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ABSTRAK 

Nama  : MAHARANI AYU AMAR  

NIM  : 70100116064 

Jurusan : FARMASI 

Judul Skripsi : UJI AKTIVITAS PEREDAMAN RADIKAL BEBAS DPPH (1,1-

diphenyl-2-picrylhidrazyl) DAN POTENSI TABIR SURYA 

EKSTRAK ETANOL RIMPANG LEMPUYANG GAJAH 

(Zingiber zerumbet) 

Paparan sinar matahari berlebih menyebabkan masalah kulit kemerahan, 

peradangan, bahkan kanker kulit. Cara melindungi kulit dari sinar matahari yaitu 

menggunakan tabir surya. Rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Sm.) 

mengandung flavanoid dan tanin yang dapat dimanfaatkan sebagai tabir surya. 

Tujuan penelitian dilakukan untuk menetapkan aktivitas antioksidan melalui 

parameter nilai IC50 serta menentukan nilai Sun Protecting Factor (SPF) ekstrak 

etanol rimpang lempuang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Sm.). Metode yang 

dilakukan adalah pengukuran menggunakan spektrometri UV-Visible dengan 

panjang gelombang 517 nm untuk pengujian DPPH (1,1-diphenyl-2-

picrylhidrazyl), panjang gelombang 292,5-372,5 nm untuk pengujian potensi tabir 

surya, dan panjang gelombang 290-400 nm untuk pengujian SPF. Berdasarkan 

pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil IC50 sebesar 24.498 ppm. Pada 

vitamin C sebesar 7.79 ppm. Dan untuk pengujian potensi tabir surya hasil nilai 

rata-rata %Te pada konsentrasi 150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm berturut-turut 

yaitu 12.28%, 10.50%, dan 8.48% (regular suntan). Nilai rata-rata %Tp pada 

konsentrasi 150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm berturut-turut yaitu 61.85%, 53.18%, 

dan 45.65% (regular suntan). Pada penentuan nilai SPF hasil nilai rata-rata pada 

konsentrasi 150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm berturut-turut yaitu 2.442 ppm, 2.756 

ppm, dan 3.213 ppm (minimal protection). 

 

 

 

Kata Kunci : DPPH,  SPF,  Zingiber zerumbet (L.) Sm 
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ABSTRACT 

Name  : MAHARANI AYU AMAR  

NIM  : 70100116064 

Department : FARMASI 

Title : DPPH FREE RADICAL SUPPRESSION ACTIVITY TEST (1,1-

diphenyl-2-picrylhidrazyl) AND SUNSCREEN POTENTIAL OF 

ETHANOL EXTRACT RHIZOME OF LEMPUYANG GAJAH 

(Zingiber zerumbet (L) Sm) 

Overexposure to the sun causes skin problems redness, inflammation, even 

skin cancer. The way to protect the skin from the sun is to use sunscreen. Rhizome 

of elephant lempuyang (Zingiber zerumbet (L.) Sm) contains flavanoids and tannins 

that can be used as sunscreen. Theresearch process was conducted to determine 

antioxidant activity through the IC value parameterof 50 and determine the value of 

Sun Protecting Factor (SPF) ethanol extract of elephant lempuang rhizomes 

(Zingiber zerumbet (L.) Sm). The method carried out is measurement using UV-

Visible spectrometry with a wavelength of 517 nm for DPPH testing (1.1-diphenyl-

2-picrylhidrazyl), a wavelength of 292.5-372.5 nm for testing the potential of 

sunscreens, and a wavelength of 290-400 nm for SPF testing.  Based on the tests 

that have been carried out, ic50 results of 24,498 ppm were obtained. In vitamin C 

it is 7.79 ppm. And for testing the potential of sunscreen, the average values of %Te 

at concentrations of 150 ppm, 300 ppm, and 450 ppm respectively were 12.28%, 

10.50%, and 8.48% (regular suntan). The average values of %Tp at concentrations 

of 150 ppm, 300 ppm, and 450 ppm were 61.85%, 53.18%, and 45.65% (regular 

suntan) respectively. In determining the SPF value, the average values were 

produced at concentrations of 150 ppm, 300 ppm, and 450 ppm respectively, 

namely 2,442 ppm, 2,756 ppm, and 3,213 ppm (minimum protection). 

 

 

 

Keywords : DPPH,  SPF,  Zingiber zerumbet (L.) Sm 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sinar matahari merupakan anugrah alam yang memiliki banyak manfaat 

dan peran yang penting bagi makhluk di permukaan bumi. Paparan sinar matahari 

selain memberikan efek menguntungkan namun juga memberikan efek merugikan 

pada tubuh manusia tergantung pada panjang dan frekuensi paparan, intensitas sinar 

matahari dan sensitivitas individu yang terpapar. Manusia membutuhkan sinar 

matahari untuk membantu pembentukan vitamin D yang dibutuhkan oleh tulang, 

tapi paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menimbulkan efek yang 

merugikan pada kulit manusia karena sinar ultraviolet. Menurut Permenkes RI 

nomor 376/menkes/per/VIII/1990, tabir surya adalah zat yang dapat menyerap 

sedikitnya 85% sinar matahari pada panjang gelombang 290 sampai 320 nm tetapi 

dapat meneruskan sinar pada panjang gelombang lebih dari 320 nm (Syarif, 2017) 

Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa dan beriklim 

tropis. Letak Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa memungkinkan untuk 

terpapar sinar matahari dengan intensitas yang tinggi. Paparan sinar matahari dapat 

menyebabkan kerusakan pada kulit karena radiasi sinar ultraviolet (UV) 

(Rahmawati, Muflihunna, & Amalia, 2018). Selain itu, perubahan iklim yang 

diakibatkan oleh pemanasan global dapat menyebabkan semakin tingginya paparan 

sinar UV. 

Secara alami, kulit berusaha melindungi dirinya beserta organ di bawahnya 

dari bahaya sinar UV, yaitu dengan membentuk butir-butir pigmen melanin yang 

akan memantulkan kembali sinar matahari. Jika kulit terpapar sinar matahari, maka 

akan timbul dua tipe reaksi melanin seperti penambahan melanin secara cepat ke 

permukaan kulit dan pembentukan tambahan melanin baru. Namun apabila terjadi 
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pembentukan melanin secara berlebihan dan terus-menerus, maka akan terbentuk 

noda hitam pada kulit (Tranggono, 2007). Oleh karena itu, diperlukan senyawa tabir 

surya untuk melindungi kulit dari radiasi UV secara langsung.  

Sediaan tabir surya adalah kosmetika yang digunakan untuk maksud 

menyerap secara efektif sinar matahari terutama didaerah gelombang ultraviolet 

sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan kulit oleh sinar matahari. Tabir 

surya dapat dibuat dalam berbagai bentuk sediaan seperti Krim, Losio dan Salep 

(Depkes RI, 1985) 

Tabir surya merupakan suatu sediaan yang secara fisik atau kimia dapat 

menghambat penetrasi sinar UV ke dalam kulit. Bahan aktif yang umum digunakan 

sebagai tabir surya dibagi menjadi dua yaitu tabir surya fisik dan tabir surya kimia. 

Tabir surya fisik memiliki mekanisme kerja dengan cara memantulkan dan 

menghamburkan radiasi sinar ultraviolet dan tidak tembus cahaya, sedangkan tabir 

surya kimia memiliki mekanisme kerja mengabsorbsi radiasi sinar ultraviolet. 

Penggunaan tabir surya terus bertambah sejak dekade terakhir oleh karena 

kesadaran akan bahayanya sinar ultraviolet yang ditimbulkan. Selain tabir surya 

dari bahan sintetis, tabir surya alami juga dapat diperoleh dari bahan alam, misalnya 

senyawa fenolik yang terdapat dalam tumbuhan yang berfungsi melindungi 

jaringan tanaman terhadap kerusakan akibat radiasi sinar matahari (Halliwell dan 

Gutteridge, 1999). Mambro dan Fonseca (2005), menyatakan bahwa diantara 

berbagai macam senyawa fenolik, flavanoid diduga komponen yang dapat 

menangkal radikal induksi ultraviolet (UV), flavanoid juga diduga memberikan 

efek perlindungan terhadap radiasi UV dengan menyerap sinar UV. Selain itu, 

Heinrich dkk. (2010) dan Ismail (2010) mengemukakan bahwa beberapa tanaman 

yang mengandung senyawa flavonoid dan fenolik mempunyai manfaat sebagai 

antioksidan juga diketahui mempunyai khasiat sebagai tabir surya (Pradika, 2016). 

Zat alami yang diekstrak dari tumbuhan dapat pula bertindak sebagai 

sumber potensial karena bersifat fotoprotektif. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan 

bahwa tanaman tidak bisa terhindar dari paparan sinar matahari karena tanaman 

memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Meskipun begitu, tanaman 

memiliki mekanisme perlindungan diri sehingga tanaman tidak mengalami 
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kerusakan. Hal tersebut memberikan sedikit gambaran mengenai kemampuan 

tanaman untuk melindungi kulit melalui senyawa yang terkandung didalam 

tanaman yang berupa senyawa bioaktif seperti senyawa fenolik dan didukung oleh 

adanya senyawa yang bersifat antioksidan (Lavi, 2013). 

Penyinaran matahari yang berlebihan menyebabkan jaringan epidermis 

kulit tidak cukup mampu melawan efek negatif seperti kelainan kulit mulai dari 

dermatitis ringan sampai kanker kulit, sehingga diperlukan perlindungan baik 

secara fisik dengan menutupi tubuh misalnya menggunakan payung, topi, atau jaket 

dan secara kimia dengan menggunakan kosmetika tabir surya (Wilkinson, 1982). 

Untuk   mencegah   semua   efek yang   disebabkan   oleh   sinar   matahari 

maka sangat penting menggunakan perlindungan secara kimiawi yaitu penggunaan 

tabir surya. Tabir surya adalah suatu sediaan yang mengandung senyawa kimia 

yang dapat menyerap, menghamburkan atau memantulkan sinar UV yang mengenai 

kulit sehingga dapat digunakan untuk melindungi fungsi dan struktur kulit manusia 

dari efek negatif sinar UV (Oktaviasari dkk., 2017). 

Tabir surya adalah suatu zat atau material yang dapat melindungi kulit 

terhadap radiasi sinar ultraviolet. 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). 

Besar kecilnya nilai SPF dipengaruhi oleh kandungan antioksidan dari 

bahan aktif yang digunakan untuk membuat sediaan tabir surya. Antioksidan 

merupakan suatu zat yang dapat menetralkan radikal bebas sehingga melindungi 

tubuh dari berbagai macam penyakit dengan cara mengikat radikal bebas. Radikal 

bebas merupakan molekul sangat reaktif yang dapat merusak sel dan salah satu 

bentuk dari senyawa oksigen reaktif yang memiliki elektron tidak berpasangan 

(Winarsi, 2007). Radikal bebas dengan jumlah yang berlebih akan merusak kolagen 

pada membran sel kulit, sehingga kulit kehilangan elastisitasnya dan akan 

menyebabkan terjadinya keriput. Sinar UV merupakan gelombang elektromagnetik 

yang terdiri dari sinar UV-A (315-400 nm), sinar UV-B (290- 315 nm), dan sinar 

UV-C (100-290 nm) yang sangat berbahaya, memiliki energi yang sangat tinggi 

dan bersifat karsinogenik (Kaur et al., 2009). 
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Sinar UV C mampu diserap oleh ozon, uap air, oksigen, dan karbon dioksida 

karena lapisan ozon lebih mudah menyerap panjang gelombang UV yang pendek. 

Berbeda dengan sinar UV B yang hanya diserap sebagian sehingga masih dapat 

masuk ke bumi namun tidak dengan sinar UV A (Watson et al. 2016).  

Hal ini dapat diketahui bahwa lapisan ozon dapat mencegah masuknya sinar 

UV B dan UV C. Oleh karena itu, apabila lapisan ozon secara terus-menerus 

menipis maka sinar UV C yang berbahaya bagi kehidupan dapat sampai ke bumi. 

Oleh karena UV A tidak diserap lapisan ozon, maka radiasinya dapat masuk lebih 

dalam pada kulit sehingga akan menimbulkan dampak negatif, yakni penuaan dini, 

menurunkan sistem kekebalan tubuh, kanker kulit, melasma, hingga kebutaan.  

Menurut penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya, 

prevalensi pasien melasma di Surabaya sebesar 14,1% dengan pasien perempuan 

sebanyak 99,2%. Faktor yang diduga mampu memengaruhi timbulnya melasma 

pada pasien baru paling banyak adalah sinar matahari, diikuti dengan penggunaan 

kosmetik (Umborowati dan Rahmadewi, 2014).  

Indonesia merupakan salah satu dari tujuh negara yang memiliki 

keanekaragaman hayati paling tinggi atau disebut megabiodiversity. Sekitar kurang 

lebih 30.000 spesies tumbuhan dan sekitar 7.000 spesies tumbuhan yang 

diperkirakan berkhasiat sebagai obat. Tumbuhan obat adalah tumbuhan atau bagian 

tumbuhan (akar, batang, daun, bunga, buah, dan eksudat) yang dijadikan sebagai 

bahan baku simplisia, ekstraksi, precursor dan ekstrak tanaman tersebut 

dimanfaatkan sebagai obat. Masyarakat Indonesia telah menjadikan tumbuhan obat 

Sebagai alternatif pengobatan baik yang digunakan untuk pencegahan penyakit, 

penyembuhan, pemeliharaan kesehatan, serta peningkatan Kesehatan 

(Anggorowati, Priandini, & Thufail., 2016). 

Tabir surya yang beredar dipasaran pada umumn terbuat dari bahan sintetik. 

Bahan alam belum banyak dimanfaatkan dalam industri produk tabir surya. Salah 

satu tanaman yang   berkhasiat sebagai tabir surya alami adalah lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Sm.). bagian yang digunakan ialah rimpang. Masih satu 

keluarga dengan Zingiberaceae yang mempunyai sifat aromatik dan efek 

farmakologis. Tanaman ini Tersebar di wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan dan 
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Sulawesi. Tanaman tumbuh dan diduga tersebar secara merata di Sulawesi Selatan 

serta hidup secara liar. Masyarakat Bugis mengenal tanaman ini dengan nama 

Lappujang.  Secara empirik, di beberapa daerah yang lain tanaman ini dimanfaatkan 

dengan cara di rebus, diseduh dan dibaluri sebagai anti bakteri, antioksidan, 

pembersih darah, obat disentri, nyeri perut, batu ginjal, hepatitis, antelmintik, luka, 

bisul, antiinflamasi, dan ruam, serta anti nyeri (Kapitan et al. 2017). 

Selain itu, kandungan senyawa lempuyang menggunakan ekstrak metanol 

memilik aktivitas antioksidan diantaranya fenol, steroid, flavonoid dan saponin 

yang dapat menghambat radikal bebas. Radikal bebas merupakan molekul tidak 

stabil yang memiliki elektron tidak berpasangan pada orbital luarnya sehingga 

bersifat sangat reaktif. Radikal bebas dalam jumlah kecil digunakan pada respon 

seluler dan sistem imun. Namun pada konsentrasi yang tinggi radikal bebas dapat 

menghasilkan stres oksidatif yang menyebabkan kerusakan struktur sel, termasuk 

kerusakan lipid, protein dan DNA Substansi penting yang dapat membantu 

melindungi tubuh dan mengurangi dampak negatif dari serangan radikal bebas 

adalah antioksidan (Budilaksono et al., 2014). 

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 dan menghitung nilai SPF (Sun Protecting Factor). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi tabir surya dari ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Sm.) berdasarkan nilai Sun Protecting Factor (SPF), 

% Transmisi Eritema, dan % Transmisi Pigmentasi? 

2. Apa saja kategori tabir surya dari ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Sm.)? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui potensi tabir surya dari ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

Mengetahui nilai Sun Protecting Factor (SPF), % Transmisi Eritema, dan % 

Transmisi Pigmentasi ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah  

2. Mengetahui kategori tabir surya dari ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah  

D. Manfaat Penelitian 

1. Diketahui hasil ekstrak 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 rimpang lempuyang gajah 

sebagai potensi tabir surya dan sebagai pengembangan referensi ilmu farmasi. 

3. Diperoleh kategori tabir surya ektrak 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 dari 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. Pigmentasi adalah perubahan warna kulit menjadi lebih gelap akibat 

peningkatan jumlah melanin. 
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e. Persen transmisi eritema (%Te) menggambarkan jumlah sinar matahari yang 

diteruskan setelah mengenai tabir surya, sehingga dapat menyebabkan eritema 

kulit (Kulit menjadi kemerahan). 

f. Persen transmisi pigmentasi (%Tp) menggambarkan jumlah sinar matahari yang 

diteruskan setelah mengenai tabir surya, sehingga dapat menyebabkan 

pigmentasi kulit (Kulit menjadi gelap). 

g. 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. 

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

semplisia nabati ataupun hewani dengan mengunakan pelarut yang sesuai. 

i. 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 berdasarkan data analisis yang 

diperoleh. 

F. Kajian Pustaka 

Penelitian yang dilakukan A. Tenriugi, Ilmi Khairiyah Syam pada tahun 

2018 dengan judul “Uji Potensi Tabir Surya dan Nilai Sun Protecting Factor (SPF) 

Ekstrak Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) secara In Vitro”. Uji potensi tabir 

surya ditentukan berdasarkan metode perhitungan nilai persen transmisi eritema 

(%Te) dan nilai persen transmisi pigmentasi (%Tp) pada panjang gelombang 292,5- 
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372,5 nm dan absorbansinya pada panjang gelombang 200-400 nm pada interval 5 

nm. Pada penelitian ini digunakan ekstrak Jamur Tiram putih dengan konsentrasi 

ekstrak 200, 400, 600, 800 dan 1000 ppm lalu diukur persen transmitan eritema dan 

pigmentasinya dengan menggunakan spektrofotometer UvVis, pengukuran ini 

dilakukan sebanyak 3 kali replikasi untuk masing-masing konsentrasi sehingga 

diperoleh nilai rata-rata pada hasil pengukuran eritema, pigmentasi dan nilai SPF. 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada konsentrasi 200 dan 400 ppm Ekstrak 

Jamur tiram putih memberikan efek Extra Protection untuk pigmentasi. Konsentrasi 

600 dan 800 ppm termasuk dalam kategori Total Block untuk pigmentasi dengan 

range (3-40 %). Sedangkan pada konsentrasi 1000 ppm ekstrak sebesar 12,60 % 

termasuk dalam kategori Regular Suntan untuk %Te dan Total Block untuk %Tp. 

Sementara nilai SPF, ekstrak memiliki nilai yaitu 2,9 termasuk dalam kategori 

proteksi minimal. 

Penelitian yang dilakukan Zaenal Fanami, Anny Rosiana Masithoh, Mariza 

Kusuma Wariana pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Potensi Tabir Surya dari 

Beras Hitam (Oryza Sativa L. Indica)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

potensi tabir surya dari ekstrak etanol beras hitam. Penelitian   ini   dilakukan   

secara   in   vitro   menggunakan   metode spektrofotometri   UV. Potensi tabir surya   

dilihat   berdasarkan perhitungan nilai Sun Protecting Factor (SPF). Hasil penelitian 

menunjukkan   konsentrasi   ekstrak   etanol   Beras Hitam dengan konsentrasi 100 

ppm termasuk kategori SPF proteksi minimal, konsentrasi 200 ppm, 300 ppm dan 

400 ppm termasuk kategori SPF proteksi sedang, konsentrasi 500 ppm termasuk 

kategori SPF proteksi maksimal. 

Penelitian yang dilakukan Musyirna Rahmah Nasution, Afrida Yeti, Bella 

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

Penelitian yang dilakukan Faridah Laeli Syarifah, Sunarto, Nur Amalia 

Choironi pada tahun 2019 dengan judul “Penetapan Kadar Flavanoid Total dan Uji 

Aktivitas Antioksidan pada Ekstrak Etanol Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet 

(L.) Sm.) dan Lempuyang Wangi (Zingiber aromaticum Valeton). Hasil KLT 

menunjukkan adanya flavonoid, flavonoid total lempuyang gajah dan lempuyang 

wangi masing-masing adalah 9,654 ± 0,276 mg kuersetin/ g ekstrak dan 9,924 ± 

0,544 mg kuersetin/ g ekstrak. Nilai IC50 lempuyang gajah dan lempuyang wangi 

masing-masing adalah 147,265 µg/ml dan 154,056 µg/ml. Korelasi flavonoid total 

dan aktivitas antioksidan lempuyang gajah dan lempuyang wangi masing-masing 

adalah 0,790 dan 0,739. Ekstrak etanol lempuyang gajah dan lempuyang wangi 

mengandung flavonoid. Ekstak etanol lempuyang gajah mempunyai aktivitas 

antioksidan moderat sedangkan ekstrak etanol lempuyang wangi mempunyai 

aktivitas antioksidan lemah, dan terdapat korelasi antara flavonoid total dengan 

aktivitas antioksidan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tanaman 

1. Klasifikasi Tanaman 

Secara umum lempuyang dibedakan menjadi tiga spesies yaitu lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet (L.) Sm.), lempuyang emprit/pahit (Zingiber americans), 

dan lempuyang wangi (Zingiber aromaticum). Lempuyang gajah lebih sering 

digunakan oleh masyarakat sebagai bahan obat tradisional dibandingkan 

lempuyang lainnya (Silalahi, 2018). 

 

 

 

 

 

(a)                                    (b)                              (c) 

Gambar 1. Rimpang (a) Lempuyang Gajah, (b) Lempuyang Wangi, 

(c) Lempuyang Emprit/Pahit (Silalahi, 2018). 

Lempuyang Gajah (Plantamor) 

Kingdom :  Plantae 

Subkingdom :  Tracheobionta 



11 

 

 

Superdivisi :  Spermatophyta 

Divisi  :  Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Subkelas :  Commelinidae 

Ordo  :  Zingiberales 

Famili  :  Zingiberaceae 

Genus  :  Zingiber 

Spesies :  Zingiber zerumbet (L.) Sm. 

2. Nama Daerah  

Lemuyang gajah (Barru), Lippuang (Luwu), Lippujang (Soppeng), 

Lempuyang kebo (Jawa), lempuyang peak (Madura), Lempuyang pahit (Sunda), 

Lempuyang emprit (Jawa Tengah), Lipujjang (Bulukumba). 

3. Morfologi Tumbuhan  

Habitus, herba (semak). Lempuyang gajah merupakan tanaman terna tahunan 

(perennial) dan hidupnya berumpun. Batang, semu dengan tinggi maksimal 

mencapai 1-2 meter. Berwarna hijau. Batang tersusun atas kumpulan pelepah daun.  

a. Daun 

Daun Zingiber zerumbet (L.) Sm. memiliki ikatan pembuluh pada tulang 

daun utama sebanyak 10 buah, banyak kristal silika pada jaringan bunga karang, sel 

jaringan palisade melebar dengan ukuran 25-37,5 x 12,5 – 15 µm, jumlah sel 

epidermis pada abaksial daun lebih dari 175 buah. daun tunggal dan tersusun 

berseling pada kanan kiri batang. Bangun daun lanset dan memanjang. Ujung daun 

meruncing (acuminatus), pangkal daun runcing (acutus), dan tepi daun rata. 

Panjang daun mencapai 25-40 cm dan lebar daun mencapai 10-15 cm, jumlah 

http://plantamor.com/species/under/zingiberaceae
http://plantamor.com/species/under/zingiber
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helaian daun 3-7 tiap batang. Daun berwarna hijau pucat sampai gelap, pertulangan 

daun menyirip. Tangkai daun pendek dan berbulu halus (Lianah, 2019). 

b. Bunga 

  Bunga muncul dari rimpang. Bentuk bunga pinecone. Tangkai bunga 

panjangnya 12 cm. bunga berwarna merah. Kelopak saling lepas satu sama lain 

(Lianah, 2019). 

c. Rimpang 

 Rimpang utama cukup besar dan kuat serta bercabang. Daging rimpang 

berwarna kuning kecoklatan dan lebih coklat dibandingkan rimpang lempuyang 

wangi. Bagian luar rimpang berwarna coklat (Lianah, 2019). 

4. Kandungan Kimia 

Tanaman lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Sm.) terutama pada 

bagian rimpangnya mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol dan 

minyak atsiri (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, antara lain sebagai anti 

inflamasi dan anti tumor. Kandungan minyak atsirinya sekitar 0,82% dengan kom- 

ponen pendukung antara lain zerumbon, ά-pinen, ά-kariofilen, kamfer, sineol 1.8, 

ά humulen, kariofilen oksida, humulen epoksida dan sinamaldehid (Suhirman et al., 

2006). 

Terutama pada bagian rimpangnya mengandung alkaloid, saponin, 

flavonoid, polifenol dan minyak atsiri (Dirjen POM, 2000). Rimpang dari tanaman 
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lempuyang gajah (Z. 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 alkaloid, saponin, flavonoid, poliphenol dan 

essensial oil. Kajian mendalam mengenai lempuyang masih sangat terbatas. Artikel 

ini akan membahas botani, dan bioaktivitas dari (Zingiber zerumbet (L.) Sm.) 

sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pemanfaatannya sebagai obat 

tradisional (Silalahi, 2018). 

5. Khasiat Tanaman 

Zingiber zerumbet (L.) Sm. sebagai bahan obat berhubungan dengan 

kandungan metabolit sekundernya. Sebagai bahan obat rhizoma dari Zingiber 

zerumbet digunakan sebagai antipiretik, anti implamasi, 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). 

Rimpang dari tanaman lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Sm.) 

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 
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banyak pada rimpang terutama dari tanaman lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

L. Sm) 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. Senyawa Flavanoid  

Senyawa flavonoid adalah senyawa yang mempunyai struktur C6-C3-C6 

tiap bagian C6 merupakan cincin benzen yang terdistribusi dan dihubungkan oleh 

atom C3 yang merupakan rantai alifatik. 

Dalam tumbuhan flavonoid terikat pada gula sebagai glikosida dan aglikon 

flavonoid yang mungkin terdapat dalam satu tumbuhan dalam bentuk kombinasi 

glikosida. Golongan flavonoid dapat digambarkan sebagai deretan senyawa C6-C3-

C6 artinya, kerangka karbonnya terdiri atas dua gugus C6 (cincin benzena) 

disambungkan oleh rantai alifatik tiga karbon. Kelas-kelas yang berlainan dalam 

golongan flavonoid dibedakan berdasarkan cincin heterosiklik-oksigen tambahan 

dan gugus hidroksil yang tersebar menurut pola yang berlainan (Robinson, 1995) 

Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air. Mereka dapat 

diekstraksi dengan etanol 70% dan tetap ada dalam lapisan air setelah ekstrak ini 

dikocok dengan eter minyak bumi. Flavonoid berupa senyawa fenol, karena itu 

warnanya berubah bila ditambah basa atau amonia, jadi mereka mudah di deteksi 

pada kromatogram atau dalam larutan (Menurut Harbone, 1987) 

Senyawa flavonoid di isolasi dengan tekhnik maserasi, mempergunakan 
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pelarut metanol teknis. Ekstraksi metanol kental kemudian dilarutkan dalam air. 

Ekstrak metanol-air kemudian difraksinasi dengan n-heksan dan etil asetat. Masing-

masing fraksi yang diperoleh diuapkan kemudian diuji flavonoid. Untuk 

mendeteksi adanya flavonoid dalam tiap fraksi, dilakukan dengan melarutkan 

sejumlah kecil ekstrak kental setiap fraksi ke dalam etanol. Selanjutnya 

ditambahkan pereaksi flavonoid seperti: natrium hidroksida, asam sulfat pekat, 

bubuk magnesium-asam klorida pekat,atau natrium amalgam-asam klorida pekat. 

Uji positif flavonoid ditandai dengan berbagai perubahan warna yang khas setiap 

jenis flavonoid (Geissman, 1962) 

C. Anatomi Fisiologi Kulit 

Pada tubuh manusia, kulit memiliki banyak fungsi mulai dari pelindung 

otak, pengontrol suhu tubuh, hingga menjadi indikator pertama timbulnya suatu 

penyakit di tubuh misalnya kulit pucat, ini salah satu indikator mungkin kurangnya 

zat besi. Dalam Q.S An-Nisa/4:56 

 

Terjemahannya: 

“…Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mreka dengan kulit 

yang lain supaya mereka mersakan azab.” 

Mufassir mengatakan bahwa orang kafir mendapat siksa, setiap kali kulit 

mereka hangus sehingga mereka merasakan lagi pedihnya siksa, kami ganti kulit 

mereka dengan kulit yang baru supaya kembali merasakan pedihnya azab. Dengan 

demikian kpedihan tidak pernah berhenti unuk mereka. 

Dari ayat ini dipahami bahwa kulit manusia adalah mudah tumbuh kembali 

bila bermasalah dan di kulit itulah melihat rasa sakit. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah 

SWT menciptakan kulit dengan struktur dan sistem yang luar biasa bagi manusia 

dibanding dengan kulit binatang.  

لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْْهََا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ  ۗ   …كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
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Prof Tagada Sahlul dari Universitas Chiang Mai, ahli kulit masuk Islam 

setelah mengkaji dan mendalami tafsir Q.S An-Nisa/4:56 ini.  

Kulit merupakan organ tubuh terbesar pada manusia yang memiliki fungsi 

proteksi. Pada manusia dewasa dengan berat 70kg, berat kulit mencapai 5kg dan 

melapisi seluruh permukaan tubuh seluas 2m2 (McGrath, 2010). 

Kulit merupakan organ yang tersusun dari 4 jaringan dasar: 

1. Epitel, terutama epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Pembuluh darah 

pada dermisnya dilapisi oleh endotel. Kelenjar-kelenjar kulit merupakan 

kelenjar epitelial. 

2. Jaringan ikat, seperti serat-serat kolagen dan elastin, dan sel-sel lemak pada 

dermis. 

3. Jaringan otot, dapat ditemukan pada dermis. Jaringan otot berupa jaringan otot 

polos, yaitu otot penegak rambut dan pada dinding pembuluh darah, sedangkan 

jaringan otot bercorak terdapat pada otot-otot ekspresi wajah. 

4. Jaringan saraf, sebagai reseptor sensoris yang dapat ditemukan pada kulit 

berupa ujung saraf bebas dan berbagai badan akhir saraf (Kalangi, 2013). 

 

Gambar 2. Lapisan-lapisan Epidermis Kulit Tebal (Mescher AL, 

2010). 
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a. Struktur Kulit 

Kulit terdiri dari 2 lapisan utama yaitu epidermis yang merupakan jaringan 

epitel yang berasal dari ektoderm dan dermis yang merupakan jaringan ikat agak 

padat yang berasal dari mesoderm. Dibawah lapisan dermis terdapat hipodermis 

yang berupa jaringan ikat lebih longgar (Kalangi, 2013). 

1. Epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang nampak oleh mata. Ketebalan 

epidermis berkisar antara 0,4 – 1,5 mm. Mayoritas sel, 80% dari keseluruhan 

sel, yang terdapat pada epidermis adalah keratinosit (Chu, 2012). 

Epidermis terdiri dari 5 lapisan yaitu, dari dalam ke luar, stratum basal, stratum 

spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum dan stratum korneum 

(Kalangi, 2013). 

a. Stratum Basal (Lapis Basal, Lapis Benih) 

Merupakan lapisan yang paling dalam dan terdiri atas satu lapis sel yang 

tersurun berderet-deret di atas membran basal dan melekat pada dermis 

dibawah nya. Bentuk sel nya kuboid atau silindris. Inti sel lebih besar dari 

ukuran sel nya dan sitoplasma nya basofilik. Pada lapisan ini biasanya terlihat 

gambaran mitotik sel, poliferasi sel nya berfungsi untuk regenerasi sel. Sel-sel 

pada lapisan ini bermigrasi ke arah permukaan untuk memasok sel-sel pada 

lapisan yang lebih superfisial (Kalangi, 2013). 

b. Stratum Spinosum (Lapis Taju) 

Pada lapisan ini terdiri dari beberapa jenis sel yang besar berbentuk poligonal 

dengan inti nya yang lonjong sitoplasma nya kebiruan. Pada taju inilah terletak 

desmosom yang melekatkan sel-sel satu sama lain pada lapisan ini. Semakin 

ke atas bentuk sel semakin gepeng (Kalangi, 2013). 

c. Stratum Granulosum (Lapis Berbutir) 
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Lapisan ini terdiri dari 2 sampai 4 lapis sel gepeng yang megandung banyak 

granula basofilik yang disebut granula kerattohialin, jika dilihat dengan 

mikroskop elektron erupakan partikel amorf tanpa membran etapi dikelilingi 

ribosom (Kalangi, 2013). 

d. Stratum Lusidum (Lapis Bening) 

Lapisan ini terdiri dari 2 sampai 3 lapis sel gepeng yang tembus cahaya, dan 

agak eosinofilik. Tidak ada inti maupun organel pada sel-sel lapisan ini. 

Walaupun ada sedikit desmosom, tetapi pada lapisan ini adhesi kurang 

sehingga pada sajian seringkali tampak garis celah yang memisahkan stratum 

korneum dari lapisan lain di bawahnya (Kalangi, 2013). 

e. Stratum Korneum (Lapis Tanduk) 

Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel-sel mati, pipih dan tidak berinti serta 

sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Sel-sel yang paling permukaan 

merupakan sisik zat tanduk yang terdehidrasi yang selalu terkelupas (Kalangi, 

2013). 

Pada lapisan epidermis juga terdapat empat jenis sel epidermis, yaitu 

keratinosit, melanosit, sel langerhans dan sel merkel. 

a. Keratinosit 

Keratinosit merupakan sel terbanyak (85 – 95%) yang berasal dari ektoderm 

permukaan. Keratinosit juga merupakan sel epitel yang mengalami 

keratinisasi, menghasilkan lapisan kedap air dan perisai pelindung tubuh. 

b. Melanosit 

Melanosit meliputi 7 – 10% sel epidermis yag merupakan sel kecil dengan 

cabang dendritik panjang tipis dan berakhir pada keratinosit di stratum basal 

dan spinosum. Sel ini terletak diantara sel pada stratum 

basal, folikel rambut dan sedikit dalam dermis.Pembentukan melanin terjadi 
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dalam melanosom, salah satu organel sel melanosit yang mengandung asam 

amino tirosin dan enzim tirosinase tirosin akan diubah menjadi melanin yang 

berfungsi sebagai penahan radiasi ultraviolet (Kalangi, 2013). 

c. Sel Langerhans 

Sel ini merupaan sel dendritik yang bentuknya ireguler, terdapat di antara 

keratinosit dalam stratum spinosum. Sel ini berperan dalam respon imun kulit, 

merupakan sel pembawa antigen yang merangsang hipersensitivitas tipe 

lambat pada kulit (Kalangi, 2013). 

d. Sel Merkel 

Sel ini berjumlah paling sedikit, terdapat pada lapisan basal kulit tebal, folikel 

rambut, dan membran mukosa mulut. Kemungkinan badan Merkel ini 

merupakan mekanoreseptor atau reseptor rasa sentuh (Kalangi, 2013). 

2. Dermis  

Lapisan dermis merupakan sistem integrasi dari jaringan konektif fibrosa, 

filamentosa, dan difus yang juga merupakan lokasi terdapatnya pembuluh 

darah dan saraf di kulit. Serabut kolagen merupakan komponen yang paling 

banyak terdapat di dermis. Pada dermis juga didapatkan adneksa kulit yang 

berasal daari epidermis, fibroblas, makrofag dan sel mast (Chu, 2012). 

Dermis merupakan komponen terbesar yang menyusun kulit dan membuat 

kulit memiliki kemampuan elastisitas dan dapat direnggangkan. Lapisan kulit 

ini juga memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari trauma mekanik, 

mengikat air, membantu dalam proses regulasi suhu tubuh dan mengandung 

reseptor sensorik. Terdapat dua regio dari dermis, yaitu papilla dermis dan 

retikuler dermis. Kedua regio tersebut dapat terlihat secara histologi. Papilla 

dermis berbatasan dengan epidermis, mengikuti kontur epidermis, dan 

biasanya ketebalannya tidak lebih dari 2 kali tebal epidermis. Sedangkan 

retikuler dermis membentuk sebagian besar lapisan dermal. Lapisan ini 

terutama tersusun dari serabut kolagen dengan diameter besar (Chu, 2012). 
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3. 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 (Kalangi, 2013). 

Hipodermis tersusun dari kumpulan sel-sel adiposit yang tersusun 

menjadi lobulus-lobulus yang dibatasi oleh septum dari jaringan ikat fibrosa 

(Chu, 2012). Jaringan pada hipodermis berfungsi untuk melindungi tubuh, 

berperan sebagai cadangan energi dan melindungi kulit serta berperan sebagai 

bantalan kulit. Lapisan ini juga memiliki peran secara kosmetik yaitu dalam 

membentuk kontur tubuh seseorang. Selain itu, lemak juga memiliki fungsi 

endokrin dengan melakukan komunikasi dengan hipotalamus melalui sekresi 

leptin untuk mengubah energi di tubuh dan regulasi nafsu makan. 

b. 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 
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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, 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. 

D. Tabir Surya 

Allah SWT berfirman dalam Q.S Asy-Syams/91:1-4 

  

 

غْشَاهَا ذَا ي َ لِ إِ يْ مْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّ هَا ١     وَالشَّ ذَا تَلََ قَمَرِ إِ هَا     ٢ وَالْ ذَا جَلََّ هَارِ إِ وَالن َّ  ٤ ٣ 
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Terjemahnya: 

“Demi matahari dan cahayanya di pagi hari(1), Dan bulan apabila 

mengiringinya(2), Dan siang apabila menampakkannya(3), Dan malam apabila 

menutupinya(4).” 

Tabir surya adalah suatu zat atau material yang dapat melindungi kulit 

terhadap radiasi sinar ultraviolet. 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) 

Secara alamiah, manusia memiliki perlindungan terhadap sinar UV dengan 

cara pengeluaran keringat, penebalan stratum korneum dan pembentukan melanin 

pada epidermis. Namun pada kontak yang berlebihan paparan sinar UV yang terlalu 

lama menjadikan sistem alamiah tersebut tidak berfungsi dengan baik sehingga 

menyebabkan efek yang merugikan bagi kulit. Oleh karena itu, diperlukan senyawa 

tabir surya untuk melindungi kulit dari radiasi UV secara langsung (Cumpelick, 

1972). 

Matahari adalah sumber energi terbesar di muka bumi, sumber energi itu 

berupa pancaran sinar panasnya sehingga mampu menerangi, menyinari, dan 

membantu proses penyerbukan fotosintesis tumbuhan dan segala proses lainnya 

yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia dan alam semesta.  

Seperti dalam Q.S Yunus/10:5  

 

Terjemahnya: 

مْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُراً  هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ
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“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya” 

Allah menjadikan matahari sebagai zat bersinar (dzata Diya’an) dan 

menjadikan bulan bercahaya (dzata An-Nur) yang memberi kemanfaatan bagi 

seluruh kepentingan manusia. 

 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. 

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. 
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Menurut Lavi (2013), mekanisme proteksi tabir surya terhadap kulit 

dijelaskan sebagai berikut molekul bahan kimia tabir surya yang menyerap energi 

dari sinar UV, kemudian mengalami eksitasi dari ground state ketingkat energi yang 

lebih tinggi. Sewaktu molekul yang tereksitasi kembali ke kedudukan yang lebih 

rendah akan melepaskan energi yang lebih rendah dari energi semula yang diserap 

untuk menyebabkan eksitasi, maka sinar UV dari energi yang lebih tinggi setelah 

diserap energinya oleh bahan kimia maka akan mempunyai energi yang lebih 

rendah. Sinar UV dengan energi yang lebih rendah akan kurang atau tidak 

menyebabkan efek sunburn pada kulit. 

Penggolongan tabir surya didasarkan pada persen transmisi sinar UV 

(Balsam, 1972) 

Tabel 1. Penggolongan potensi tabir surya 

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 

 Tujuan preparasi tabir surya adalah untuk meminimalisir efek berbahaya 

dari radiasi matahari. Berdasarkan penggunaannya, tabir surya dapat 

diklasifikasikan menjadi:  

a) Sunburn preventife agents, yaitu tabir surya yang mengabsorbsi 95 % atau 

lebih radiasi UV dengan panjang gelombang 290-320 nm.  
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b) Suntanning agents, yaitu tabir surya yang mengabsorbsi sedikitnya 85 % 

dari radiasi UV dengan rentang panjang gelombang dari 290-320 nm tetapi 

meneruskan sinar UV pada panjang gelombang yang lebih besar dari 320 

nm dan menghasilkan tan ringan yang bersifat sementara. Bahan-bahan ini 

akan menghasilkan eritema tanpa adanya rasa sakit Tabir surya pada kedua 

kategori tersebut merupakan kategori tabir surya kimia yang mengabsorbsi 

rentang tertentu dari radiasi UV.  

c) Opaque sunblock agents, bertujuan untuk memberikan perlindungan 

maksimum dalam bentuk penghalang secara fisik. Titanium dioksida dan 

zink oksida merupakan senyawa yang paling sering digunakan dalam 

kelompok ini. Titanium dioksida memantulkan dan memencarkan semua 

radiasi pada rentang UV-Vis (290-777 nm), sehingga dapat mencegah atau 

meminimalkan kulit terbakar (sunburn) dan pencokelatan kulit (suntan) 

(Wilkinson dan Moore, 1982).  

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 persentase transmisi eritema <1% dan presentase 

transmisi pigmentasi 3-40%. 

Jika persentase transmisi eritema 6-18% dan persentase 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). 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

Menurut Wilkinson dan Moore (1982), untuk mendapatkan sediaan tabir 

surya yang sesuai terdapat beberapa syarat yang diperlukan, yaitu:  

a) Efektif dalam menyerap sinar eretrmogenik pada rentang panjang 

gelombang 290-320 nm tanpa menimbulkan gangguan yang akan 

mengurangi efisiensinya atau yang akan menimbulkan toksik atau 

iritasi  

b) Memberikan transmisi penuh pada rentang panjang gelombang 300-

400 nm untuk memberikan efek terhadap tanning maksimum  

c) Tidak mudah menguap dan resisten terhadap air dan keringat 

d) Memiliki sifat-sifat mudah larut yang sesuai untuk memberikan 

formulasi kosmetik yang sesuai  

e) Tidak berbau dan memiliki sifat-sifat fisisk yang memuaskan, 

misalnya daya lengketnya dan lain-lain  
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f) Tidak menyebabkan toksik, tidak iritan, dan tidak menimbulkan 

sensitisasi  

g) Dapat mempertahankan daya proteksinya selama beberapa jam  

h) Stabil dalam penggunaan  

i) Tidak memberikan noda pada pakaian  

Tidak toksik dan dapat diterima secara dermatologis merupakan hal yang 

penting. Sebgai kosmetik, tabir surya sering digunakan pada penggunaan harian 

pada daerah permukaan tubuh yang luas. Selain itu, tabir surya juga dapat 

digunakan pada bagia kulit yang telah rusak karena matahari. Tabir surya juga 

mungkin digunakan pada semua kelompok umur dan kondisi kesehatan yang 

bervariasi (Wilkinson dan Moore, 1982). 

E. SPF (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). 

Harga SPF dapat ditentukan secara in vitro dan secara in vivo. Pengujian 

aktivitas serapan sinar UV secara in vitro dapat dilakukan dengan teknik 

spektroskopi UV yang diukur pada rentang panjang gelombang sinar UV (200- 

400nm). Nilai SPF merupakan perbandingan Minimal Erythema Dose (MED) pada 
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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 

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). 

Tabel 2. Keefektifan sediaan tabir surya berdasarkan nilai SPF (Wilkinson 

dan Moore, 1982). 

Kategori Proteksi Tabir Surya Nilai SPF 

Proteksi minimal 2-4 

Proteksi sedang 4-6 

Proteksi ekstra 6-8 

Proteksi maksimal 8-15 

Proteksi ultra >15 

 Pengukuran nilai SPF suatu sediaan tabir surya dapat dilakukan secara in 

vitro. 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 (Gordon, 1993) 

Nilai SPF didefenisikan sebagai perbandingan energi UV yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan eritema minimal pada kulit yang dilindungi dengan eritema 

yang sama pada kulit yang tidak dilindungi dalam individu yang sama. Untuk 
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contoh, seorang individu menggunakan tabir surya SPF 4 akan mengambil empat 

kali lama untuk mengalami eritema ketika terpapar radiasi UVB dibandingkan 

dengan ketika individu tidak memiliki perlindungan.  

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 

diperlukan untuk menyebabkan kulit terbakar pada kulit yang tidak terlindungi 

(Lavi. 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).  

Persen transmisi eritema adalah persen total fluks eritema yang diteruskan 

oleh bahan tabir matahari. Transmisi eritema bahan tabir matahari atau fluks 

eritema bahan tabir matahari dapat ditentukan secara spektrofotometri dengan 

mengukur intensitas sinar yang diteruskan oleh bahan tabir matahari pada panjang 

gelombang eritomatogenik kemudian dikalikan dengan fluks eritema/fluks 

pigmentasi yang terdapat pada tabel. 

Tabel 3. Faktor efektifitas fluks dan pigmentasi pada panjang gelombang 

(290- 375 nm) 
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Panjang 

Gelombang (nm) 

Intensitas rata-

rata (μWatt/cm2) 

Faktor Efektifitas 

Tanning 

Fluks tanning 

(μWatt/cm2 ) 

290 – 295  

295 - 300  

300 - 305  

305 - 310  

310 - 315  

315 – 320 

1,7  

7,0  

20.0  

36,5  

62,0  

90,0 

0,6500  

0,9600  

0,5000  

0,0550  

0,0220  

0,012 

0,1105  

0,6720  

1,0000  

0,2008  

0,1364  

0,1125 

Total erythema range, 290 - 320 nm 2,2332 (76,5%) 

320 – 325  

325 - 330  

330 - 335  

335 - 340  

340 - 345  

345 - 350  

350 - 355  

355 - 360  

360 - 365  

365 – 370 

370 – 375 

130,0  

170,0  

208,0  

228,0  

239,0  

248,0  

257,0  

268,0  

274,0  

282,0 

289,9 

0,0083  

0,0060  

0,0045  

0,0035  

0,0028  

0,0023  

0,0019  

0,0016  

0,0013  

0,0011 

0,0008 

0,1079  

0,1020  

0,0936  

0,0798  

0,0669  

0,0570  

0,0448  

0,0456  

0,0356  

0,0310 

0,0260 

Total tanning range, 320 - 375 nm  

Total tanning flux, 290 - 375 nm 

0,6942 (23,7%)  

2,9264 (100 %) 

 Semakin kecil suatu persen transmisi eritema dan pigmentasi suatu sediaan 

berarti semakin sedikit sinar UV yang diteruskan sehingga dapat dikatakan bahwa 

sediaan tersebut memiliki aktifitas yang besar sebagai tabir matahari.  
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Persentase transmisi eritema/pigmentasi adalah perbandingan jumlah energi 

sinar UV yang diteruskan oleh sediaan tabir surya pada spektrum 

eritema/pigmentasi dengan jumlah faktor keefektifan eritema pada tiap panjang 

gelombang dalam rentang 292,5-372,5 nm. 

F. 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  (Ditjen 

POM, 2000) 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan satu atau beberapa senyawa dari suatu 

kumpulan senyawa dengan bantuan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang 

berbeda. Jenis-jenis metode eksraksi diantaranya adalah infusa, maserasi, destilasi, 

perkolasi, sokhlet, dan refluks. Dalam melakukan ektraksi, jenis pelarut yang 

digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil ekstrak yang akan didapatkan. 

Perbedaan jenis pelarutakan mempengaruhi senyawa yang tersari, kecepatan 

ekstraksi, dan jumlah ekstrak yang dihasilkan. Macam-macam pelarut  yang sering 

digunakan sebagai pelarut ekstraksi yaitu n-heksan, etilasetat,  aseton, propanol, 

metanol, etanol, kloroform, air, dan karbon tetraklorida (Susanty, 2016). 

Setiap metode mempunyai kelemahan dan keunggulan. Metode yang ieal 

harus sederhana, unggul, cepat, dan ekonomis (Katayoon Kalantari, 2017). 

Beberapa teknik yang digunakan untuk ekstraksi antara lain: 

a. Maserasi  

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun industri. Maserasi merupakan proses 
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perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada suhu ruangan. Proses ini 

sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena melalui 

perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel 

akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel sehingga metabolit 

sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan 

ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang 

dilakukan. Pemilihan pengekstrak untuk proses maserasi akan memberikan 

efektifitas yang tinggi melalui cara memerhatikan kelarutan senyawa bahan alam 

pelarut tersebut (Darwis, 2000) 

b. Sokhletasi 

Metode ini dilakukan dengan cara memasukkan simplisia dalam klonsong 

soxlet yang dilapisi dengan kertas saring. Ditambahkan penyari pada labu alas 

bulat, kemudian dinyalakan pemanas. Prosesnya dilakukan sebanyak 20 siklus 

hingga caira penyari jadi bening. Ekstrak cairan yang diperoleh kemudian 

dipekatkan pada rotavapor (Subehan Lall, 2018). Keuntungan metode ini yaitu 

kontak berulang antara sampel dengan pelarut baru, setelah langkah pencucian tidak 

diperlukan penyarigan, dan merupakan metode sederhana. Tetapi memiliki 

kelemahan karena membutuhkan waktu yang lama dan pelarut dengan jumlah 

besar. Selain itu, dapat juga menyebabkan dekomposisi termal pada suatu senyawa 

target dari sampel pada titik didih cairan penyari (Katayoon Kalantari, 2017). 

c. Refluks  

Metode ini dilakukan dengan cara mengekstraksi rimpang sampel pada labu 

alas bulat dengan pelarut terpilih (etanol, metanol, n-heksan, dan kloroform). 

Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan refluks pada suhu 65 ֯C selama 35 menit. 
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Selanjutnya larutan didinginkan pada suhu kamar kemudian disaring menggunakan 

kertas saring. Hasil saringan diritavapor menggunakan rotary evaporator dan hasil 

residu dibekukan dan disimpan pada suhu 2 ֯C untuk analisis selanjutnya (Ali 

Ghasemzadeh, 2017). 

Metode ini merupakan metode sederhana, tekanan cairan pelarut tinggi dan 

panas, waktu singkat dan kebutuhan jumlah pelarut sedikit (Katayoon Kalantari, 

2017). Selain itu metode refluks dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur 

lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung (Guam-Cheng Huang, 

2005). 

d. Destilasi atau Hidrodestilasi 

Merupakan metode yang mengutamakan pemisahan komponen dari 

campuran atau larutan berdasarkan perbedaan titik didih (Batubara, 2013). Metode 

ini dilakukan dengan cara memasukkan simplisia kedalam labu, dan ditambah 

penari aquadest. Alat dipasang dan pemanas dinyalakan diatur suhunya. Tetesan 

ditampung di dala corong pisah. Dipishkan antara minyak dan air kemudian diambil 

bagian minyak (Subehan Lallo, 2018). Merupakan metode paling umum, dapat 

digunakan untuk mengisolasi produk alami yang tidak larut dalam air dengan titik 

didih tinggi. Tetapi, preparasi dan waktu ekstraksi relative lama dan dibutuhkan 

pelarut organic dalam jumlah yang besar, beberapa senyawa volatile hilang, 

efisiensi ekstrak rendah, senyawa tak jenuh terdegradasi, dan terdapat sisa pelarut 

yang beracun (Katayoon Kalantari, 2017). 

e. Mocrowave assisted extraction 

Merupakan metode ekstraksi gelombang mikro yang dilakukan dengan cara 

menambahkan 10 ml pelarut yang dipilih (etanol, methanol, n-heksan, dan 
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kloroform) kedalam serbuk 2 g sampel dalam 50 ml labu alas berleher ganda yang 

terpasang ke sistem pendingin. Campuran kemudian diekstraksi menggunakan 

gelombang mikro, kemudian labu dibersihkan dan larutannya didinginkan pada 

suhu kamar, lalu campuran disaring menggunakan vakum dan kertass saring dan 

hasilnya dikumpulkan dalam labu volumetrik. Residu dibekukan dan disimpan pada 

suhu 2 ֯ C untuk analisis selanjutnya (Ali Ghasemzadeh, 2017). 

Keuntungan dari metode ini karena membutuhkan waktu yang singkat dan 

selektifitas ekstrak tinggi (Katayoon Kalantari, 2017). 

f. Pressurize Liquid Extraction (PLE)  

Metode ini menggunakan mesin Acceleration Solvent Extraction (ASE) 

sebagai peralatan ekstraksi. Metode ini membutuhkan waktu 10 menit untuk satu 

siklus dengan tekanan 1500 psi dan suhu 80 ֯ C. pelarut yang digunakan adalah 

heksan dan methanol. Hasil ekstrak terang, sensitive terhadap suhu dan kelembapan 

(M.N Norfazlina, 2013). 

g. Sonication  

Metode ini dilakukan dengan mengestraksi sampel dengan 10 ml pelarut 

terpilih (etanol, methanol, n-heksan, dan kloroform), campuran yang dihasilkan 

disonikasi pada suhu 65֯ C selama 35 menit. Setelah itu larutan didinginkan pada 

suhu kamar kemudian disaring menggunakan kertas saring. Hasil saringan 

dirotavapor menggunakan rotary evaporator dan hasil residu dibekukan dan 

disimpan pada suhu 2 ֯ C untuk analisis selanjutnya (Ali Ghasemzadeh, 2017). 

G. Spektrometri UV-Vis 

Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu jenis spektroskopi yang 

sering digunakan dalam analisis kimia dan biologi. Spektrofotometer ini didasarkan 
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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 energi antara tingkatan dasar dan tingkatan tereksitasi yang 

mengenai cuplikan, maka elektron – elektron pada tingkatan dasar akan dieksitasi 

ke 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 energi 

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 spektrum 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).  

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) 

Sinar radiasi UV-Vis adalah panjang gelombang antara 180 – 380 nm untuk 

UV dan panjang gelombang 380 – 780 nm untuk visible (Hayati, 2007). Cahaya 
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yang dapat dilihat oleh manusia disebut cahaya tampak/visibel. Biasanya cahaya 

terlihat merupakan campuran dari cahaya yang mempunyai berbagai panjang 

gelombang dari 400 nm hingga 750 nm. 

Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum 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).  

1. Sumber cahaya; sumber yang biasa digunakan pada spektroskopi absorpsi 

adalah lampu wolfram. Arus cahaya tergantung pada tegangan lampu. Lampu 

hidrogen atau lampu deuterium digunakan untuk sumber pada daerah UV.  

Lampu tungstein merupakan campuran dari filamen tungstein gas iodin 

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

sumber radiasi pada daerah sinar tampak dengan rentang panjang gelombang 

380-900 nm.  

Lampu merkuri adalah suatu lampu yang mengandung uap merkuri tekanan 

rendah dan biasanya dipakai untuk mengecek, mengkalibrasi panjang 

gelombang pada spektrofotometer pada daerah ultraviolet khususnya daerah 

disekitar panjang gelombang 365 nm dan sekaligus mengecek resolusi 

monokromator.  

2. Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari sumber 

radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada 

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

prisma, kisi dan celah keluar. 

a. Celah (slit) Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir 

dari suatu sistem optik monokromator pada spektrofotometer. Celah 

monokromator berperan penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromatis 

dan resolusi panjang gelombang.  

b. Filter optik Cahaya tampak yang merupakan radiasi elektromagnetik 

dengan panjang gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang berupa 

campuran cahaya dengan berbagai panjang gelombang. Filter optik berfungsi 
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untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya tampak yang diteruskan 

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 yanng sangat sempit 

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

cahayahampir 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. Sel absorpsi; Pada pengukuran di daerah tampak, kuvet kaca dapat digunakan, 

tetapi untuk pengukuran pada daerah UV menggunakan sel kuarsa karena gelas 

tidak tembus cahaya pada daerah ini. Umumnya tebal kuvet adalah 10 mm, tetapi 

yang lebih kecil maupun yang lebih besar tetap dapat digunakan. Sel yang biasa 

digunakan berbentuk persegi, bentuk silinder juga dapat digunakan. Kuvet yang 

digunakan harus tertutup untuk pelarut organik. Sel yang baik adalah kuarsa atau 

gelas hasil leburan serta seragam keseluruhannya.  

4. Detektor; Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap 

cahaya pada berbagai panjang gelombang. 

5. Amplifier; Amplifier dibutuhkan pada saat sinyal listrik elektronik 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.  

Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh 

larutan zat penyerap berbanding lurus dengan tebal konsentrasi larutan dan 

berbanding terbalik dengan transmitan. 
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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. 

1. 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) 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 

yang di dapat di Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, 

Sulawesi Selatan. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah rimpang Lempuyang Gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Sm.). 

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®). 

2. Bahan 

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu aquadest, asam 

klorida 2N, asam askorbat, reagen bouchardat, DPPH (1,1-diphenyl-2-

picrylhydrazyl), besi (III) klorida, serbuk magnesium, etanol 70%, etanol p.a 70%. 
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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 toples untuk selanjutnya dilakukan proses ekstraksi. 

3. Ekstraksi sampel 

Sampel rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet (L.) Sm.) yang telah 

kering ditimbang sebanyak 180 g dimasukkan ke wadah maserasi, dituang 2 liter 

etanol 70%, kemudian diaduk dan dicukupkan hingga sampel terendam seluruhnya. 

Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 3x 24 jam ditempat yang terlindung 

dari penyinaran matahari (ruang gelap), selanjutnya disaring, dipisahkan antara 

ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan pelarut etanol 70%. Hal ini 

dilakukan sebanyak 3 kali maserasi selama masa penyimpanan 3x24 jam kemudian, 

filtrat yang diperoleh di rotavapor dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak etanol 

yang kental. Setelah itu, ekstrak yang diperoleh ditimbang dengan menggunakan 

neraca analitik. 

 



43 

 

 

4. Identifikasi kandungan kimia ekstrak   

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 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 g 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). 
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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 

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). 

c. Pembuatan larutan uji  

Larutan uji ekstrak hasil partisi rimpang lempuyang gajah dibuat dengan 

berbagai seri konsentrasi yaitu 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 100 ppm 

dengan cara membuat terlebih dahulu larutan induk ekstrak dan fraksi (Prasetyo, 

dkk., 2021). 

Pembuatan larutan induk dilakukan dengan menimbang masing-masing 

ekstrak fraksi metanol, fraksi n-heksan, fraksi etil asetat dan fraksi air sebanyak 50 
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mg lalu dimasukkan kedalam labu ukur kemudian masing-masing ditambahkan 

metanol sebanyak 250 ml lalu di homogenkan (Prasetyo, dkk., 2021). 

Selanjutnya di ambil masing-masing larutan induk ekstrak dan fraksi 

sebanyak 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml dan 50 ml kedalam labu ukur dan ditambahkan 

masing-masing menggunakan pelarut metanol hingga 100 ml atau hingga tanda 

batas (Prasetyo, dkk., 2021). 

d. Pembuatan larutan pembanding  

Dibuat larutan pembanding vitamin C dengan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 

ppm, 8 ppm dan 10 ppm dengan cara terlebih dahulu membuat larutan induk 

Ditimbang vitamin C sebanyak 10 mg dan dimasukkan kedalam labu ukur 

kemudian ditambahkan 100 ml metanol. Selanjutnya diambil larutan induk vitamin 

C sebanyak 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml dan 5 ml. Kemudian dimasukkan kedalam labu 

ukur dan ditambahkan metanol sebanyak 50 ml lalu di homogenkan (Prasetyo, dkk., 

2021). 

e. Penentuan aktivitas antioksidan rimpang lempuyang gajah 

Larutan uji ekstrak dan fraksi rimpang lempuyang gajah dengan berbagai 

konsentrasi yaitu 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 100 ppm di pipet sebanyak 

4 ml kedalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 1 ml larutan DPPH 0,45 mM 

lalu divorteks lalu didiamkan selama 30 menit di tempat gelap dan selanjutnya 

dibaca dengan panjang gelombang maksimal. Kemudian untuk larutan pembanding 

vitamin C dengan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm dan 10 ppm dipipet 

sebanyak 4 ml kedalam tabung reaksi ditambahkan 1 ml DPPH 0,45 mM lalu di 

vorteks dan didiamkan selama 30 menit kemudian di baca panjang gelombang 

maksimal (Prasetyo, dkk., 2021). 
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6. Uji 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 etanol 70% p.a pada labu tentukur 50 ml diperoleh suatu 

konsentrasi 1000 ppm (Larutan stok), kemudian larutan stok diencerkan hingga 

diperoleh 3 konsentrasi pengenceran, 150 ppm, 300 ppm dan 450 ppm. Kemudian 

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 absorbansinya pada daerah 

panjang gelombang 290-400 nm dengan interval 5 nm dengan menggunakan 

spektrofotometer UV- Vis untuk mendapatkan nilai SPF. 

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: 
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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) 

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. 

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 matahari (Ee) 

dihitung dengan rumus : Ee = ΣT.Fe 

3) Kemudian % transmisi eritema dihitung dengan rumus : % transmisi eritema 

𝐸𝑒

Σ𝐹𝑒
 

Dimana: 

T = Nilai transmisi 
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Fe = Fluks eritema 

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

panjang gelombang 292,5 – 317,5 nm 

c. Persen Transmisi Pigmentasi 

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 

pigmentasi 

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 

 

 

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. 



 

49 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 1 kg rimpang Lempuyang 

Gajah. Kemudian dicuci dengan air mengalir, lalu dilakukan perajangan selanjutnya 

dikeringkan hingga diperoleh 180 g simplisia rimpang Lempuyang Gajah yang 

dimaserasi menggunakan larutan etanol 70% sebanyak 2 liter dan dilakukan 

remaserasi sehingga diperoleh ekstrak kental sebanyak 12 g. 

Rendamen  = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 x 100% 

       = 
12 𝑔

180 𝑔
 x 100% 

 = 6,6% 

2. Skrining Fitokimia  

Tabel 4. Hasil skrining fitokimia Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah 

Senyawa Pereaksi Hasil 

Alkaloid (+) 3 ml HCl 2N 

(+) Mayer 

(+) Dragendorf 

 

- 

Saponin (+) HCl 2N + 

Flavanoid (+) Serbuk Mg 

(+) HCl Pekat 

 

+ 

Tanin dan Polivenol (+) FeCl3 10% - 

Steroid dan Triterpenoid 
(+) Lieberman-Burchard - 

Keterangan  :    (+) : positif 

                    (-) : negatif 
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3. Pengukuran Nilai IC50 Aktivitas Vitamin C, Ekstrak Fraksi Rimpang 

Lempuyang Gajah 

Tabel 5. Hasil uji aktivitas antioksidan vitamin C 

Tabel 6. Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah 

4. Potensi Tabir Surya Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah 

a. Transmisi Eritema dan Pigmentasi 

Tabel 7. Nilai Transmisi Eritema (%Te) 

Replikasi 
Persen Transmisi eritema (%) 

150ppm 300ppm 450ppm 

I 12.27% 10.59% 8.53% 

II 12.28% 10.39% 8.47% 

III 12.29% 10.52% 8.45% 

% Te Rata-rata 12.28% 10.50% 8.48% 

Kategori tabir surya Regular suntan Regular suntan Regular suntan 

Sampel  
Konsentrasi  

Absorbansi 

Sampel 

% 

Inhibisi 

Persamaan 

Garis 

Linear 
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 

Sampel  
Konsentrasi  

Absorbansi 

Sampel 

% 

Inhibisi 

Persamaan 

Garis 

Linear 

Nilai 

IC50 

Ekstrak 

rimpang 

lempuyang 

gajah 

20 ppm 0.340 43.294 

y = 0.5454x 

+ 36.639 

R² = 0.89  

24.498 
40 ppm 0.256 57.262 

60 ppm 0.132 78.019 

80 ppm 0.099 83.528 

100 ppm 0.092 84.697 
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Keterangan ;  I : Hasil pengukuran %Te replikasi pertama 

   II : Hasil pengukuran %Te replikasi kedua 

 III : Hasil pengukuran %Te replikasi ketiga 

Tabel 8. Nilai Transmisi Pigmentasi (%Tp) 

Replikasi 
Persen Transmisi pigmentasi (%) 

150ppm 300ppm 450ppm 

I 61.68% 52.32% 45.66% 

II 61.93% 53.33% 45.71% 

III 61.93% 53.90% 45.57% 

% Tp Rata-rata 61.85% 53.18% 45.65% 

Kategori tabir surya Regular suntan Regular suntan Regular suntan 

 

Keterangan ;  I : Hasil pengukuran %Tp replikasi pertama 

   II : Hasil pengukuran %Tp replikasi kedua 

 III : Hasil pengukuran %Tp replikasi ketiga 

b. Nilai  SPF 

Nilai Sun Protection Factor dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 9. Nilai Sun Protection Factor  

Replikasi 
Konsentrasi (ppm) 

150ppm 300ppm 450ppm 

I 2.417 2.747 3.206 

II 2.466 2.774 3.218 

III 2.444 2.747 3.216 

Rata-rata nilai SPF 2.442 2.756 3.213 

Kategori tabir surya Proteksi minimal Proteksi minimal Proteksi minimal 
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Keterangan ;  I : Hasil pengukuran nila SPF replikasi pertama 

   II : Hasil pengukuran nilai SPF  replikasi kedua 

 III : Hasil pengukuran nilai SPF replikasi ketiga 

B. Pembahasan  

Matahari dapat memancarkan berbagai macam sinar baik yang dapat dilihat 

(visibel) maupun yang tidak dapat dilihat. Sinar matahari yang dapat dilihat ialah 

sinar yang dipancarkan dalam gelombang lebih dari 400nm, sedangkan sinar 

matahari dengan panjang gelombang 10nm – 400nm yang disebut sinar ultraviolet 

(UV) tidak dapat dilihat oleh mata. 

Sinar ultraviolet (UV) adalah sinar yang dipancarkan oleh matahari yang 

dapat mencapai permukaan bumi selain cahaya tampak dan sinar infra merah. Sinar 

UV berada pada kisaran panjang gelombang 200nm – 400nm. Spektrum UV terbagi 

menjadi tiga kelompok berdasarkan panjang gelombang  

Ekstraksi simplisia rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Sm.) 

dilakukan dengan metode maserasi. Sebelum maserasi dilakukanproses perajangan 

untuk memperkecilukuran partikel dan meningkatkan efektifitas penyarian. 

Semakin kecil ukuran partikel maka semakin besar luas permukaannya dan akan 

semakin besar pula luas permukaan yang kontak dengan cairan penyari sehingga 

penyairan akan lebih efektif. Keluarnya zat aktif dalam sel tersebut disebabkan 

karena perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar sel. 

Dalam proses maserasi, simplisia rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Sm.) diekstraksi menggunakan pelarut etanol 70%. 

Penggunaan metode maserasi merupakan metode yang cukup efektif dalam 

mereaksi suatu simplisia, karena dapat terhidar dari kerusakan senyawa aktif yang 
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terkandung dalam simplisia yang mugkin disebabkan oleh faktor suhu. Namun 

metode ini memiliki kekurangan dimana memerlukan waktu pengerjaan yang 

cukup lama. 

Proses maserasi dilakukan dengan waktu 3x24 jam dengan sesekali diaduk. 

Pemilihan etanol 70% didasarkan pada kelarutan senyawa-senyawa fenolik. 

Senyawa fenol mencakup sejumlah senyawa-senyawa yang umumnya mempunyai 

sebuah cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Cincin aromatik ini 

membuat senyawa ini berkurang kepolarannya sehingga sifat konsentrasi etanol 

yang tinggi lebih mampu melarutkan senyawa fenolik karena etanol selain bersifat 

polar juga memiliki gugus nonpolar yaitu CH3-CH2- yang membuat senyawa 

fenolik lebih suka larut dalam pelarut etanol. Ekstrak cair yang diperoleh kemudian 

dipekatkan dengan menggunakan penguapan vakum putar (rotavapor).  

Tahapan selanjutnya yaitu uji skrining fitokimia pada esktrak rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Sm.) pengujian yang dilakukan yaitu uji 

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

pengujuan alkaloid, hasil yang di dapat yaitu tidak terjadi perubahan warna setelah 

penambahan mayer menandakan tidak adanya kandungan senyawa alkaloid.  

Pada pengujiann saponin, hasil yang di dapat yaitu adanya terbentuk busa 

setalah penambahan HCl 2N dan dikocok secara vertikal selama 10 detik. Hal ini 

menandakan adanya kandungan senyawa saponin. 

Pada pengujian flavanoid, hasil yang di dapat yaitu adanya perubahan warna 

jingga pada ekstrak setelah ditetesi 1 ml HCl pekat. Hal ini menandakan adanya 

kandungan senyawa flavanoid. 
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Pada pengujian tanin dan polifenil, hasil yang di dapat yaitu tidak terjadinya 

perubahan warna pada esktrak setelah ditetesi FeCL₃ 10%. Hal ini menandakan 

tidak adany kandungan senyawa tanin dan polifenil. 

Pada pengujian steroid dan terpenoid, hasil yang di dapat yaitu tidak 

terjadinya perubahan warna setelah ditetesi reagen lieberman burchard. Hal ini 

menandakan tidak adanya kandungan senyawa steroid dan terpenoid. 

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 

yang menjadi senyawa non-radikal. Yang ditandai dengan terjadinya perubahan 

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

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. 

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan pada ekstrak etanol rimpang 

lempuyang gajah nilai IC50 24.498 ppm. Pengukuran kapasitas antioksidan dengan 

menggunakan metode DPPH yang ditandai dengan perubahan warna setelah 

inkubasi. Proses inkubasi dilakukan selama 30 menit, yang bertujuan untuk 

mempercepat reaksi antara radikal DPPH dengan sampel yang bertindak sebagai 

antioksidan. Perubahan warna terjadi pada ekstrak rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Sm.) dan vitamin C sebagai pembanding dimana ekstrak 
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rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Sm.) mengalami perubahan 

warna yang tidak signifikan setelah diinkubasi. Perubahan (Zingiber zerumbet (L.) 

Sm.) hanya mendonorkan atom H-nya dalam jumlah yang sedikit. Pengurangan 

intensitas warna mengidikasikan kemampuan antioksidan untuk menangkal radikal 

bebas (Haeria, dkk. 2018). 

Kemudian tahapan selanjutnya penentuan potensi tabir surya ekstrak 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Sm.) 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 pigmentasi berarti potensi tabir surya 

dalam melindungi kulit menjadi lebih baik (Sugihartini, 2011). 

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 persentase transmisi eritema <1% dan presentase 

transmisi pigmentasi 3-40%. 

Jika persentase transmisi eritema 6-18% dan persentase 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). 
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Sesuai hasil pada tabel 7 dan tabel 8, ekstrak etanol rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet (L.) Sm.) pada konsentrasi 150 ppm, 300 ppm, dan 450 

ppm dengan %Te berturut-turut 12.28%, 10.50%, dan 8.48% (regular suntan), serta 

%Tp berturut-turut 61.85%, 53.18%, dan 45.65% (regular suntan) dapat diartikan 

bahwa pada konsentrasi ini, ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Sm.) masuk dalam kategori suntan yaitu suatu bahan yang 

menyerap sebagian besar sinar UV-B dan menyerap sedikit sinar UV-A. Bahan ini 

menghasilkan eritema tanpa adanya rasa sakit. Artinya, ekstrak belum bisa 

mencegah kulit terhadap terjadinya eritema dimana juga dapat dilihat dari nilai 

SPFnya berturut-turut yaitu SPF 2.442, SPF 2.756, dan SPF 3.213 yang hanya 

memberikan tingkat perlindungan minimal pada kulit dari terjadinya eritema atau 

dapat dikatakan daya tahan tabir surya yang dimiliki ekstrak masih rendah. 

Suatu sediaan tabir surya dikatakan memiliki efektivitas yang baik apabila 

memiliki nilai SPF yang tinggi, serta memiliki nilai persen transmisi eritema dan 

pigmentasi yang rendah (Agustin et.al. 2013).  

Nilai SPF didefenisikan sebagai perbandingan energi UV yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan eritema minimal pada kulit yang dilindungi dengan eritema 

yang sama pada kulit yang tidak dilindungi dalam individu yang sama. Untuk 

contoh, seorang individu menggunakan tabir surya SPF 2 akan mengambil dua kali 

lebih lama untuk mengalami eritema ketika terpapar radiasi UV-B dibandingkan 

dengan ketika individu tidak memiliki perlindungan tabir surya.  

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 (Lavi, 2013). Menurut More et. al. (2013), salah satu 

faktor yang mempengaruhi penentuan nilai SPF yaitu kombinasi dan konsentrasi 
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dari tabir surya, dimana faktor ini dapat menambah atau mengurangi penyerapan 

UV pada setiap tabir surya.  

Berdasarkan hal di atas, menunjukkan bahwa seiring bertambahnya 

konsentrasi, maka daya proteksi terhadap sinar UV juga semakin tinggi. Dengan 

demikian, hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh bahwa seiring peningkatan 

konsentrasi ekstrak maka fungsi perlindungan terhadap sinar UV juga semakin 

besar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:  

1. Ekstrak rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Sm.) pada 

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

berturut-turut 12.28%, 10.50%, dan 8.48% (regular suntan), serta untuk 

Transmisi pigmentasi berturut-turut 61.85%, 53.18%, dan 45.65% 

(regular suntan), dan nilai SPF memiliki nilai 3.2 termasuk dalam 

kategori proteksi minimal. 

2. Ekstrak rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Sm.) 

dikategorikan sebagai suntan yaitu suatu bahan yang menyerap 

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

B. Saran  

1. Mengoptimasi konsentrasi ekstrak yang memberi nilai SPF yang ideal 

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memformulasi 

ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah ini dalam bentuk sediaan. 

  



 

59 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Andasari, S.D. (2011), Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang 
Gajah (Zingiber zerumber); Universitas Muhamadiyah Surakarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Anugerah, Putri, D., Budimana, S., & Hadi, Subroto, G. (2016). Analisi Kadar Nilai 
SPF Sun Protection Factor) pada Kosmetik Krim Pencerah Wajah yang 
Beredar di Pasar Tradisional/ Swalayan Kota Suka Buma Dengan  
Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis. Prosiding Seminar Nasional Kimia 
UNJANI-HKI, 9–14.Balsam, M.S., Edward Sagarin. (1972). Cosmetics: 
Science and Technology. Canada:John Wiley & Sons, Inc.  

Bambang A,kojong N. (2014). Analisis Cemaran Bakteri Coliform dan Identifikasi 
Escherichia Coli. Yogyakarta 

Corwin,E,J. (2009). Buku saku patofisiologi, Edisi 3: Jakarta. EGC 

Damogalad, V., Jaya Edy, H., & Sri Supriati, H. (2013). Formulasi Krim Tabir 
Surya Ekstrak Kulit Nanas (Ananas Comosus L Merr) Dan Uji in Vitro Nilai 
Sun Protecting Factor (Spf). PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi – 
UNSRAT, 2 (02), 2302–2493. 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Parameter Standar Umum Ekstrak 
Tumbuhan Obat. Cetakan Pertama. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2000. 

Departemen Kesehatan RI. (1978). Formularium Kosmetika Indonesia (Cetakan I). 
Jakarta: Departemen Kesehatan RI.  

Dirjen POM. (2000). Farmakope Indonesia, Edisi IV, Jakarta: Departemen 
Kesehatan RI. 

Dutra, EA Olivera D.A, (2004). Determination of Sun Protecting Factor (SPF) of 
Sunscreen by Ultraviolet Spectrophotometry. Brazilian Journal Of 
Pharmaceutical Sciences. M.I. 2004. 

Effendy. (1999). Perawatan Pasien Luka Bakar, Penerbit Buku kedokteran EGC 
Press, Jakarta 

Etnawati k. (2013). Produk Kosmetik Instant Sebabkan Kanker: Jakarta 

Fessenden, R. J., Fessenden, J. S. (1994) Kimia Organik Jilid I Edisi 
Ketiga.Terjemahan dari Organic Chemistry oleh Hadyana Pudjaatmaka. 
Jakarta: Erlangga,  

Indriani, Nurfajri. (2018). Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak Daun Binahong 
(Anrederacordifolia (Ten.) Steenis) Secara In Vitro. Skripsi Fakultas 
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 

Isfardiyana, S. H., & Safitri, S. R. (2014). Pentingnya melindungi kulit dari sinar 
ultraviolet dan cara melindungi kulit dengan sunblock buatan sendiri. jurnal 
Inovasi dan Kewirausahaan, 3(2), 126–133. 

Isriany.(2013). Formulasi Kosmetik. Makassar: Alauddin University Press.  

Juanita, R. A., & Juliadi, D. (2020). Penetapan Potensi Tabir Surya Krim Ekstrak 
Etanol Daun Ceremai (Phyllanthus Acidus L.) dengan Spektrofotometri UV-
Vis. Jurnal Farmagazine, 7(1), 51. https://doi.org/10.47653/farm.v7i1.154 

Kalangi,S.J.(2013). Histofisiologi Kulit, jurnal Biomedik: Jakarta. penerbit Buku 
kedokteran EGC  



60 

 

 

Kementrian Agama RI. (2012). Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: CV. 
Penerbit Diponegoro.  

Khopkar S. M. (2007).Konsep Dasar Kimia Analitik. Terjemahan dari Basic 
ConceptsOf Analytical Chemistry oleh Saptoraharjo. Jakarta: UI-Press 

Kusantati, Herni. (2008). Tata Kecantikan Kulit. Jakarta: Departemen Pendidikan 
Nasional.  

Lallo, S., Kasim, S., Tayeb, R., Hasan, A. D., Sere, H., Ismail, I., & Arifin, T. 
(2018). Analisis Zerumbone Dalam Zingiber zerumbet Dan Aktivitas 
Penghambatannya Terhadap Bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jurnal 
Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy), 4(2), 126. 
https://doi.org/10.22487/j24428744.2018.v4.i2.11138 

Lavi, Novita. (2013). Tabir Surya Bagi Pelaku Wisata. Universitas Udayana : 
Denpasar. 

Lili (2009). Pathophysiology of Heart Disease; Jakarta. EGC. 

Mescher Al. (2013). Kamus kedokteran Dorland. Jakarta. EGC. 

Minerva, P. (2019). Penggunaan Tabir Surya Bagi Kesehatan Kulit. Jurnal 
Pendidikan Dan Keluarga, 11(1), 87. https://doi.org/10.24036/jpk/vol11-
iss1/619. 

Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. 
Jurnal Kesehatan 7(2), 361-367. 

Mulja, M; Suharman. Analisis Instrumental. Surabaya: Airlangga University Press. 
1995. 

Nag, A., Bandyopadhyay, M., & Mukherjee, A. (2013). Antioxidant Activities and 
Cytotoxicity of Zingiber zerumbet (L.) Smith Rhizome. ~ 102 ~ Journal of 
Pharmacognosy and Phytochemistry, 2(3), 102–108. Diambil dari 
http://www.phytojournal.com/archives/2013/vol2issue3/PartB/30.1.pdf 

Pathak, M.A. (1982). Sunscreens : Topical and Systemic Approaching for 
Protection For Human Skin Against Harmful Effect Of Solar Radiation. J Am 
Acad Dermatol.  

Pratama, Wiweka Adi dkk.(2015) Uji SPF in Vitro dan Sifat Fisik Beberapa Produk 
Tabir Surya yang Beredar di Pasaran. Yogyakarta: Fakultas Farmasi UGM. 

Pratiwi, S., & Husni, P. (2017). Artikel Tinjauan: Potensi Penggunaan 
Fitokonsitituen Tanaman Indonesia sebagai Bahan Aktif Tabir Surya. 
Farmaka, 15(4), 18–25. 
https://doi.org/https://Doi.org/10.24198/jf.v15i4.14581.g7430 

Rejeki, S., & Priyandari, A. (2017). Uji Efek Tonikum Ekstrak Etanol Rimpang 
Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet SM.) Terhadap Mencit Jantan Galur 
Swiss. Indonesian Journal On Medical Science, 4(2), 232–236. 

Rohman, Abdul. Kimia Farmasi Analisis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007. 

Rout, O. P., Acharya, R., & Mishra, S. K. (2011). In-Vitro antioxidant potentials in 
leaves of Coleus aromaticus benth and rhizomes of Zingiber zerumbet (L.) 
SM. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 1(8), 194–198. 

Rusita, Y, Dwi; Indarto, A. . (2017). Aktivitas Tabir Surya Dengan Nilai Sun 
Protection Factor (SPF) Sedian Losian Kombinasi Ekstrak Kayu Manis dan 
Ekstrak Kulit Delma pada Paparan Sinar Matahari dan Ruang Tertutup, 2(1), 



61 

 

 

38–43. 

Sastrohamidjojo, H. (2001). Kimia Dasar. Yogyakarta: UGM University Press. 

Shihab, M. Quraish. (2009). Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- 
Qur’an Vol.6. Jakarta: Penerbit lentera hati. 

Shovyana, H.H., A. Karim Zulkarnain. (2013). Physical Stability and Activity of 
Cream W/O Etanolic Fruit Extract of Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpha 
(scheff.) Boerl,) as a Sunscreen. Traditional Medicine Journal, 18(2). 

Silalahi, M. (2018). Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (, 2(2), 147–160. 

Somchit, M.N., Hareet, M., & Shukriyah, N.M.H. 2003. Antiinflammatory 
Property Of Ethanol And Water Extracts Of Zingiber zerumbet. Indian Journal 
of Pharmacology, 35, 181- 182. 

Stanfield (2003). Efektivitas Sediaan Tabir Surya dan Penentuan Nilai SPF. Jakarta. 

Stahl, Egon. (1985). Analisis Obat Secara Kromatografi dan Mikroskopi. Bandung: 
ITB Press.  

Sudarsono P,H,dkk. (2002). Tumbuhan Obat. Jurnal Penelitian. 

Suhirman, S., Syukur, C., Penelitian, B., Obat, T., Besar, B., Pasca, P., & Pertanian, 
P. (2006). UJI TOKSISITAS EKSTRAK LEMPUYANG GAJAH ( Zingiber 
zerumbet ) TERHADAP LARVA UDANG ( Artemia salina Leach .) BSLT ( 
Brine Shrimp Lethality sederhana dari biota laut yang sangat Metoda ini juga 
banyak digunakan dalam berbagai analisis biosistim seperti anal, XVII(1), 30–
38. 

Susanto, Clever & GA Made Ari. (2013). Penyakit Kulit dan Kelamin. :Yogyakarta. 
Penerbit Nuha Medika. 

Susanti, N. M. P., Budiman, I. N. ., & Warditiani, N. K. (2015). Skrining Fitokimia 

Ektrak Etanol 90 % Daun Katuk ( Sauropus androgynus ( L .) Merr .). 

Repository Universitas Udayana, 83–86. 

Syamsuri, S., & Alang, H. (2021). Inventarisasi Zingiberaceae yang Bernilai 
Ekonomi (Etnomedisin, Etnokosmetik dan Etnofood) di Kabupaten Kolaka 
Utara, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Agro Bali : Agricultural Journal, 4(2), 
219–229. https://doi.org/10.37637/ab.v4i2.715 

Tjirosoepomo, Gembong. Taksonomi Tumbuhan. Yogyakarta: UGM Press. 2013. 

Tranggono, Retno I., Latifah, Fatma. 2007. Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan 
Kosmetik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

Underwood, A.L. dan Day, R.A. Analisis kimia kuantitatif. Jakarta: Erlangga. 2001. 

Wibowo. (2005). Anatomi Tubuh Manusi: Jakarta. EGC 

Wood, C. & Murphy, E. (2000). Sunscreen Efficacy. Glob.Cosmet. Ind., Duluth, v.  

Yuliastuti, Ike. (2002). Pemodelan dan Sintesis Senyawa Penyerap Sinar UV 3,4 
Dimetoksi heksilsinamat Berdasarkan Pendekatan Kimia Komputasi. 
:Yogyakarta. FMIPA UGM. 



 

62 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Penyiapan Sampel 

 

 

Dicuci bersih, dirajang kecil-kecil. 

Kemudian dikeringkan dalam lemari 

pengering. 

 

 

 

Selama 3 x 24 jam di maserasi dengan 

Etanol 70 % 

 

 

Diuapkan dengan Evapor rotary 

vacum 

 

 

 

180 g Simplisia Rimpang Lempuyang Gajah 

Ekstrak Cair Simplisia Rimpang Lempuyang 

Gajah 

Ekstrak Kental Rimpang Lempuyang Gajah 

Rimpang Lempuyang Gajah 
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Lampiran 2. Identifikasi kandungan kimia ekstrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 3. 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 4. Analisis Potensi Tabir Surya 

 

 

 

  

12 g Ekstrak Rimpang Lempuyang 

Gajah 

Larutan Stok 1000 ppm 

Dilarutkan dengan etanol 70% p.a 

150 

ppm 

450 

ppm 

Kuvet 

Spektro UV-Vis 

Diukur transmisi dan 

absorbansi 

Transmittan & Absorban 

%Te, %Tp, dan Nilai SPF 

Potensi Tabir Surya 

Dihitung data 

Dianalisis data 

300 

ppm 
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Lampiran 5. Perhitungan IC50         

a. Perhitungan IC50 sampel         

  Melalui persamaan Linear : 

• y = ax +  b  

• ax = y  -  b 

• x = 
𝐲−𝐛

𝐚
 

     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kurva Standar Ekstrak Etanol 

  Diketahui :  y = 50 

    a = 0.5454 

    b = 36.639 

  Penyelesaian : x = 
 y−b

a
 

         = 
50−36.639

0,5454
 

         = 24.498 ppm 

       

 

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       

y = 0,5454x + 36,639
R² = 0,89
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b. Perhitungan IC50 vitamin C 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Gambar 5. 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 

  

y = 9,1404x - 21,234
R² = 0,9629
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Lampiran 6. 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/L 

200 ppm = 200 mg/ 1000 L 

  = 50 mg/ 250 L 

  = 0,05 g/ 250 L 

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 
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 V1 = 
2000

200
 

 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 
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3. Larutan Vitamin C 

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
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 V1 = 3 ml 

• 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 7. 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% 
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e. Konsentrasi 100 ppm 

% Inhibisi = 
0,559 −0,288

0,559
  x  100% = 51,920% 

Lampiran 8. Hasil Pengukuran Nilai SPF  

b. Pengukuran nilai SPF konsentrasi 150 ppm 

1. Data absorbansi replikasi I 

Tabel 10. Data absorbansi replikasi I 150 ppm 

Panjang gelombang (λ) 

nm 
Absorbansi (A) Luas trapesium (AUC) 

290 2.340 L1 9.922 

295 1.629 L2 6.902 

300 1.132 L3 4.437 

305 0.803 L4 3.462 

310 0.582 L5 2.560 

315 0.442 L6 1.977 

320 0.349 L7 1.587 

325 0.286 L8 1.322 

330 0.243 L9 1.142 

335 0.214 L10 1.020 

340 0.194 L11 0.932 

345 0.179 L12 0.865 

350 0.167 L13 0.807 

355 0.156 L14 0.755 

360 0.146 L15 0.705 

365 0.136 L16 0.655 

370 0.126 L17 0.610 

375 0.118 L18 0.577 

380 0.111 L19 0.535 

385 0.103 L20 0.497 

390 0.096 L21 0.467 

395 0.091 L22 0.422 

400 0.086 
42.158 

AUC 

Log SPF 0.383 

Nilai SPF 2.417 

Contoh perhitungan nilai SPF 
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(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  

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

dengan A> 0,01 untuk sediaan)  

λ1   = Panjang gelombang terkecil (290 nm) 

L1  =
2.340+1.692

2
  x (295-290) = 9.922 

L2  =
1.692+1.132

2
 x (300-295) = 6.902 

L3  =
1.132+0.803

2
  x (305-300) = 4.437 

L4  =
0.803+0.582

2
 x (310-305) = 3.462 

L5  =
0.582+0.442

2
 x (315-310) = 2.560 

L6  =
0.442+0.349

2
 x (320-315) = 1.977 

L7  =
0.349+0.286

2
 x (325-320) = 1.587 

L8  =
0.286+0.243

2
  x (330-325) = 1.322 

L9  =
0.243+0.214

2
 x (335-330) = 1.142 

L10  =
0.214+0.194

2
 x (340-335) =1.020 

L11  =
0.194+0.179

2
 x (345-340) = 0.932 

L12  =
0.179+0.167

2
 x (350-345) = 0.865 

L13  =
0.167+0.156

2
 x (355-350) = 0.807 

L14  =
0.156+0.146

2
 x (360-355) = 0.755 

L15  =
0.146+0.136

2
 x (365-360) = 0.705 

L16  =
0.136+0.126

2
 x (370-365) = 0.655 

L17   =
0.126+0.118

2
 x (375-370) = 0.610 

L18  =
0.118+0.111

2
 x (380-375) = 0.577 

L19  =
0.111+0.103

2
 x (385-380) = 0.535 
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L20  =
0.103+0.096

2
 x (390-385) = 0.497 

L21  =
0.096+0.091

2
 x (395-390) = 0.467 

L22  =
0.091+0.086

2
 x (400-395) = 0.422 

Log Spf = 0.383 

SPF  = 2.417 

2. Data absorbansi replikasi II 

Tabel 11. Data absroebansi replikasi II 150 ppm 

Panjang gelombang (λ) 

nm 
Absorbansi (A) Luas trapesium (AUC) 

290 2.352 L1 9.965 

295 1.634 L2 6.935 

300 1.140 L3 4.872 

305 0.809 L4 3.492 

310 0.588 L5 2.587 

315 0.447 L6 2.000 

320 0.353 L7 1.610 

325 0.291 L8 1.347 

330 0.248 L9 1.165 

335 0.218 L10 1.040 

340 0.198 L11 0.952 

345 0.183 L12 0.885 

350 0.171 L13 0.827 

355 0.160 L14 0.777 

360 0.150 L15 0.727 

365 0.141 L16 0.680 

370 0.131 L17 0.635 

375 0.123 L18 0.595 

380 0.115 L19 0.557 

385 0.108 L20 0.522 

390 0.101 L21 0.490 

395 0.095 L22 0.465 

400 0.091 
43.125 

AUC 

Log SPF 0.392 

Nilai SPF 2.466 
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3. Data absorbansi replikasi III 

Tabel 12. Data absorbansi replikasi III 150 ppm 

Panjang gelombang (λ) 

nm 
Absorbansi (A) Luas trapesium (AUC) 

290 2.349 L1 9.957 

295 1.634 L2 6.925 

300 1.136 L3 4.855 

305 0.806 L4 3.475 

310 0.584 L5 2.567 

315 0.443 L6 1.980 

320 0.349 L7 1.587 

325 0.286 L8 1.322 

330 0.243 L9 1.142 

335 0.214 L10 1.020 

340 0.194 L11 0.930 

345 0.178 L12 0.862 

350 0.167 L13 0.807 

355 0.156 L14 0.755 

360 0.146 L15 0.707 

365 0.137 L16 0.660 

370 0.127 L17 0.615 

375 0.119 L18 0.575 

380 0.111 L19 0.537 

385 0.104 L20 0.502 

390 0.097 L21 0.472 

395 0.092 L22 0.447 

400 0.087 
42.699 

AUC 

Log SPF 0.388 

Nilai SPF 2.444 

c. Pengukuran nilai SPF konsentrasi 300 ppm 

1. Data absorbansi replikasi I 

Tabel 13. Data absorbansi replikasi  I 300 ppm 

Panjang gelombang (λ) 

nm 
Absorbansi (A) Luas trapesium (AUC) 

290 2.386 L1 10.170 

295 1.682 L2 7.202 
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300 1.199 L3 5.167 

305 0.868 L4 3.797 

310 0.651 L5 2.902 

315 0.510 L6 2.320 

320 0.418 L7 1.932 

325 0.355 L8 1.665 

330 0.311 L9 1.480 

335 0.281 L10 1.350 

340 0.259 L11 1.252 

345 0.242 L12 1.172 

350 0.227 L13 1.100 

355 0.213 L14 1.025 

360 0.197 L15 0.947 

365 0.182 L16 0.870 

370 0.166 L17 0.797 

375 0.153 L18 0.735 

380 0.141 L19 0.675 

385 0.129 L20 0.620 

390 0.119 L21 0.572 

395 0.11 L22 0.532 

400 0.103 
48.282 

AUC 

Log SPF 0.439 

Nilai SPF 2.747 

2. Data absorbansi replikasi II 

Tabel 14. Data absorbansi replikasi II 300 ppm 

Panjang gelombang (λ) 

nm 
Absorbansi (A) Luas trapesium (AUC) 

290 2.394 L1 10.210 

295 1.690 L2 7.237 

300 1.205 L3 5.197 

305 0.874 L4 3.825 

310 0.656 L5 2.927 

315 0.515 L6 2.342 

320 0.422 L7 1.952 

325 0.359 L8 1.680 

330 0.313 L9 1.490 

335 0.283 L10 1.360 

340 0.261 L11 1.265 
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345 0.245 L12 1.187 

350 0.230 L13 1.115 

355 0.216 L14 1.045 

360 0.202 L15 0.970 

365 0.186 L16 0.892 

370 0.171 L17 0.820 

375 0.157 L18 0.752 

380 0.144 L19 0.692 

385 0.133 L20 0.640 

390 0.123 L21 0.592 

395 0.114 L22 0.552 

400 0.107 
48.742 

AUC 

Log SPF 0.443 

Nilai SPF 2.774 

3. Data absorbansi replikasi III 

Tabel 15. Data absorbansi replikasi III 300 ppm 

Panjang gelombang (λ) 

nm 
Absorbansi (A) Luas trapesium (AUC) 

290 2.389 L1 10.182 

295 1.684 L2 7.207 

300 1.199 L3 5.167 

305 0.868 L4 3.797 

310 0.651 L5 2.902 

315 0.510 L6 2.317 

320 0.417 L7 1.927 

325 0.354 L8 1.657 

330 0.309 L9 1.467 

335 0.278 L10 1.337 

340 0.257 L11 1.242 

345 0.240 L12 1.165 

350 0.226 L13 1.095 

355 0.212 L14 1.022 

360 0.197 L15 0.947 

365 0.182 L16 0.922 

370 0.167 L17 0.800 

375 0.153 L18 0.732 

380 0.14 L19 0.672 

385 0.129 L20 0.620 
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390 0.119 L21 0.572 

395 0.11 L22 0.532 

400 0.103 
48.281 

AUC 

Log SPF 0.439 

Nilai SPF 2.747 

d. Pengukuran nilai SPF konsentrasi 450 ppm 

1. Data absorbansi replikasi I 

Tabel 16. Data absorbansi replikasi I 450 ppm 

Panjang gelombang (λ) 

nm 
Absorbansi (A) Luas trapesium (AUC) 

290 2.509 L1 10.760 

295 1.795 L2 7.722 

300 1.294 L3 5.640 

305 0.962 L4 4.247 

310 0.737 L5 3.330 

315 0.595 L6 2.737 

320 0.500 L7 2.340 

325 0.436 L8 2.067 

330 0.391 L9 1.875 

335 0.359 L10 1.737 

340 0.336 L11 1.632 

345 0.317 L12 1.537 

350 0.298 L13 1.442 

355 0.279 L14 1.342 

360 0.258 L15 1.235 

365 0.236 L16 1.125 

370 0.214 L17 1.020 

375 0.194 L18 0.925 

380 0.176 L19 0.840 

385 0.16 L20 0.765 

390 0.146 L21 0.700 

395 0.134 L22 0.645 

400 0.124 
55.663 

AUC 

Log SPF 0.506 

Nilai SPF 3.206 

  



79 

 

 

2. Data absorbansi replikasi II 

Tabel 17. Data absorbansi replikasi II 450 ppm 

Panjang gelombang (λ) 

nm 
Absorbansi (A) Luas trapesium (AUC) 

290 2.517 L1 10.800 

295 1.803 L2 7.757 

300 1.300 L3 5.665 

305 0.966 L4 4.267 

310 0.741 L5 3.345 

315 0.597 L6 2.745 

320 0.501 L7 2.342 

325 0.436 L8 2.062 

330 0.389 L9 1.862 

335 0.356 L10 1.722 

340 0.333 L11 1.615 

345 0.313 L12 1.522 

350 0.296 L13 1.435 

355 0.278 L14 1.340 

360 0.258 L15 1.240 

365 0.238 L16 1.137 

370 0.217 L17 1.035 

375 0.197 L18 0.940 

380 0.179 L19 0.855 

385 0.163 L20 0.777 

390 0.148 L21 0.710 

395 0.136 L22 0.655 

400 0.126 
55.828 

AUC 

Log SPF 0.508 

Nilai SPF 3.218 

3. Data absorbansi replikasi III 

Tabel 18. Data absorbansi replikasi III 450 ppm 

Panjang gelombang (λ) 

nm 
Absorbansi (A) Luas trapesium (AUC) 

290 2.519 L1 10.807 

295 1.804 L2 7.762 

300 1.301 L3 5.670 

305 0.967 L4 4.270 
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310 0.741 L5 3.345 

315 0.597 L6 2.745 

320 0.501 L7 2.340 

325 0.453 L8 2.060 

330 0.389 L9 1.862 

335 0.356 L10 1.722 

340 0.333 L11 1.615 

345 0.313 L12 1.522 

350 0.296 L13 1.432 

355 0.277 L14 1.337 

360 0.258 L15 1.240 

365 0.238 L16 1.135 

370 0.216 L17 1.032 

375 0.197 L18 0.937 

380 0.178 L19 0.850 

385 0.162 L20 0.772 

390 0.147 L21 0.705 

395 0.135 L22 0.652 

400 0.126 
55.812 

AUC 

Log SPF 0.507 

Nilai SPF 3.216 

Rata-rata nilai SPF : 

150 ppm = 
2.417+2.466+2.444

3
 

  = 2.442 

300 ppm = 
2.747+2.774+2.747

3
 

  = 2.756 

450 ppm = 
3.206+3.218+3.216

3
 

  = 3.213 
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Lampiran 9. Hasil Pengukuran Persen Transmisi 

a. Pengukuran nilai transmisi konsentrasi 150 ppm 

1. Pengukuran nilai transmisi replikasi I 

Tabel 20. Pengukuran nilai transmisi replikasi I 150 ppm 

Panjang 

gelombang (nm) 

Erythemal 

Flux/ Tanning 

Fe/Fp (E-

vitons) 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 1.086 0.120003 

%Te= 

12.26201 

297.5 0.672 4.486 3.014592 

302.5 1 11.285 11.285 

307.5 0.2008 20.835 4.183668 

312.5 0.1364 31.099 4.2419036 

317.5 0.1125 40.341 4.5383625 

Jumlah 2.2332   27.38353 

322.5 0.1079 48.384 5.220634 

%Tp= 

61.68383 

327.5 0.102 54.39 5.54778 

332.5 0.0936 59.184 5.539622 

337.5 0.0798 62.427 4.981675 

342.5 0.0669 64.912 4.342613 

347.5 0.057 66.936 3.815352 

352.5 0.0488 68.719 3.353487 

357.5 0.0456 70.42 3.211152 

362.5 0.0356 72.06 2.565336 

367.5 0.031 73.723 2.285413 

372.5 0.026 75.302 1.957852 

Jumlah 0.6942   42.82092 

Contoh perhitungan nilai transmisi (replikasi I) 

Persen eritema (%Te) = 
Σ(𝑇×𝐹𝑒)

Σ𝐹𝑒
 

Persen pigmentasi (%Tp) = 
Σ(𝑇×𝐹𝑝 )

Σ𝐹𝑝
 

Ket. T x Fe  : Perhitungan nilai transmisi eritema tiap panjang gelombang yaitu 

panjang gelombang 292,5 - 317,5 nm  
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Fe  : Fluks eritema  

T x Fp  : Perhitungan nilai transmisi eritema tiap panjang gelombang yaitu 

panjang gelombang 322,5 - 372,5 nm  

Fp  : Fluks pigmentasi 

Persen eritema (%Te) = 
Σ(𝑇×𝐹𝑒)

Σ𝐹𝑒
 

   = 
27.38353

2.2332
 

   = 12.27% 

Persen pigmentasi (%Tp) = 
Σ(𝑇×𝐹𝑝 )

Σ𝐹𝑝
 

         = 
42.82092

0.6942
 

         = 61.68% 
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2. Pengukuran nilai transmisi replikasi II 

Tabel 21. Pengukuran nilai transmisi replikasi II 150 ppm 

Panjang 

gelombang (nm) 

Erythemal 

Flux/ Tanning 

Fe/Fp (E-

vitons) 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 1.086 0.120003 

%Te= 

12.27146 

297.5 0.672 4.486 3.014592 

302.5 1 11.295 11.295 

307.5 0.2008 20.842 4.185074 

312.5 0.1364 31.114 4.24395 

317.5 0.1125 40.409 4.546013 

Jumlah 2.2332  27.40463 

322.5 0.1079 48.511 5.234337 

%Tp= 

61.93355 

327.5 0.102 54.609 5.570118 

332.5 0.0936 59.431 5.562742 

337.5 0.0798 62.742 5.006812 

342.5 0.0669 65.232 4.364021 

347.5 0.057 67.256 3.833592 

352.5 0.0488 69.033 3.36881 

357.5 0.0456 70.731 3.225334 

362.5 0.0356 72.317 2.574485 

367.5 0.031 73.919 2.291489 

372.5 0.026 75.482 1.962532 

Jumlah 0.6942  42.99427 
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3. Pengukuran nilai transmisi replikasi III 

Tabel 21. Pengukuran nilai transmisi replikasi III 150 ppm 

Panjang 

gelombang (nm) 

Erythemal 

Flux/ Tanning 

Fe/Fp (E-

vitons) 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 1.085 0.119893 

%Te= 

12.28181 

297.5 0.672 4.485 3.01392 

302.5 1 11.296 11.296 

307.5 0.2008 20.904 4.197523 

312.5 0.1364 31.16 4.250224 

317.5 0.1125 40.446 4.550175 

Jumlah 2.2332  27.42773 

322.5 0.1079 48.532 5.236603 

%Tp= 

61.93091 

327.5 0.102 54.631 5.572362 

332.5 0.0936 59.488 5.568077 

337.5 0.0798 62.758 5.008088 

342.5 0.0669 65.245 4.364891 

347.5 0.057 67.278 3.834846 

352.5 0.0488 69.02 3.368176 

357.5 0.0456 70.646 3.221458 

362.5 0.0356 72.213 2.570783 

367.5 0.031 73.836 2.288916 

372.5 0.026 75.317 1.958242 

Jumlah 0.6942  42.99244 
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b. Pengukuran nilai transmisi konsentrasi 300 ppm 

1. Pengukuran nilai transmisi replikasi I 

Tabel 22. Pengukuran nilai transmisi replikasi I 300 ppm 

Panjang 

gelombang (nm) 

Erythemal 

Flux/ Tanning 

Fe/Fp (E-

vitons) 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.938 0.103649 

%Te= 

10.58983 

297.5 0.672 3.857 2.591904 

302.5 1 9.604 9.604 

307.5 0.2008 17.695 3.553156 

312.5 0.1364 29.19 3.981516 

317.5 0.1125 33.911 3.814988 

Jumlah 2.2332  23.64921 

322.5 0.1079 40.408 4.360023 

%Tp= 

52.31696 

327.5 0.102 45.366 4.627332 

332.5 0.0936 49.247 4.609519 

337.5 0.0798 52.003 4.149839 

342.5 0.0669 54.328 3.634543 

347.5 0.057 56.364 3.212748 

352.5 0.0488 58.533 2.85641 

357.5 0.0456 60.838 2.774213 

362.5 0.0356 63.441 2.2585 

367.5 0.031 66.174 2.051394 

372.5 0.026 68.612 1.783912 

Jumlah 0.6942  36.31843 
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2. Pengukuran nilai transmisi replikasi II 

Tabel 22. Pengukuran nilai transmisi replikasi II 300 ppm 

Panjang 

gelombang (nm) 

Erythemal 

Flux/ Tanning 

Fe/Fp (E-

vitons) 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.924 0.102102 

%Te= 

10.38996 

297.5 0.672 3.818 2.565696 

302.5 1 9.554 9.554 

307.5 0.2008 17.693 3.552754 

312.5 0.1364 26.272 3.583501 

317.5 0.1125 34.176 3.8448 

Jumlah 2.2332  23.20285 

322.5 0.1079 40.971 4.420771 

%Tp= 

53.3307 

327.5 0.102 46.272 4.719744 

332.5 0.0936 50.516 4.728298 

337.5 0.0798 53.518 4.270736 

342.5 0.0669 55.907 3.740178 

347.5 0.057 57.854 3.297678 

352.5 0.0488 59.749 2.915751 

357.5 0.0456 61.739 2.815298 

362.5 0.0356 63.848 2.272989 

367.5 0.031 66.333 2.056323 

372.5 0.026 68.631 1.784406 

Jumlah 0.6942  37.02217 
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3. Pengukuran nilai transmisi replikasi III 

Tabel 23. Pengukuran nilai transmisi replikasi III 300 ppm 

Panjang 

gelombang (nm) 

Erythemal 

Flux/ Tanning 

Fe/Fp (E-

vitons) 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.936 0.103428 

%Te= 

10.51831 

297.5 0.672 3.871 2.601312 

302.5 1 9.68 9.68 

307.5 0.2008 17.892 3.592714 

312.5 0.1364 26.561 3.62292 

317.5 0.1125 34.57 3.889125 

Jumlah 2.2332  23.4895 

322.5 0.1079 41.477 4.475368 

%Tp= 

53.9009 

327.5 0.102 46.784 4.771968 

332.5 0.0936 51.112 4.784083 

337.5 0.0798 54.115 4.318377 

342.5 0.0669 56.469 3.777776 

347.5 0.057 58.459 3.332163 

352.5 0.0488 60.408 2.94791 

357.5 0.0456 62.426 2.846626 

362.5 0.0356 64.343 2.290611 

367.5 0.031 66.884 2.073404 

372.5 0.026 69.22 1.79972 

Jumlah 0.6942  37.41801 

 

  



88 

 

 

c.Perhitungan nilai transmisi konsentrasi 450 ppm 

1. Perhitungan nilai transmisi replikasi I 

Tabel 24. Perhitungan nilai transmisi replikasi I 450 ppm 

Panjang 

gelombang (nm) 

Erythemal 

Flux/ Tanning 

Fe/Fp (E-

vitons) 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.733 0.080997 

%Te= 

8.521389 

297.5 0.672 3.061 2.056992 

302.5 1 7.791 7.791 

307.5 0.2008 14.554 2.922443 

312.5 0.1364 21.833 2.978021 

317.5 0.1125 28.449 3.200513 

Jumlah 2.2332   19.02997 

322.5 0.1079 34.32 3.703128 

%Tp= 

45.66272 

327.5 0.102 38.853 3.963006 

332.5 0.0936 42.534 3.981182 

337.5 0.0798 45.174 3.604885 

342.5 0.0669 47.361 3.168451 

347.5 0.057 49.392 2.815344 

352.5 0.0488 51.586 2.517397 

357.5 0.0456 53.965 2.460804 

362.5 0.0356 56.577 2.014141 

367.5 0.031 59.573 1.846763 

372.5 0.026 62.46 1.62396 

Jumlah 0.6942   31.69906 
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2. Perhitungan nila eritema replikasi II 

Tabel 25. Perhitungan nilai transmisi replikasi II 450 ppm 

Panjang 

gelombang (nm) 

Erythemal 

Flux/ Tanning 

Fe/Fp (E-

vitons) 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.727 0.080334 

%Te= 

8.465832 

297.5 0.672 3.037 2.040864 

302.5 1 7.732 7.732 

307.5 0.2008 14.468 2.905174 

312.5 0.1364 21.717 2.962199 

317.5 0.1125 28.314 3.185325 

Jumlah 2.2332 
 

18.9059 

322.5 0.1079 34.259 3.696546 

%Tp=  

45.70615 

327.5 0.102 38.85 3.9627 

332.5 0.0936 42.63 3.990168 

337.5 0.0798 45.333 3.617573 

342.5 0.0669 47.546 3.180827 

347.5 0.057 49.584 2.826288 

352.5 0.0488 51.657 2.520862 

357.5 0.0456 53.994 2.462126 

362.5 0.0356 56.525 2.01229 

367.5 0.031 59.365 1.840315 

372.5 0.026 62.289 1.619514 

Jumlah 0.6942  31.72921 
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3. Perhitungan nilai transmisi replikasi III 

Tabel 26. Perhitungan nilai transmisi replikasi III 450 ppm 

Panjang 

gelombang (nm) 

Erythemal 

Flux/ Tanning 

Fe/Fp (E-

vitons) 

%Te Ee %Te/%Tp 

292.5 0.1105 0.725 0.080113 

%Te= 

8.45062 

297.5 0.672 3.03 2.03616 

302.5 1 7.718 7.718 

307.5 0.2008 14.436 2.898749 

312.5 0.1364 21.667 2.955379 

317.5 0.1125 28.298 3.183525 

Jumlah 2.2332  18.87193 

322.5 0.1079 34.163 3.686188 

%Tp= 

45.5704 

327.5 0.102 38.744 3.951888 

332.5 0.0936 42.511 3.97903 

337.5 0.0798 45.182 3.605524 

342.5 0.0669 47.367 3.168852 

347.5 0.057 49.403 2.815971 

352.5 0.0488 51.499 2.513151 

357.5 0.0456 53.84 2.455104 

362.5 0.0356 56.371 2.006808 

367.5 0.031 59.238 1.836378 

372.5 0.026 62.157 1.616082 

Jumlah 0.6942  31.63498 

Rata - rata konsentrasi Persen Transmisi Pigmentasi dan Eritema 

150 ppm 

Eritema  = 
12.27%+12.28%+12.29%

3
 

  = 12.28% 

Pigmentasi = 
61.68%+61.93%+61.93%

3
 

  = 61.85% 
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300 ppm 

Eritema  = 
10.59%+10.39%+10.52%

3
 

  = 10.50% 

Pigmentasi  = 
52.32%+53.33%+53.90%

3
 

  = 53.18% 

450 ppm 

Eritema  = 
8.53%+8.47%+8.45%

3
 

  = 8.48% 

Pigmentasi  = 
45.66%+45.71%+45.57%

3
 

  = 45.65% 
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RIWAYAT HIDUP 

Maharani Ayu Amar, lahir di Enrekang 12 Oktober 1998. 

Anak dari pasangan (Alm) Ammar dan Nurliana Sumaele 

yang merupakan putri bungsu dari empat bersaudara. 

Memulai karir pendidikannya di SDN 172 Enrekang pada 

tahun 2004, kemudian melanjutkan pada jenjang sekolah 

menengah pertama di SMP NEGERI 1 Enrekang pada tahun 

2010, lalu melanjutkan pada jenjang sekolah menegah atas 

di SMA NEGERI 1 Enrekang dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, 

kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) di salah satu 

perguruan tinggi negeri tepatnya Universitas Islam Negeri Alauddin Makasssar 

jurusan Farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Penulis memiliki hobi 

traveling dan nonton drama korea. Adapun motto hidup yang selalu melekat yaitu 

“Everything will pass, try to enjoy it“ 
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