.744 

312.5 0.1364 28.330 3.864 

317.5 0.1125 37.358 4.202 

Jumlah 2.2332  24.120 

322.5 0.1079 45.358 4.894 

%Tp=58.581 

327.5 0.1020 51.437 5.246 

322.5 0.0936 56.195 5.259 

337.5 0.0798 59.401 4.740 

342.5 0.0669 61.145 4.090 

347.5 0.0570 64.102 3.653 

352.5 0.0448 66.302 2.970 

357.5 0.0456 67.894 3.095 

362.5 0.0356 70.105 2.495 

367.5 0.0310 73.140 2.267 

372.5 0.0260 75.105 1.952 

Jumlah 0.6942  40.667 

 

 

b. Data Transmisi Replikasi II 150 ppm 

Panjang 
gelombang(nm) 

Erythmal 
Flux/Tannig 

Fe/Fp(E-vitons 
%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.841 0.092 

%Te=10.851 

297.5 0.6720 3.651 2.453 

302.5 1.0000 9.818 9.818 

307.5 0.2008 18.778 3.770 

312.5 0.1364 28.439 3.879 

317.5 0.1125 37.501 4.218 
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Jumlah 2.2332  24.23 

322.5 0.1079 45.529 4.912 

%Tp=58.921 

327.5 0.1020 51.595 5.262 

322.5 0.0936 56.369 5.276 

337.5 0.0798 59.621 4.757 

342.5 0.0669 62.145 4.157 

347.5 0.0570 64.338 3.667 

352.5 0.0448 66.575 2.982 

357.5 0.0456 68.844 3.139 

362.5 0.0356 70.990 2.527 

367.5 0.0310 73.140 2.267 

372.5 0.0260 75.115 1.952 

Jumlah 0.6942  40.903 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Data Transmisi Replikasi III 150 ppm 
 

Panjang 
gelombang(nm) 

Erythmal 
Flux/Tannig 

Fe/Fp(E-
vitons 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.867 0.095 

%Te=11.062 
297.5 0.6720 3.743 2.515 

302.5 1.0000 10.027 10.027 

307.5 0.2008 19.128 3.840 
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312.5 0.1364 28.908 3.943 

317.5 0.1125 38.075 4.283 

Jumlah 2.2332  24.705 

322.5 0.1079 46.146 4.979 

%Tp=59.476 

327.5 0.1020 52.250 5.3295 

322.5 0.0936 56.994 5.334 

337.5 0.0798 60.214 4.805 

342.5 0.0669 62.723 4.196 

347.5 0.0570 64.889 3.698 

352.5 0.0448 67.082 3.005 

357.5 0.0456 69.308 3.1604 

362.5 0.0356 71.370 2.540 

367.5 0.0310 73.502 2.278 

372.5 0.0260 75.407 1.960 

Jumlah 0.6942  41.288 

 

 

 

 

 

 

d. Data Transmisi Replikasi I 300 ppm 

Panjang 
gelombang(nm) 

Erythmal 
Flux/Tannig 

Fe/Fp(E-vitons 
%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.703 0.0776 

%Te=9.1075 
297.5 0.6720 3.037 2.0408 

302.5 1.0000 8.277 8.277 

307.5 0.2008 15.765 3.1656 
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312.5 0.1364 23.772 3.2425 

317.5 0.1125 31.425 3.5353 

Jumlah 2.2332  20.338 

322.5 0.1079 38.148 4.1161 

%Tp=50.508 

327.5 0.1020 43.306 4.4172 

322.5 0.0936 47.416 4.4381 

337.5 0.0798 50.248 4.0097 

342.5 0.0669 52.635 3.5212 

347.5 0.0570 54.862 3.1271 

352.5 0.0448 57.491 2.5755 

357.5 0.0456 60.305 2.7499 

362.5 0.0356 63.114 2.2468 

367.5 0.0310 66.391 2.0581 

372.5 0.0260 69.346 1.8029 

Jumlah 0.6942  35.063 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Data Transmisi Replikasi II 300 ppm 

Panjang 
gelombang(nm) 

Erythmal 
Flux/Tannig 

Fe/Fp(E-
vitons 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.709 0.078 

%Te=9.145 297.5 0.6720 3.056 2.053 

302.5 1.0000 8.316 8.316 
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307.5 0.2008 15.806 3.173 

312.5 0.1364 23.874 3.256 

317.5 0.1125 31.516 3.545 

Jumlah 2.2332  20.423 

%Tp=50.666 

322.5 0.1079 38.317 4.134 

327.5 0.1020 43.505 4.437 

322.5 0.0936 47.592 4.454 

337.5 0.0798 50.434 4.024 

342.5 0.0669 52,786 3.531 

347.5 0.0570 55.026 3.136 

352.5 0.0448 57.629 2.581 

357.5 0.0456 60.45 2.75 

362.5 0.0356 63.202 2.249 

367.5 0.0310 66.477 2.060 

372.5 0.0260 69.408 1.804 

Jumlah 0.6942  35.172 

 

 

 

 

 

f. Data Transmisi Replikasi III 300 ppm 

Panjang 
gelombang(n

m) 

Erythmal 
Flux/Tannig 

Fe/Fp(E-
vitons 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.706 0.078 
%Te=9.111 

297.5 0.6720 3.046 2.046 
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302.5 1.0000 8.286 8.286 

307.5 0.2008 15.747 3.161 

312.5 0.1364 23.772 3.242 

317.5 0.1125 31.393 3.531 

Jumlah 2.2332  20.347 

322.5 0.1079 38.158 4.117 

%Tp=50.497 

327.5 0.1020 43.283 4.414 

322.5 0.0936 47.369 4.433 

337.5 0.0798 50.213 4.006 

342.5 0.0669 52.621 3.520 

347.5 0.0570 54.863 3.127 

352.5 0.0448 57.472 2.574 

357.5 0.0456 60.315 2.750 

362.5 0.0356 63.100 2.246 

367.5 0.0310 66.394 2.058 

372.5 0.0260 69.422 1.804 

Jumlah 0.6942  35.055 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. Data Transmisi Replikasi I 450 ppm 

Panjang 
gelombang(nm) 

Erythmal 
Flux/Tannig 

Fe/Fp(E-
vitons 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.443 0.048 
%Te=6.604 

297.5 0.6720 2.000 1.344 
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302.5 1.0000 5.902 5.902 

307.5 0.2008 11.663 2.341 

312.5 0.1364 17.653 2.407 

317.5 0.1125 24.040 2.704 

Jumlah 2.2332  14.749 

322.5 0.1079 29.636 3.197 

%Tp=40.998 

327.5 0.1020 34.021 3.470 

322.5 0.0936 37.476 3.507 

337.5 0.0798 39.919 3.185 

342.5 0.0669 42.070 2.814 

347.5 0.0570 44.409 2.531 

352.5 0.0448 47.210 2.115 

357.5 0.0456 50.571 2.306 

362.5 0.0356 54.035 1.923 

367.5 0.0310 58.077 1.800 

372.5 0.0260 61.879 1.608 

Jumlah 0.6942  28.460 

 

 

 

 

 

 

h. Data Transmisi Replikasi II 450 ppm 

Panjang 
gelombang(nm) 

Erythmal 
Flux/Tannig 

Fe/Fp(E-
vitons 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.434 0.047 
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297.5 0.6720 1.965 1.320 %Te=6.506 

302.5 1.0000 5.798 5.798 

307.5 0.2008 11.434 2.295 

312.5 0.1364 17.650 2.407 

317.5 0.1125 23.650 2.660 

Jumlah 2.2332  14.530 

322.5 0.1079 29.149 3.145 

%Tp=40.423 

327.5 0.1020 33.494 3.416 

322.5 0.0936 36.910 3.454 

337.5 0.0798 39.322 3.137 

342.5 0.0669 41.495 2.776 

347.5 0.0570 43.766 2.494 

352.5 0.0448 46.602 2.087 

357.5 0.0456 49.937 2.277 

362.5 0.0356 53.411 1.901 

367.5 0.0310 57.440 1.78 

372.5 0.0260 61.169 1.590 

Jumlah 0.6942  28.062 

 

 

 

 

 

 

i. Data Transmisi Replikasi III 450 ppm 

Panjang 
gelombang(nm) 

Erythmal 
Flux/Tannig 

Fe/Fp(E-
vitons 

%Te Ee %Te/%Tp 
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292.5 0.1105 0.441 0.048 

%Te=6.595 

297.5 0.6720 1.994 1.339 

302.5 1.0000 5.881 5.881 

307.5 0.2008 11.604 2.330 

312.5 0.1364 17.880 2.438 

317.5 0.1125 23.921 2.691 

Jumlah 2.2332  14.729 

322.5 0.1079 29.497 3.182 

%Tp=40.739 

327.5 0.1020 33.837 3.453 

322.5 0.0936 37.233 3.485 

337.5 0.0798 39.652 3.164 

342.5 0.0669 41.765 2.794 

347.5 0.0570 44.082 2.512 

352.5 0.0448 46.853 2.099 

357.5 0.0456 50.235 2.290 

362.5 0.0356 53.724 1.912 

367.5 0.0310 57.727 1.789 

372.5 0.0260 61.504 1.599 

Jumlah 0.6942  28.281 

 

Lampiran  10. Pembuatan Larutan  

1. Larutan ekstrak etil asetat 

a. Larutan induk  

❖ 500 ppm = mg/ml 

500 ppm = 125 mg/ 250 ml 

  = 0,125 mg/ 250 ml 
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Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 500 ppm dengan cara 

ditimbang ekstrak dan fraksi sebanyak 125 mg dan di larutkan dengan 250 

ml pelarut. 

b. Larutan standar  

❖ M1 V1 = M2 V2 

• 150 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

500ppm • V1 = 150ppm • 50ml 

 V1 = 
750

50
 

 V1 = 15 ml 

• 300 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

300ppm • V1 = 300ppm • 50ml 

 V1 = 
1500

50
 

 V1 = 30 ml 

• 450 ppm  

M1 V1  = M2 V2 

450ppm • V1 = 450ppm • 50ml 

 V1 = 
2250

50
 

 V1 = 45 ml 

 

 

Lampiran 11. Gambar Penelitian 
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           Sampel lempuyang gajah                   proses maserasi 

 

Proses Evaporasi dengan menggunakan alat rotary evaporator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrining fitokimia 
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Lampiran 12. Proses Pengerjaan 
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     Penimbangan Sampel                             Pembuatan Larutan Stok      

                 

           Pengukuran spektrofotometri      Pengukuran Blanko     

                          Uv-vis 
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