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ABSTRAK 

 

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian di seluruh 

dunia, dengan angka kematian 32% pada tahun 2019 berdasarkan data dari Badan 

Kesehatan Dunia (World Health Organization; WHO). Manusia dengan 

hiperkolesterolemia memiliki risiko tiga kali lipat lebih tinggi terkena penyakit 

kardiovaskular dibandingkan dengan individu yang sehat. Parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) adalah tumbuhan yang banyak tumbuh di 

pegunungan Sulawesi Selatan seperti Enrekang, Maros, Gowa, Malino, Maros, 

dan Sinjai. Uji penapisan fitokimia terhadap batang parang romang (Boehmeria 

virgata (Forst.) Guill) menunjukkan bahwa batang parang romang (Boehmeria 

virgata (Forst.) Guill) mengandung flavonoid, alkaloid, dan terpenoid. Menurut 

teori, senyawa yang secara signifikan dapat menurunkan kadar kolesterol adalah 

flavonoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antikolesterol 

ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) dengan 

konsenttrasi 25, 50, 75, dan 100 ppm yang diuji secara in-vitro. Penelitian 

menggunakan metode Lieberman- Burchard yang secara spesifik dapat 

mengidentifikasi kolesterol yang merupakan golongan steroid. Asetat anhidrat dan 

asam sulfat digunakan sebagai pereaksi. Penambahan asetat anhidrat berfungsi 

untuk memastikan media bebas air dan membentuk turunan asetil dari steroid. 

Sedangkan penambahan asam sulfat pekat berfungsi untuk menghasilkan warna 

hijau pada senyawa steroid, termasuk kolesterol. Warna yang terbentuk kemudian 

diukur menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada pajang gelombang 668 nm 

dengan operating time 15 menit untuk mendapatkan nilai absorbansi. Nilai 

absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat terkandung dalam larutan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol batang parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) mampu menurunkan kadar kolestrerol secara 

in-vitro pada setiap konsentrasi larutan, dengan masing-masing persen penurunan 

sebesar 31,25%, 31,25%, 37,50%., dan 37,50%.  
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ABSTRACT 

 

Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide, with a 

mortality rate of 32% in 2019 based on World Health Organization (WHO) data. 

Humans with hypercholesterolemia have athreefold higher risk of developing 

cardiovascular disease compared to healthy individuals. Parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) is a plant that grows in the mountainous regions 

of southern Sulawesi such as Enrekang, Maros, Gowa, Malino, Maros, and Sinjai. 

Phytochemical screening of parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

stem shows that parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) stem contains 

flavonoid, alkaloid, and terpenoid. According to theory, substances that can 

significantly lower cholesterol are flavonoids. This study aimed to determine the 

anti-cholesterol activity of parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) stem 

ethanol extract with a concentration series of 25, 50, 75 and 100 ppm tested in-

vitro. The study used the Lieberman-Burchard method which specifically 

identified cholesterol as a steroid group. Acetic anhydrous and sulfuric acid are 

used as reagents. The addition of acetic anhydrous serves to ensure a water-free 

medium and forms an acetyl derivative of the steroid. While the addition of 

concentrated sulfuric acid serves to produce a green color in steroid compounds, 

including cholesterol. The color formed then measured using a UV-Vis 

Spectrophotometer at a wavelength of 668 nm with an operating time of 15 

minutes to obtain the absorbance value. The absorbance value is directly 

proportional to the concentration of the substance contained in the solution. The 

results showed that the ethanol extract of parang romang (Boehmeria virgata 

(Forst.) Guill) stem was able to reduce cholesterol levels in-vitro at each solution 

concentration, with each percent reduction of 31.25%, 31.25%, 37,50%, and 

37,50%.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hiperkolesterolemia merupakan keadaan saat kadar kolesterol di dalam 

darah mengalami peningkatan di atas ambang batasnya. Hiperkolesterolemia 

merupakan faktor risiko terbesar terjadinya penyakit kardiovaskular, sindrom 

metabolik, dan diabetes melitus tipe 2 (Jiang, et al., 2020). Berdasarkan data 

terbaru yang diterbitkan oleh WHO, penyakit kardiovaskular adalah sebab utama 

kematian dengan jumlah 32% di seluruh dunia pada tahun 2019 (World Health 

Organization, 2021). Dibandingkan dengan individu yang sehat, manusia dengan 

hiperkolesterolemia mempunyai peluang hingga 3x lipat lebih besar mengalami 

penyakit kardiovaskular (Jiang, et al., 2020).  

Hiperkolesterolemia dapat diatasi dengan penerapan pola hidup sehat; 

mengurangi jumlah kalori yang bersumber dari lemak jenuh dan lemak trans 

makanan, penurunan berat badan jika obesitas, olahraga, menghindari atau 

berhenti merokok, dan mengkonsumsi obat-obat hipolipidemia (Dipiro, et al., 

2020). Selain itu, penggunaan bahan yang berasal dari alam, khususnya yang 

telah terbukti memiliki efek penurun kolesterol juga dapat menjadi terapi 

hiperkolesterolemia.  

Penggunaan bahan yang berasal dari alam (produk alami) kini banyak 

digunakan sebagai terapi pengobatan berbagai macam penyakit dan telah 

digunakan selama ribuan tahun oleh mayoritas penduduk dunia. Sekitar 85% 

dari populasi dunia menggunakan produk alami sebagai terapi lini pertama. 
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Selain sebagai pengobatan yang digunakan secara langsung, produk alami juga 

merupakan sumber utama penemuan obat, dengan 25-80% obat sintesis berasal 

dari produk alami (Arsul, Insanu, & Fidranny, 2021). 

Di Indonesia, masyarakat juga banyak menggunakan obat-obat 

konvensional untuk pengobatan, termasuk dari tumbuhan. Data tahun 2010 Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa obat herbal digunakan 

sebagai bentuk pengobatan oleh 59,12% penduduk Indonesia usia 15 tahun ke 

atas. Penggunaan medis tradisional pada populasi antara usia 55 dan 64 sebanyak 

67,69% (Mochammad & Meiyanti, 2021).  

Allah subhanahu wata’ala dengan kekuasaan-Nya telah menciptakan 

bumi juga apa yang ada di dalamnya, juga dengan kesempurnaan-Nya, Dia 

menciptakan di dalamnya beragam tanaman sebagai tanda dari banyaknya tanda 

kekuasaan-Nya. Allah ta’ala berfirman dalam Surah Asy-Syu’ara (26) ayat 7 

 

Terjemahannya: 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapa banyak Kami  

tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang 

baik?”  (Kemenag, 2022) 

Allah subhanahu wata’ala berfirman seraya mengingatkan untuk 

tafakkur (merenung) melihat beragam tanaman yang Allah ciptakan, yang indah 

secara pandangan dan mengandung banyak manfaat (As-Sa'di, 2018). Ayat ini 

secara khusus merupakan peringatan bagi orang-orang kafir, yaitu apakah 
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mereka tetap enggan beriman setelah memerhatikan bumi dimana Allah 

tumbuhkan padanya beragam jenis tumbuhan yang bermanfaat lagi indah 

dipandang, yang tiada yang kuasa dalam penumbuhannya kecuali Allah (Basyir, 

Haidar, Muslim, & Ismai'il, 2016). Pada ayat tersebut dapat difahami bahwa 

tumbuhan yang diciptakan Allah memiliki manfaat yang  banyak yang  dapat 

digunakan oleh manusia, Hal ini juga dibuktikan melalui penelitian yang telah 

banyak dilakukan sekarang. Namun, masih terdapat juga tumbuh-tumbuhan di 

sekitar kita yang belum diketahui manfaatnya.  

Tumbuhan dari genus Boehmeria ini ialah salah satu tumbuhan yang 

berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai pengobatan alternatif dan saat ini mulai 

banyak diteliti. Ada 459 spesies dalam genus Boehmeria, 2 diantaranya tersebar 

luas endemik, yaitu Boehmeria virgata dan Boehmeria depauperata. Spesies 

Boehmeria virgata adalah yang paling populer dari keduanya (Arsul, Insanu, & 

Fidranny, 2021). Boehmeria virgata juga disebut sebagai parang romang banyak 

dijumpai di daerah pegunungan Sulawesi Selatan, seperti Enrekang, Maros, 

Gowa, Malino, Maros, dan Sinjai.  

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait tumbuhan parang romang. 

Penelitian oleh (Rusdi, Mukhriarni. & Paramitha, 2018) terhadap mencit 

menunjukkan bahwa  parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) pada 

bagian akar memiliki efek hipokolesterolemik. Penelitian oleh (Rusdi, Arsul, & 

Kartikasari, 2021) menunjukkan bahwa ekstrak etanol batang (Boehmeria 

Virgata (Forst.) Guill) memiliki kandungan senyawa terpenoid juga alkaloid. 

Penelitian oleh (Rusdi, Hasan, Ardillah, & Evianti, 2018) mengungkapkan 
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bahwa senya flavonoid terdapat pada ekstrak etanol batang (Boehmeria Virgata 

(Forst.) Guill). 

Penelitian in-vitro yang dilakukan oleh (Olivera, Ricardo, Almeida, & 

Costa, 2007) menunjukkan bahwa melalui penghambatan enzim reduktase 

HMG-CoA, flavonoid dapat menurunkan kolesterol total. (Zulviana, Rahman, & 

Supriadi, 2017) menyatakan bahwa alkaloid merupakan senyawa yang dapat 

membuat kadar kolesterol di dalam darah menjadi turun. Riset oleh (Warditiani, 

et al.) menunjukkan bahwa terpenoid menurunkan nilai kolesterol total, juga 

nilai trigliserida, serta nilai LDL, dan terdapat peningkatan pada level HDL.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peniliti 

tertarik untuk melakukan pengujian pada bagian batang tumbuhan parang 

romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) terhadap aktivitasnya dalam 

menurunkan kadar kolesterol yang diuji secara in-vitro. 

B. Rumusan Masalah 

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

Guill) memiliki aktivitas sebagai penurun kadar kolesterol secara in-vitro? 
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Uji aktivitas 

Uji aktivitas adalah uji untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

aktivitas suatu bahan atau sampel yang akan diuji. 

b. Ekstrak 

Ekstrak merupakan hasil ekstraksi substansi aktif dari simplisia yang 

berupa nabati atau hewani dengan pelarut tertentu yang sesuai 

c. Parang romang  

Parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) adalah tumbuhan dari 

suku Urticaceae yang banyak tumbuh di daerah pegunungan Sulawesi 

Selatan dan secara empiris banyak digunakan oleh masyarakat Sulawesi 

Selatan untuk pengobatan, khususnya sebagai terapi antitumor. 

d. Kolesterol 

Kolesterol adalah produksi lemak alami oleh tubuh yang memiliki peran 

dalam mensintesis banyak zat penting; sel bagian membran, , vitamin D, 

hormon kelamin, serta asam empedu. Kolesterol diproduksi dengan 

jumlah yang tepat di dalam tubuh, namun jumlahnya dapat meningkat 

salah satunya disebabkan karena konsumsi berlebihan dari lemak hewani 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah uji aktivitas penurun kolesterol. 
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D. Kajian Pustaka 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lukman, Wahyuddin, Subehan, 

& Manggau, 2014) diketahui bahwa tumbuhan parang romang dengan 

konsentrasi 7.813, 15.625, 31.25, 62.5, 125.0, 250 dan 500 µg/mL memiliki 

efek sitotoksik terhadap sel kanker HeLa dan berpotensi dikembangkan 

sebagai agen antikanker. Penelitian yang dilakukan oleh (Rusdi, Mukhriani, 

& Ramadhani, 2018) menunjukkan bahwa ekstrak akar parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) memiliki aktivitas sebagai 

antituberkulosis pada konsentrasi minimum 250 ppm.  

2. Penilitian oleh (Rusdi, Mukhriani, & Paramitha, 2018) terhadap mencit 

diketahui bahwa parang romang (Boehmeria Virgata (Forst.) Guill) bagian 

akar memiliki efek hipokolesterolemik.  

3. Penilitian oleh (Rusdi, Jannah, Noer, & Bariun, 2017) menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol parang romang bagian batang dengan dosis 50, 100, 150 dan  

200 mg/kg BB, mampu menurunkan level gula darah. 

4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rusdi, Arsul, & Kartikasari, 2021) 

diketahui bahwa ekstrak etanol parang romang (Boehmeria Virgata (Forst.) 

Guill) bagian batang yang dipartisi dengan cara ekstraksi padat-cair dengan 

pelarut n-Hexan dengan konsentrasi 25, 50, 75, 100 µg/mL memiliki 

kandungan senyawa terpenoid dan alkaloid. Dan berdasarkan penelitian 

(Rusdi, Hasan, Ardillah, & Evianti, 2018) diketahui bahwa batang parang 

romang memiliki kandungan senyawa flavonoid.  
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5. Penelitian in-vitro yang dilakukan oleh (Olivera, Ricardo, Almeida, & Costa, 

2007) menunjukkan bahwa flavonoid mampu menurunkan level kolesterol 

melalui penghambatan enzim HMG-CoA reduktase. Selain itu, flavonoid 

menurunkan kadar kolesterol melalui peningkatan produksi apo A1 sehingga 

kadar HDL meningkat (Ruel, et al., 2006). Alkaloid mampu menurunkan 

kolesterol melalui penghambatan enzim lipase yang terdapat di pankreas 

dimana proses tersebut akan mengakibatkan terjadinya sekresi lemak yang 

dikeluarkan melalui feses (Lajuck & 2012., 2012). Penelitian oleh 

(Warditiani, et al.) terhadap tikus menunjukkan bahwa daun katuk yang telah 

difraksi dengan dosis 50 dan 100 mg/kgBB dapat menurunkan level 

kolesterol total, juga nilai trigliserida, serta nilai LDL, dan meningkatkan 

level HDL. 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui aktivitas penurun kadar kolesterol dari ekstrak etanol batang 

parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) secara in-vitro. 

F. Manfaat Penelitian 

Penilitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bersifat ilimiah 

mengenai tanaman parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) yang 

memiliki peluang dijadikan sebagai obat, khusunya dalam menurunkan 

kolesterol, sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan 

masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Sampel 

1. Klasifikasi Tanaman (Waluyo, 2005) 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae 

Sub Kelas  : Monochlamydeae 

Bangsa   : Urticales 

Suku   : Urticaceae 

Marga   : Boehmeria 

Jenis   : Boehmeria virgata 

2. Morfologi 

Tinggi tumbuhan 0,5-8 m. Daun berwarna hijau dengan bentuk ellips 

(memiliki bagian terlebar di bagian tengah) atau ellips/oval, bentuknya 

meruncing hingga puncak daun, memiliki sisi yang bergerigi dari pangkal 

hingga puncak daun dengan panjang gigi 0,2–1,5 mm membulat/keluar; 

jumlah lebih dari 25. Diameter batang 1,5-2 mm, pada bagian pangkal lebih 

tebal dan kuat, Bunga tumbuh berkelompok pada ujung batang atau ranting. 

(Wilmot-Dear & Friis, 2013) 
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3. Kandungan Kimia 

Batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) mengandung 

senyawa alkaloid, flavonoid, dan terpenoid (Rusdi, Hasan, Ardillah, & 

Evianti, 2018) (Rusdi, Arsul, & Kartikasari, 2021). 

4. Kegunaan 

Tanaman parang romang (Boehmeria virgata) berefek terhadap sel 

kanker sehingga dapat dikembangkan sebagai obat (Lukman, Wahyuddin, 

Subehan, & Manggau, 2014). Batang parang romang berpengaruh pada 

penurunan glikemik (Rusdi, Asrul, & Kartikasari, 2021) sehingga berpotensi 

dikembangkan sebagai obat penurun gula darah. Akar parang romang 

memiliki aktivitas penurun kolestererol di dalam darah (Rusdi, Mukhriani, & 

Paramitha, 2018).  

B. Pengantar Fitokimia 

1. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu proses untuk memisahkan senyawa aktif dari 

jaringan tumbuhan atau hewan dengan menggunakan bantuan pelarut 

tertentu yang sesuai. Pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi harus 

dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material 

lainnya. Secara umum, ekstraksi terjadi melalui 3 tahap : 

- Penambahan pelarut ke sampel untuk dikontakkan 

- Zat terlarut terpisah dari sampel dan akan larut bersama pelarut 

membentuk fase ekstrak 
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- Fase ekstrak (yang mengandung senyawa tertentu) terpisah dari sampel 

dan membentuk fase yang berbeda (Wilson, Cooke, Poole, & Adlard, 

2000) 

2. Tujuan Ekstraksi 

Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk mendapatkan komponen 

senyawa kimia yang ada pada bahan alam tersebut. Secara umum, tujuan 

tersebut terbagi menjadi 5: 

- Untuk mendapatkan zat aktif yang belum diketahui 

- Untuk mengambil zat aktif yang telah diketahui 

- Untuk mendapatkan senyawa dengan struktur sejenis 

- Untuk mengambil metabolit sekunder yang ada pada bagian bahan alam 

tersebut 

- Untuk mengidentifikasi semua metabolit sekunder (Endarini, 2016) 

3. Pelarut  

Penggunaan jenis pelarut dalam proses ekstraksi adalah yang bisa 

menarik substansi yang dikehendaki tanpa mengikutkan material yang lain. 

Pelarut harus merupakan cairan yang baik untuk kandungan substansi aktif 

atau yang memiliki khasiat, sehingga substansi tersebut dapat terpisahkan 

dari bahan dan substansi lain yang terkandung, hingga kandungan dalam 

ekstrak hanyalah sebagian besar senyawa kandungan yang dikehendaki. 

Maka cairan pelarut yang digunakan adalah cairan yang membuat mayoritas 

metabolit sekunder didalamnya dapat larut (Septianingsih, 2008).  
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Pada proses ekstraksi, terdapat 3 jenis pelarut yang dapat digunakan 

dengan tingkat kepolaran yang berbeda, yaitu pelarut nonpolar (contohnya 

n-heksan), pelarut semipolar (contohnya etil-asetat), dan pelarut polar 

(contohnya etanol/metanol) (Hidayah, Hisan, Solikin, Irawati, & 

Mustikaningtyas, 2016). Terkadang air digunakan jika diperlukan. Pemilihan 

pelarut tersebut dilakukan berdasarkan polaritas senyawa yang akan disari 

(Hanani, 2014). 

Pelarut jenis etanol paling sering dipakai dalam laboratorium karena 

kemampuan melarutkan cukup tinggi dan memiliki sifat inert sehingga 

komponen yang lain tidak bereaksi. n-Heksana adalah jenis pelarut yang 

cocok dalam ekstraksi tumbuh-tumbuhan untuk mengangkat minyak di 

dalamnya juga memudahkan jika digunakan pada metode refluks karena 

sifaatnya mudah menguap. Etil asetat jenis pelarut dengan titik didih 77˚C 

dapat memudahkan proses pemisahan minyak dari pelarut dalam proses 

destilasi (Susanti, Ardiana, P, & G, 2012) 

Etanol jenis pelarut dengan sifat polar yang berbentuk cairan, gampang 

menguap meski pada suhu yang rendah, jernih, tidak berwarna, titik didih 

pada 78˚C, dan gampang terbakar (Kemenkes RI, 2020). Pelarut alkohol 

seperti etanol adalah diantara jenis pelarut yang banyak digunakan untuk 

mengambil substansi secara total (Hanani, 2014). Etanol dapat menyari 

senyawa kimia lebih banyak dibanding dengan metanol dan air (Riwanti, 

Izazih, & Amaliyah, 2020). Etanol memiliki sifat inert, tidak beracun, stabil 

secara fisika dan kimia, memiliki absorbansi yang baik, bisa  digabung 
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dengan air pada semua jenis perbandingan, serta kapang dan mikroba susah 

untuk tumbuh pada etanol dengan konsentrasi melebihi 20%. Banyak zat 

aktif tumbuhan merupakan senyawa organik kompleks yang lebih mudah 

larut pada etanol dibanding air (Sulistyani, 2011). Etanol yang optimal dalam 

mengambil substansi kimia adalah jenis etanol dengan konsetrasi 70% 

(Voight, 1995). 

4. Metode Ekstraksi 

Penentuan jenis ekstraksi bergantung pada beberapa hal seperti sifat 

fisiknya, sifat kimianya, dan juga jenis substansi yang akan diambil. Selain 

itu, jenis pelarut yang akan dipakai serta ketersediaan alat juga menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan metode ekstraksi. Ada beberapa cara dalam 

ekstraksi yang biasanya dipakai. Metode tersebut diantaranya maserasi, 

destilasi, refluks, gelombang mikro (microwave assisted estraction, MAE), 

perkolasi, infusa, soxhletasi, ekstraksi gas superkritis (supercritical gas 

extraction, SGE), dekok, lawan arah (countercurrent) dan ultrasonik, 

(Hanani, 2014). 

Maserasi merupakan cara ekstraksi dengan proses perendaman sampel 

dengan pelarut di suhu kamar sehingga kerusakan pada substansi kimia 

dapat diminimalkan. Perkolasi dilakukan dengan mengalirkan pelarut pada 

sampel sampai seluruh senyawa tersari dengan sempurna, oleh karena itu 

pelarut dengan jumlah banyak dibutuhkan dalam cara ini. Refluks adalah 

cara ekstraksi panas, yakni proses dilakukan pada titik didih pelarut yang 

dipakai dengan masa tertentu. Soxhletasi juga merupakan metode ekstraksi 
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panas dengan menggunakan pelarut organik pada suhu didihnya. Metode ini 

menggunakan alat yang disebut soxhlet. Infusa merupakan metode ekstrasi 

yang dilakukan pada suhu 96 hingga 98˚C menggunakan pelarut air selama 

15 sampai 20 menit. Metode ini baik digunakan pada sampel yang bersifat 

lunak seperti daun dan bunga. Dekok merupakan metode yang sama dengan 

infusa namun dilakukan selama 30 menit dan hingga suhunya ±100˚C. 

Destilasi atau penyulingan adalah cara ekstraksi dengan menguapkan 

sampel yang telah dilarutkan pada pelarut air. Senyawa kemudian akan 

disari selama proses penguapan berlangsung. Lawan arah (counter current) 

ialah jenis cara yang sama dengan metode perkolasi namun sampel atau 

simplisia bergerak berlawanan arah dengan pelarut. Frekuensi 20 sampai 

2000 kHz digunakan pada jenis cara ini. Metode gelombang mikro (MAE) 

dilakukan dengan gelombang mikro 2450 MHz. Dan metode ekstraksi gas 

superkritis (SGE) merupakan metode dengan penggunaan CO2 bertekanan 

tinggi, biasanya digunakan dalam menyari minyak atsiri atau zat lain yang 

gampang menguap atau tidak labil dengan suhu (Hanani, 2014). 

Maserasi ialah cara penyarian sederhana dan umumnya sering dipakai. 

Proses penyariannya dengan cara: dalam tempat tertutup sampel kering dari 

simplisia disimpan hingga terjadi kontak antara simplisia dengan pelarut 

pada suhu sekitar 25-26°C selama paling sedikit 3 hari dengan dilakukan 

pengadukan secara berulang. Hasil perendaman kemudian disaring, bagian 

ampas lalu dipress untuk didapatkan bagian cairnya. Bagian cair tersebut 

kemudian dijernihkan lagi dengan cara disaring atau dilakukan dekantasi. 
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Metode ini cocok untuk tanaman yang tidak tahan panas (Endarini, 2016) 

(Julianto, 2019).  

5. Senyawa Metabolit Sekunder 

Senyawa bioaktif adalah zat yang diproduksi dalam proses biosintetik 

lain yang tidak diperlukan untuk perkembangan tanaman, tetapi tetap 

merupakan zat yang dihasilkan (Julianto, 2019). Metabolit sekunder datang 

dalam berbagai bentuk, seperti flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan tanin 

(Hanani, 2014).  

a. Flavonoid 

Flavon adalah zat alami yang biasanya berbentuk ikatan oksigen 

heteroatom dan memiliki dua struktur cincin yang dihubungkan oleh 3 

atom C dalam kerangka satu. Flavonoid dapat terurai dalam larutan basa 

karena memiliki pH asam ringan. Biasanya, bibit mengandung flavonoid 

sebagai glikosida, yang melekat pada karbohidrat dan membuatnya 

mudah untuk dilarutkan jika menggunakan pelarut etil asetat, etanol, 

metanol, dan butanol, Beberapa isoflavon tampaknya memiliki 

kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol darah (Hanani, 2014). 

Flavonoid adalah zat yang cepat teroksidasi pada suhu ekstrem tetapi 

tidak tahan api (Rompas, Edy, & Yudistira, 2012). 

b. Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa yang pada strukturnya memiliki unsur 

nitrogen (N) sifatnya basa. Sebagian besar zat alkaloid adalah kristal 

putih, namun beberapa, seperti nikotin, juga dapat berupa cairan atau 
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berwarna kuning (berberine dan serpentine). Alkaloid yang terdapat 

ditanaman biasanya simbolnya garam (ikatannya pada asa organic) dan 

hancur pada larutan, contohnya air juga etanol (Hanani, 2014). Alkaloid 

memiliki sifat tidak tahan panas (Lantah, L, & A, 2017).  

c. Terpenoid 

Terpenoid berasal dari kata “terpen”, dalam bahasa Jerman 

“terpentin” dan dalam bahasa Inggris “turpentine”. Istilah ini diberikan 

oleh seorang yang bernama Kekule untuk penamaan kelompok 

hidrokarbon C10H16 yang dulu diistilahkan “terebene”. Sebagai 

ilmuwan telah berkembang, istilah "terpen" sekarang digunakan untuk 

merujuk pada senyawa yang formulanya mengandung unit sintetik 

C5H8. Pengumpulan terpenoid melayani berbagai tujuan. Karoten 

memberi warna pada aktivitas fotosintesis, kelas kimia dan zat absisin 

mengontrol kehidupan tanaman, dan minyak lavender berbasis 

monoterpen dan seskuiterpen memberikan kontribusi pada aroma 

berbeda dari spesies tanaman yang berbeda. Terpenoid terdiri dari 

beberapa jenis, terdapat monoterpene dan seskuiterpen yang bersifat 

nonpolar sehingga dapat dilarutkan menggunakan pelarut polar, 

kelompok terpen dan steroid dapat larut dalam pelarut eter, serta 

kelompok diterpen dan triterpen yang bersifat polar (Hanani, 2014) 
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d. Saponin 

Nama pabrik saponaria vaccaria, yang mengandung tanin dan dapat 

digunakan untuk membuat sabun, dari sinilah asal kata "saponin". 

Saponin dapat dikatabolisme untuk membuat glikosida dan larut dalam 

air tetapi tidak dapat didamaikan dalam ruang hampa. Tumbuhan 

mengandung tanin dalam bentuk glikosida, yaitu gula sederhana yang 

terikat pada glukokortikoid atau glikosida triterpenoid (Hanani, 2014). 

C. Pengantar Farmakologi 

1. Lipid 

a. Pengertian Lipid 

Lipid memainkan peran penting dalam struktur membran sel. 

Molekul organik yang dikenal sebagai lemak dapat dilarutkan dalam 

pelarut yang bersifat organik namun tidak dapat dilarutkan dengan air. 

Strukturnya terdiri dari gliserol, 2 asam lemak pada ekor (hidrofobik), 

dan gugus fosfat pada bagian kepala (hidrofilik). Dengan demikian, lipid 

bersifat amfipatik. Berbeda dengan komponen yang tidak larut dalam air, 

yang berhadapan dengan dirinya sendiri, fraksi yang larut menghadap ke 

luar. Susunan ini membantu memantau molekul mana yang dapat masuk 

dan keluar sel. Misalnya, molekul nonpolar dan molekul polar kecil, 

seperti oksigen dan air, dapat dengan mudah berdifusi masuk dan keluar 

sel. Molekul besar yang polar, misalnya glukosa, tidak dapat lewat 

dengan bebas sehingga membutuhkan bantuan protein transport (Ahmed, 

Shah, & Ahmed, 2022) 
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b. Fungsi Lipid 

Lipid memiliki banyak fungsi biologis utama, seperti bertindak 

sebagai komponen struktural membran sel, berfungsi sebagai sumber 

penyimpanan energi dan berpartisipasi dalam jalur pensinyalan (Fahy, 

Cotter, Sud, & Subramaniam, 2022). Secara rinci fungsi lipid (lemak) 

dalam tubuh yakni: 

- Elemen menyusun membran sel 

- Melindungi badan dari suhu rendah 

- Perannya melarutkan vit A, E, K, dan D 

- Komponen pembentuk vitamin dan hormon dalam tubuh 

- Berfungsi bantalan lemak 

- Bagian yang menghasilkan energi besar (Santika, 2016) 

c. Pembagian Lipid  

1) Kolesterol 

Molekul lipofilik yang sangat penting bagi kehidupan manusia 

adalah kolesterol. Sel bergantung pada kolesterol dalam berbagai 

cara untuk fungsi yang sehat. Kolesterol adalah bagian penting dari 

permukaan membran sel yang mempengaruhi flowabilitas 

permukaan membran dan organisasi strukturalnya. Di dalam 

produksi vitamin D, kadar hormon steroid; androgen adrenal, 

aldosteron,  kortisol, , dan hormon seks, kolesterol bertindak sebagai 

sinyal kimia (misalnya, testosteron, estrogen, dan progesteron). 

Garam empedu yang digunakan dalam proses pencernaan untuk 
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membantu penyerapan nutrisi obesitas yang tidak sehat A, D, E, dan 

K juga mengandung kolesterol (Huff, Boyd, & Jialal, 2022). 

2) Trigliserida 

Salah satu lipid yang beredar dalam darah adalah 

triasilgliserol. Gliserin dan lemak makanan diubah menjadi kadar 

trigliserida melalui rangsangan insulin atau kkal yang melimpah. 

Trigliserida, yang terbentuk saat terlalu banyak kalori yang dicerna, 

kemudian disimpan sebagai lemak di bawah kulit (Santi, Wiadnya, 

& Dewi, 2019) 

3) Fosfolipid 

Fosfolipid adalah molekul unik dan serbaguna. Fosfolipid 

pada tubuh terbentuk secara alami dan merupakan substansi utama 

dalam sel bagian membran, dimana fosfolipid tugasnya urgent pada 

struktural juga berfungsinya membran biologis. Fosfolipid adalah 

senyawa lipid bilayer yang ampifilik; terdiri dari kelompok kepala 

hidrofilik dan ekor lipofilik/hidrofobik (Drescher & van, 2020). 

2. Lipoprotein  

Lipid merupakan senyawa yang tidak larut di air, sehingga untuk 

proses transportasinya, lipid membutuhkan protein. Lipid yang bersikulasi 

di dalam darah dengan bantuan protein disebut dengan lipoprotein. 

Lipoprotein mengandung lipid (kolesterol,trigliserida,fosfolipid) dan protein 

atau apoprotein. Masing-masing lipoprotein mengandung lipid dan protein 
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dalam jumlah yang berbeda, dan hal ini berkaitan dengan fungsinya masing-

masing  (Dipiro, et al., 2020).  

Lipoprotein dalam plasma terdiri dari lima jenis: (Lee, J, & Siddiqui, 2021) 

a. Kilomikron 

Kilomikron adalah lipoprotein yang mengandung lebih banyak lipid 

daripada protein. Lebih spesifik, kandungan lipid yang dominan pada 

kilomikron adalah trigliserida, sehingga kilomikron berperan dalam 

distribusi trigliserida ke jaringan yang membutuhkan. Dalam proses 

distribusi tersebut, ketika mereka mencapai hati, sisa ion klorida 

terhubung ke transporter Glukosa.  

Pada usus halus, lemak dicerna dan diemulsi menjadi misel. 

Kolesterol juga diserap. Asam lemak, kolesterol, dan protein atau 

apoprotein dikemas dan membentuk kilomikron. Hal inilah yang menjadi 

sebab kilomikron biasanya tidak ada di dalam plasma selama keadaan 

berpuasa (Dipiro, et al., 2020). 

b. Lipoprotein densitas sangat kurang (VLDL, Very Low-Density 

Lipoprotein) 

VLDL adalah lipoprotein yang mengandung lebih banyak lipid 

daripada protein. Sama halnya dengan kilomikron, kandungan lipid yang 

dominan pada VLDL adalah trigliserida, sehinga VLDL juga berperan 

dalam distribusi trigliserida ke jaringan yang membutuhkan energi atau 

penyimpanan (Dipiro, et al., 2020). 
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c. Lipoprotein densitas sedang (IDL, Intermidate-Density Lipoprotein) 

IDL yakni merupakan liporprotein begitu kaya akan kolesterol. IDL 

terbentuk ketika trigliserida dikeluarkan dari VLDL oleh otot dan 

jaringan adiposa (Ahmed, Shah, & Ahmed, 2022). 

d. Lipoprotein densitas kurang (LDL, Low-Density Lipoprotein) 

LDL yakni lipoprotein yang banyak mengandung kolesterolnya, 

oleh karena itu LDL berfungsi dalam distribusi kolesterol ke jaringan 

tubuh. Tubuh membutuhkan kolesterol untuk transportasi lemak yang 

diserap dalam makanan dan dikirim ke jaringan. Untuk memproduksi 

insulin dan menjaga keutuhan membran sel, sel membutuhkan kolesterol. 

LDL kembali ke hati dalam waktu seminggu setelah mendistribusikan 

kolesterol ke jaringan. Setelah pengikatannya ke Lysosomal, LDL 

diproses ulang untuk membuat lipoprotein densitas rendah baru atau 

dikeluarkan dari tubuh ke dalam empedu. Tubuh kemudian akan 

mengeluarkan kolesterol ekstra ke dalam empedu untuk menjaga kadar 

kolesterol tetap terkendali. Oleh karena itu, LDL yang dikenal banyak 

orang dengan kolesterol “jahat” sebenarnya belum tentu "jahat", jika 

jumlahnya berlebihan, hal ini yang baru akan menimbulkan masalah dan 

menyebabkan LDL menjadi koelsterol “jahat”. (Dipiro, et al., 2020). 

e. Lipoprotein densitas tinggi (HDL, High-Density Lipoprotein) 

HDL yakni lipoprotein kandungannya lebih banyak protein 

dibanding lipid. Oleh karena itu, HDL bertugas dalam mengambil sisa-

sisa atau kelebihan kolesterol kemudian mengembalikannya ke hati. 
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HDL yang membawa kelebihan kolesterol tersebut kemudian akan 

berikatan dengan resepor penerima (scavenger) di hati dan kira-kira 

tergantung jumlah kolesterol yang dibutuhkan, kemudian akan diproses 

ulang atau dikeluarkan dari tubuh (Dipiro, et al., 2020). 

Tabel 1. Jenis lipoprotein dan kandungan lipid (Aman, et al., 2019) 

Jenis Lipoprotein 

Kandungan Lipid (%) 

Trigliserida Kolesterol Fosfolipid 

Kilomikron 80-95 2-7 3-9 

VLDL 55-80 5-15 10-20 

IDL 20-50 20-40 15-25 

LDL 5-15 40-50 20-25 

HDL 5-10 15-25 20-30 

 

3. Metabolisme dan Transpor Lipid 

Dua jalur yang terlibat dalam proses transfer asam lemak dalam darah: 

(1) jalur eksternal untuk transit trigliserida dan kolesterol yang diserap dari 

kolesterol jenuh di dinding usus, dan (2) jalur intrinsik dimana kolesterol 

dan trigliserida memasuki cairan dari hati serta struktur jaringan non-usus 

lainnya (Cox & García-Palmieri, 1990). 

a. Jalur eksogen 

Tingkat penyerapan kolesterol dan trigliserida dari makanan nabati 

memulai jalur eksternal. Pada akhirnya, triasilgliserol ditransfer ke sel 

otot dan adiposa sementara kolesterol ditransfer ke hati. Penyerapan, 
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kadar trigliserida, dan lipid diesterifikasi ulang dalam sel epitel usus di 

mana mereka bergabung dengan berbagai lapisan ganda fosfolipid yang 

mengandung kolesterol, berbagai kelas, dan lipoprotein untuk membuat 

partikel lipid seperti kilomikron. 

Kilomikron disimpan ke dalam aliran darah usus, berjalan melalui 

sistem saluran toraks ke sistem darah, dan kemudian menempel pada 

endotelium di otot rangka dan jaringan adiposa. Interaksi kilomikron 

dengan lipolisis pada pengikatan diduga ini menghasilkan hidrogenasi 

pusat triasilgliserol dan pelepasan lemak bebas. Begitu berada di dalam 

sel endotel kapiler, asam lemak tersebut kemudian diangkut ke jaringan 

adiposa dan sel otot rangka, di mana keduanya disimpan atau dibakar. 

Setelah inti trigliserida dihilangkan, partikel kilomikron yang 

tersisa akan terbentuk. Ini dibedakan dengan adanya apoprotein B, CIII, 

dan E dan merupakan ester serum yang meningkat. Dengan berinteraksi 

dengan reseptor yang ditemukan di bagian luar hati, sisa makanan ini 

dikeluarkan dari aliran darah. Sisa-sisa yang terikat kemudian diangkut 

oleh endositik ke permukaan bagian dalam sel-sel hati, di mana mereka 

dikatabolisme secara lisosom. Melalui prosedur ini, kolesterol 

dibebaskan dan diubah menjadi asam empedu untuk diekskresikan ke 

dalam empedu atau dimasukkan ke dalam lipoprotein yang dibuat di hati 

(VLDL). 

Ion klorida, yang dapat memiliki tekstur halus, ditemukan dalam 

darah selama 1 sampai 5 jam setelah tertelan dalam keadaan fisiologis 
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normal. Setelah puasa 12 jam, mereka biasanya dikeluarkan dari aliran 

darah (Cox & García-Palmieri, 1990) 

b. Jalur endogen 

Trigliserida intrinsik yang diproduksi oleh hati disimpan ke dalam 

aliran darah di pusat partikel lipoprotein densitas rendah (VLDL), di 

mana trigliserida digunakan sebagai permukaan untuk sintesis 

trigliserida secara terus-menerus menggunakan lemak bebas dan 

karbohidrat. VLDL diproduksi dan disekresikan oleh sel dengan cara 

yang menyerupai ion klorida, kecuali bahwa apoprotein B yang berbeda 

(B-100 bukan B-48) bersama dengan apoprotein C dan E 

mengintervensi sekresinya.  

Lipoprotein konsentrasi tinggi (IDL), yang merupakan partikel 

VLDL residual yang lebih kecil yang kaya akan kilomikron, diproduksi 

sebagai hasil dari peluang partikel VLDL untuk bersosialisasi dengan 

lipoprotein lipase di kapiler jaringan, yang menghidrolisis trigliserida 

inti dan melepaskan asam lemak bebas. Karena pengikatan sel hati yang 

kuat, kira-kira setengah dari sisa partikel ini dihilangkan dari aliran 

darah dalam waktu 2 sampai 6 jam. Limbah residu diubah dengan 

menghilangkan trigliserida akhir, menggantinya dengan ester kolesterol, 

dan menghilangkan semua apoprotein selain apoprotein B. Partikel 

VLDL residu diubah menjadi partikulat lipoprotein tereduksi (LDL) 

kaya kolesterol sebagai konsekuensi dari proses ini. Meskipun hanya 

menyusun sekitar 7% dari total kolesterol, partikel akhir ini pasti 
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mengandung sekitar 75% kadar kolesterol dalam sampel plasma. Tugas 

utama mereka adalah mengantarkan kolesterol ke jaringan yang 

memiliki tempat pengikatan LDL, seperti nefron, testis, sistem 

muskuloskeletal, limfosit, dan kelenjar adrenal. Awal yang tepat 

dianggap digunakan oleh jumlah kolesterol yang dikeluarkan dari LDL 

untuk mengatur metabolisme kolesterol dalam sel: (1) Kadar kolesterol 

LDL yang lebih tinggi menghambat produksi protease reduktase HMG-

CoA, yang mengontrol pembentukan kolesterol subseluler. Peningkatan 

kolesterol LDL berpotensi meningkatkan jumlah kolesterol yang 

disimpan sel dengan mengaktifkan enzim tambahan, dan (3) kadar 

kolesterol yang lebih tinggi di dalam sel menghambat formulasi reseptor 

LDL melalui mekanisme umpan balik negatif. 

Terdapat juga jalur yang disebut jalur sel pemulung/penerima. Jalur 

ini terdiri dari sel-sel dalam sistem retikuloendotelial yang melalui 

proses fagositosis, membuang kelebihan konsentrasi lipoprotein dalam 

plasma (Cox & García-Palmieri, 1990). 

4. Kolesterol 

a. Monografi Kolesterol 

Nama                 : Kolesterol 

Sinonim             : Cholesterin, Cholesterolum 

Rumus Kimia    : C27H46O 

BM                    : 386,67 
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Pemerian           : Serbuk yang tidak berasa, tidak berwarna, dan 

tidak stabil bila terkena cahaya. 

Kelarutan          : Diklorometana, asetonitril, dan minyak sayur 

dilarutkan. Secara praktis inert secara biologis 

dalam cairan, laju disolusinya meningkat dengan 

suhu udara dalam etanol, eter, n-heksana, dan 

metanol. 

Titik Leleh        : 147 - 150°C 

Titik Didih        : 360°C 

Penyimpanan    : Tempat ditutup keras juga jauh dari sinar 

b. Pengertian kolesterol 

Hati adalah situs utama biosintesis kolesterol tubuh, terhitung 80% 

dari asalnya, sedangkan sumber makanan menyumbang 20% sisanya. 

(Utama & Indasah, 2021). Ada banyak fungsi yang dimainkan kolesterol 

dalam mendukung sel sehat di dalam tubuh. Misalnya, dinding sel 

mengandung sejumlah besar kolesterol. Ini ada hubungannya dengan 

kelancaran membran dan konfigurasi sistemik. Perumusan vitamin D, 

hormon seks, dan hormon steroid; androgen adrenal, aldosteron,  

kortisol, semuanya menggunakan kolesterol sebagai sinyal kimiawi 

(misalnya testosteron, estrogen, dan progesteron). Garam empedu yang 

digunakan dalam metabolisme untuk membantu penyerapan nutrisi 

obesitas yang tidak sehat A, D, E, dan K juga mengandung kolesterol 

(Huff, Boyd, & Jialal, 2022). 
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Tubuh membutuhkan lemak sebagai nutrisi selain kebutuhan 

terhadap zat lain; protein, mineral karbohidrat, dan vitamin. Kolesterol 

adalah bahan kimia lemak. Lemak adalah sumber bahan bakar dan 

memiliki banyak kalori. Jumlah kolesterol yang benar adalah putih 

alami yang dihasilkan oleh tubuh, namun ada variabel nutrisi seperti 

lemak hewani, telur, dan makanan ringan yang dapat menyebabkan 

jumlahnya meningkat. Kondisi yang disebut aterosklerosis, yang 

dihasilkan dari penumpukan kelebihan kolesterol di dinding arteri, 

menyebabkan arteri menyempit atau mengeras. Penyakit jantung dan 

stroke adalah kondisi yang mendahului kejadiannya (Utama & Indasah, 

2021). 

c. Biosintesis kolesterol 

Ada 5 fase dalam jalur biosintetik kolesterol: (1) Mevalonat terbuat 

dari asetil-KoA. (2) Dengan menghilangkan CO, mevalonat 

menciptakan unit isopreoid. (3) Eugenol dibuat dengan kondensasi 

enam komponen isopentenil. (4) Siklisasi squalene menghasilkan 

lanosterol, steroid induk. (5) Kolesterol dibuat oleh lanosterol (Murray, 

Granner, & Rodwel, 2002). 
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d. Kadar Kolesterol 

Tabel 2. Kadar Kolesterol Total (Dipiro, et al., 2020) 

Kadar Kategori 

≤200 mg/dL Diinginkan 

200-239 mg/dL Batas Kadar Tinggi 

≥240 mg/dL Tinggi 

 

Kadar kolesterol pada orang dewasa yang mendekati 300 mg/dL 

memiliki resiko lebih dari 2x terkena serangan jantung (Utama & 

Indasah, 2021). 

e. Hiperkolesterolemia dan Aterosklerosis 

Kolesterol memiliki banyak peran terhadap fungsi sel, sementara itu, 

kolesterol juga dapat membahayakan tubuh jika kadarnya melebihi batas 

normal. Kadar kolesterol yang melebihi batas normal disebut dengan 

hiperkolesterolemia. Sedangkan hiperlipidemia merupakan 

meningkatnya level kolesterol entah meningkatnya jumlah trigliserida 

maupun tidak.  

Salah satu faktor risiko utama untuk perkembangan lesi 

aterosklerotik adalah hiperkolesterolemia (kolesterol LDL tinggi). 

Orang yang menderita akan mengalami stroke jika keadaannya 

memburuk. Peningkatan konsentrasi lipoprotein densitas rendah (LDL) 

dalam darah adalah penyebab utama meningkatnya kemungkinan 

berkembangnya kelainan aterosklerotik. Selain itu, studi epidemiologi 
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telah menunjukkan korelasi antara risiko yang lebih rendah dan kadar 

lipoprotein densitas tinggi (HDL) darah yang lebih tinggi, tetapi studi 

obat terapi untuk meningkatkan kolesterol HDL tidak berpengaruh. 

Untuk alasan ini, menurunkan kadar LDL adalah tujuan utama 

perawatan pasien. 

Cedera jaringan adalah langkah pertama dalam perkembangan 

atheromatous. Jumlah partikel LDL yang dapat masuk ke dinding arteri 

meningkat akibat glomerulosklerosis, yang menyebabkan disfungsi sel 

endotel. Struktur membran sel di intima kemudian dapat menjebak 

lipoprotein, terutama LDL, menyebabkan lipoprotein menumpuk di 

dinding pembuluh darah. Sel-sel busa terbentuk sebagai hasil dari 

modifikasi LDL dan serapan survivin monosit. Sel-sel dari otot polos 

mulai pindah ke abses karena lebih banyak lipid menumpuk di dalam 

endotelium vaskular. Ujungnya, penanda yang baru dibuat dikelilingi 

oleh sel-sel otot polos ini untuk membuat peringatan serat, yang 

melindungi hematoma dan menjaga agar pusat lipid tidak terungkap ke 

pembuluh darah perifer. Plak aterosklerotik dapat menyebabkan 

penyumbatan pembuluh darah, yang mengurangi aliran darah ke 

ekstremitas dan menyebabkan iskemia, atau, lebih sering, karena 

diskontinuitas lipid dan banyaknya fagosit (prasasti yang rentan), dapat 

menyebabkan pembekuan darah, yang secara efektif dapat memblokir 

sirkulasi darah. terjadi pada angina pektoris dan infark miokard akut) 

(Huff, Boyd, & Jialal, 2022).  
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f. Penyebab Kolesterol Tinggi 

Kadar lipoprotein, terutama kolesterol LDL, akan mengalami 

peningkatan seiring dengan bertambahnya usia. Pria memiliki kadar 

kolesterol lebih tinggi dibanding wanita pada keadaan normal, namun 

pasca menua jumlahnya mengalami peningkatan pada perempuan.  

Penyebab lainnya menjadikan jumlahnya besar, yaitu:   

1) Genetik atau riwayat keluarga dengan hiperlipidemia 

2) Kelebihan berat badan atau obesitas 

3) Konsumsi makanan tinggi lemak   

4) Jarang melaksanakan olahraga 

5) Konsumsi alcohol 

6) Rokok 

7) DM belum dikontrol bagus  

8) Kelenjar tiroid tidak aktif (Utama & Indasah, 2021) 

g. Pengukuran Kadar Kolesterol 

Bahan kolesterol pola ujian dapat dipastikan dengan menggunakan 

berbagai teknik pengukuran, mulai dari yang sederhana hingga yang 

canggih. Kolesterol direspons oleh reaktan Lieberman-Burchard dalam 

satu teknik, yaitu teknik fotometer, yang kemudian ditemukan secara 

kolorimetri oleh spektrofotometer. 

Reaksi Lieberman-Burchard adalah dasar penentuan kolesterol 

secara fotometri. Asam sitrat amonium dan asam sulfat akan merespons 
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dengan obat kolesterol dalam diklorometana untuk menghasilkan warna 

tertentu untuk senyawa tunggal.  

D. Spektrofotometri Ultra Violet – Visible (UV-Vis) 

Salah satu alat yang digunakan dalam pengujian laboratorium adalah 

spektrometer, yang dapat mengidentifikasi zat berdasarkan serapannya 

(Irawan, 2019). Spesimen dapat diukur menggunakan spektrofotometer UV-

Vis dalam bentuk asap, hidrokarbon, atau obat. Rentang spektral daerah uv 

jauh adalah, sedangkan rentang spektral ultraviolet dekat adalah 200–400 

nm. Dasar spektrofotometri UV-Vis adalah interaksi bahan organik dengan 

radiasi sinar UV dan lampu (Suhartati, 2012). 

Partikel bermuatan ikatan dan lubang elektron dalam molekul 

organik adalah yang paling cepat merespons cahaya. Ketika cahaya 

menumbuk elektron-elektron tersebut, maka akan menyebabkan aktivasinya, 

yang ditangkap dalam bentuk rentang spektral dan disuarakan sebagai 

bilangan gelombang dan koefisien serapan (Suhartati, 2012). Konsentrasi zat 

terlarut dari dalam menentukan koefisien penyerapan cahaya yang diserap 

(Sastrohamidjojo, 2007). 

Spektrometer soliter dan ganda adalah dua varietas utama. Dalam 

penilaian kuantitatif, soliter digunakan untuk mengukur koefisien 

penyerapan pada panjang gelombang tertentu. Soliter adalah perangkat 

sederhana dan murah. Tinggi gelombangnya pada instrument 190-210 nm 

untuk gelombang rendah juga 800-1000 nm untuk gelombang tinggi.  
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Gambar 1. Diagram Spektrofotometer UV-Vis Jenis Single-Beam 

 

Pola difraksi, pantulan berbentuk V, akan menyebabkan perangkat 

sinar ganda menghasilkan dua sinar. Sinar pertama dan kedua akan melintasi 

sampel sebelum mencapai kosong. Frekuensi sinar ganda adalah 190–750 

nm. 

Cahaya terang warna-warni untuk sinar UV adalah bola lampu 

dinitrogen, sedangkan asal daerah tampak adalah lampu titanium. Sebuah 

vial dengan berbagai ukuran kaca atau batu alam berfungsi sebagai sel 

sampel. Tugas detektor adalah mengumpulkan cahaya yang dipancarkan 

spesimen dan mengubahnya menjadi muatan listrik (Suhartati, 2012). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Kerja Spektrofotometer UV-Vis Jenis Double-

Beam 
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Spektrometer UV-Vis perlu disesuaikan sebelum digunakan. Presisi 

spektral, presisi fotometer, kerapatan piksel, kebocoran cairan pendingin 

halus, konsistensi garis dasar awal, garis dasar baru rata, dan presisi sensor 

semuanya termasuk dalam instrumentasi (Irawan, 2019) 

E. Integrasi Keislaman 

Allah subhanahu wata’ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali-Imran (3) : 

190 

 

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam 

dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.”  

(Kemenag, 2019) 

 

 Pada ayat ini, Allah Ta’ala berfirman “Sesungguhnya dalam penciptaan 

langit dan bumi”, yaitu pada semua hal yang mencakup dalam penciptaan 

keduanya berupa tinggi dan luasnya langit, kerendahan dan padatnya bumi, Dan 

tanda kuasa-Nya pada apa yang Dia cipta pada keduanya (langit dan bumi) yang 

indra manusia dapat menjangkaunya, baik berupa komet, daratan bintang-

bintang, pepohonan, binatang-binatang,  lautan, tumbuh-tumbuhan, 

pegunungan, barang tambang, buah-buahan, beragam warna, makanan dan jenis 

bebabtuan “dan silih bergantinya malam dan siang”. Semuanya merupakan 

ketetapan Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu 
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Allah berfirman bahwa dalam semua itu “terdapat tanda-tanda bagi orang yang 

berakal”, yaitu mereka yang mempunyai akal yang sempurna lagi bersih, yang 

mengetahui hakikat banyak hal secara jelas dan nyata (Abdullah & Ghoffar, 

2019). Allah Ta’ala juga berfirman di dalam Surah Yusuf (12) : 105-106  

 

 

Terjemahannya: 

“Berapa banyak tanda-tanda (kebesaran Allah) di langit dan di bumi yang 

mereka lalui, tetapi mereka berpaling darinya” (Kemenag, 2019) 

 

Pada dua ayat tersebut, terdapat dorongan kepada manusia untuk senantiasa 

berfikir dan tadabbur (merenungi) terhadap segala yang telah Allah ciptakan di 

langit maupun di bumi. Di ayat lain, pada surah Thaha (20) : 53 Allah Ta’ala 

berfirman:  

 

ٓۦ  
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Terjemahannya: 

“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan 

meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari 

langit. Kemudian Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka 

macam tumbuh-tumbuhan.” (Kemenag, 2019) 

 

Maka diantara tanda-tanda kekuasan Allah adalah Dia menciptakan di bumi 

tumbuh-tumbuhan yang memiliki manfaat bagi manusia. Dengan melihat secara 

langsung melalui indra, manusia yang berakal dapat mengambil hikmah yang 

besar dan merenungi kekuasaan Allah Ta’ala atas hal tersebut, bagaimana 

mereka melihat tumbuh-tumbuhan tersebut yang awalnya berasal dari biji, 

kemudian tumbuh membesar lalu menghasilkan sesuatu untuk mereka 

manfaatkan, ini semua tentu menjadi pelajaran dan bahan tadabbur bagi manusia 

jika mereka ingin berfikir.  

Penelitian lebih lanjut terhadap kandungan dan manfaat yang terdapat di 

dalam tumbuh-tumbuhan, akan memberi manfaat bagi manusia secara umum 

dalam bidang penelitian dan kesehatan, dan yang paling utama dari hal tersebut 

adalah kita dapat mengambil banyak sekali hikmah dari apa yang Allah telah 

ciptakan, dan merenungi akan kekuasaan Allah atas hal tersebut sehingga 

bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subahanahu Wata’ala. Dari hasil 

penelitian, kita dapat mengetahui bahwa dalam satu bagian dari 1 jenis tumbuhan 

saja, memiliki banyak sekali senyawa kompleks di dalamnya, dan jika diteliti 
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senyawa tersebut memiliki banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup. Maha 

Kuasa Allah atas segalanya.  

Dorongan atas penelitian ini juga dilandasi dari firman Allah Subhanahu 

Wata’ala dalam Al-Quran Surah Al-Maidah (5) : 32 

 

 

Terjemahannya: 

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa 

siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) 

telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, 

maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa 

yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah 

memelihara kehidupan semua manusia” (Kemenag, 2019) 

 

Oleh karena itu, penelitian ini sebagai salah satu usaha yang dilakukan 

dalam rangka mendukung kesehatan manusia dan memelihara kehidupannya, 

sehingga diharapkan termasuk dalam makna firman Allah Ta’ala pada ayat di 

atas.   
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BAB III   

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian laboratorium yang bersifat eksperimental dengan 

menggunakan instrumen Spektrofotometer-UV Vis. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium 

Kimia Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 – Januari 2023 

C. Sampel 

Sampel pada penelitian ini yaitu batang tanaman parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) yang tumbuh di Malino. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak etanol batang parang 

romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill). 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat pada penilitian ini adalah kadar kolesterol. 
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E. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Gelas kimia (pyrex®), blender, gelas ukur (pyrex®), cawan porselin, toples, 

aluminium foil, kanula, batang pengaduk,  lemari pengering, rotary 

evaporator (Heidolph®), pipet volume, tabung reaksi, kuvet, sentrifuge, 

timbangan analitik, spektrofotometer UV-Vis 

2. Bahan 

Aquadest, etanol 70%, batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) 

Guill), pereaksi mayer, pereaksi dragendroff, serbuk logam Mg, bubuk 

kolesterol, klorofrom, asetat anhidrat, asam sulfat terkonsentrasi.  

F. Tahap Penelitian 

1. Pengambilan Sampel 

Sampel batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

berasal dari kota Malino 

2. Pengolahan Sampel 

Sampel berupa batang parang romang dilakukan pembersihan dengan 

air, lalu dikeringkan menggunakan lemari pengering. Sampel yang kering 

kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender lalu sampel kemudian 

ditutup rapat dalam wadah yang kering.  

3. Ekstraksi Sampel 

Cara maserasi digunakan dalam penilitian ini. Sampel batang parang 

romang yang telah dikeringkan dan dihaluskan dimasukkan kedalam tempat 

yang akan digunakan untuk maserasi. Pelarut etanol dengan konsentrasi 
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70% lalu dimasukkan sampai sampel seluruhnya terendam. Wadah yang 

digunakan dalam proses maserasi kemudian ditutup dan disimpan selama 3 

haridengan dilakuan pengadukan pada waktu tertentu. Hasil maserasi 

kemudian dilakukan penyaringan agar ampas dan filtrat dapat terpisah. 

Ampas kemudian disari ulang menggunakan menggunakan etanol 70%. 

Proses penyarian terus dilakukan hingga diperoleh filtrat jernih. Filtrat 

jernih lalu diproses di Rotary Evaporator agar menguap sehingga terpisah 

antara ekstrak simplisia dan pelarutnya. Ekstrak yang didapatkan kemudian 

ditimbang menggunakan neraca analitik.  

4. Uji Kualitatif 

a. Identifikasi Alkaloid 

Ekstrak kental sebanyak 15 mg ditambahkan dengan 6 ml HCL 

1%  lalu diaduk di atas water bath selama 5 menit kemudian disaring. 

Hasil fitrat ditambahkan dengan pereaksi Dragendorff (Potasium Bismut 

Iodida) sebaanyak 1 ml. Endapan merah jingga menunjukkan adanya 

senyawa alkaloid. 

b. Identifikasi Flavonoid 

Serbuk simplisia batang parang romang sebanyak 10 g didihkan 

selama 5 menit kemudian masih dalam keadaan panas larutan disaring. 

Hasil penyaringan kemudian direaksikan dengan serbuk Magnesium 

(Mg) sebanyak 0,1 g, juga Asam Klorida (HCl) sebanyak 1 ml, dan Amil 

Alkohol sebanyak 2 ml. Hasil akhir warna  merah/kuning/jingga 

menunjukkan adanya senyawa flavonoid.  
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c. Identifikasi Terpenoid 

Identifikasi steroid dilakukan menggunakan uji Salkovski. 

Sebanyak 100 mg ekstrak sampel dikocok dengan 2 ml kloroform diikuti 

dengan penambahan 2 ml asam sulfat (H2SO4) yang dituang melalui sisi 

tabung. Warna antar muka cokelat kemerahan menunjukkan adanya 

senyawa terpenoid.   

5. Pembuatan Larutan Baku Kolesterol 

Larutan induk kolesterol dibuat dengan konsentrasi 200 ppm yaitu 

dengan cara 100 mg bubuk kolesterol dilarutkan dalam 50 ml kloroform. 

6. Penentuan Aktivitas Antikolesterol Ekstrak Etanol Batang Parang Romang 

Larutan stok ekstrak etanol batang parang romang konsentrasi 100 

ppm dibuat dengan melarutkan 5 mg ekstrak kental dalam 50 ml kloroform 

lalu dibuat 4 seri konsentrasi dari larutan induk 100 ppm dengan cara 

masing-masing diambil 0,5; 1; 1,5; dan 2 ml lalu dicukupkan volumenya 

masing-masing dengan kloroform hingga 2 ml. Sehingga konsentrasi 

masing-masing larutan sebesar 25, 50, 75, dan 100 ppm, Larutan lalu 

ditambahkan dengan 2 ml larutan baku kolesterol konsentrasi 200 ppm 

dalam kloroform. Larutan kemudian direaksikan dengan 2 ml asam asetat 

anhidrat dan 0,1 ml asam sulfat pekat. Larutan didiamkan selama operating 

time yaitu 15 menit di tempat gelap hingga terbentuk perubahan warna 

menjadi hijau. Hasil warna yang diperoleh kemudian dibaca dengan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum yaitu 668 

nm. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Ekstraksi Sampel Batang Parang Romang (Boehmeria virgata (Forst.) 

Guill) 

Tabel 3. Hasil Ekstraksi Batang Parang romang (Boehmeria virgata 

(Forst.) Guill) 

Sampel 
Berat 

Ekstrak 

(%) 

Rendamen 

230 g 5,601 g 2,435% 

 

2. Hasil Uji Skrinning Fitokimia 

Tabel 4. Hasil Uji Skrinning Fitokimia Batang Parang romang (Boehmeria 

virgata (Forst.) Guill) 

Jenis Uji Pereaksi Hasil Keterangan 

Alkaloid 

6 ml HCL 1% + 1 

ml reagan 

Dragendorff 

(Potasium bismut 

iodida) 

Jingga Positif 

Flavonoid 

0,1 g serbuk Mg + 

1 ml HCl + 2 ml 

Amil alkohol 

Warna Kuning Positif 

Terpenoid 
2 ml Kloroform + 

2 ml H2SO4  

Warna antar 

muka cokelat 

kemerahan 

Positif 
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3. Hasil Uji Penurunan Kadar Kolesterol Ekstrak Etanol Batang Parang 

Romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) secara In-Vitro 

Tabel 5. Hasil Uji Aktivitas Antikolesterol Batang Parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) Guill) secara In-Vitro 

Konsentrasi 

Sampel 

Rata-rata 

Absorbansi 

Sampel 

Absorbansi 

Baku (200 

ppm) 

(%) 

Penurunan 

25 ppm 0,044 

0,064 

31,25% 

50 ppm 0,044 31,25% 

75 ppm 0,040 37,50% 

100 ppm 0,040 37,50% 

 

Perhitungan persentase penurunan kadar kolesterol:  

A = 
𝐂−𝐁

𝐂
 x 100%  

Keterangan: 

A = % Penurunan kolesterol 

B = Absorbansi kolesterol baku + sampel 

C = Absorbansi kolesterol baku  

    (Rahman, B, Ghosh, Pant, & G, 2014) 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya aktitivtas 

antikolesterol dari ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria virgata 

(Forst.) Guill) yang diuji secara in-vitro. Batang parang romang mengandung 

seyawa kimia diantaranya alkaloid, flavonoid, dan terpenoid. Menurut teori, 
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senyawa yang signifikan dapat menurunkan kolesterol adalah flavonoid. 

Metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi. Maserasi adalah metode 

ekstraksi cara dingin, dilakukan dengan merendam sampel dalam pelarut pada 

suhu kamar sehingga dapat meminimalisasi kerusakan atau degradasi metabolit. 

Metode ini digunakan karena senyawa kimia yang diinginkan pada batang 

parang romang, yaitu alkaloid dan flavonoid tidak tahan terhadap panas 

(Lantah, L, & A, 2017). (Rompas, Edy, & Yudistira, 2012).  

Proses ekstraksi dilakukan dengan cara sampel kering simplisia 

disimpan dalam wadah tertutup dan dibiarkan mengalami kontak dengan etanol 

70% sebagai pelarut pada suhu kamar selama minimal 3 hari disertai dengan 

pengadukan secara berulang. Hasil perendaman kemudian disaring, bagian 

ampas lalu dipress untuk didapatkan bagian cairnya. Bagian cair tersebut 

kemudian dijernihkan lagi dengan cara disaring atau dilakukan dekantasi 

(Hanani, 2014). 

Etanol 70% digunakan sebagai pelarut karena dapat menyari secara total 

(Hanani, 2014). Etanol dapat menyari senyawa kimia lebih banyak dibanding 

dengan metanol dan air (Riwanti, Izazih, & Amaliyah, 2020). Etanol memiliki 

sifat inert, tidak beracun, stabil secara fisika dan kimia, memiliki absorbansi 

yang baik, dapat bercampur dengan air dengan segala perbandingan, serta 

kapang dan mikroba sulit tumbuh pada etanol dengan konsentrasi di atas 20%. 

Banyak zat aktif tumbuhan merupakan senyawa organik kompleks yang lebih 

mudah larut pada etanol dibanding air (Sulistyani, 2011). Etanol yang dapat 

menghasilkan senyawa aktif yang optimal adalah etanol dengan konsetrasi 70% 
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(Voight, 1995). Larutan hasil ekstraksi kemudian diuapkan menggunakan 

rotary vacuum evaporator pada suhu 50°C sehingga didapatkan ekstrak kenral 

dan memperoleh rendamen ekstrak seperti pada tabel 2.  

Dilakukan skrinning fitokimia untuk mengetahui senyawa metabolit 

sekunder yang terkandung pada tanaman sampel sehingga dapat diketahui 

apakah batang parang romang memiliki potensi sebagai antikolesterol. 

Pengujian pertama dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa flavonoid. 

Beberapa isoflavon menunjukkan aktivitas dalam menurunkan kadar kolesterol 

di dalam darah (Hanani, 2014). Pengujian senyawa flavonoid dilakukan dengan 

cara 10 gram serbuk simplisia dididihkan selama 5 menit lalu disaring dalam 

keadaan panas, hasil fitrat kemudian ditambahkan dengan 0,1 gram serbuk 

Magnesium (Mg), 1 ml Asam Sulfat (HCl) dan 2 ml Amil alcohol. Hasil yang 

terbentuk menunjukkan warna kuning. Warna merah/kuning/jingga yang 

terbentuk menunjukkan positif adanya flavonoid (Departemen Kesehatan RI, 

1989).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Reaksi Identifikasi Flavonoid 

(Parbuntari, Prestica, Gunawan, Nurman, & Adella, 2018) 
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Identifikasi senyawa alkaloid dilakukan dengan uji Dragendorff. 

Larutan ekstrak batang parang romang direaksikan dengan reagen 

Dragendorff (Potasium bismuth iodide) sebanyak 1 ml. Hasil pengujian 

menunjukkan warna jingga. Pembentukan warna jingga kemerahan 

menandakan adanya alkaloid (Iqbal, Kamariah, Linda, & Lim, 2015).  

 

 

 

Gambar 4. Reaksi Identifikasi Alkaloid 

(Parbuntari, Prestica, Gunawan, Nurman, & Adella, 2018) 

 

Identifikasi terhadap senyawa terpenoid/steroid dilakukan 

menggunakan uji Salkowski. Pengujian dilakukan dengan cara 100 mg ekstrak 

kental dikocok dengan 2 ml kloroform pada tabung reaksi lalu diikuti dengan 

penambahan 2 ml H2SO4 terkonsentrasi pada sisi tabung. Warna yang terbentuk 

pada pengujian adalah cokelat. Warna antarmuka cokelat kemerahan 

menunjukkan adanya terpenoid (Iqbal, Kamariah, Linda, & Lim, 2015).  

 

 

 

Gambar 5. Reaksi Identifikasi Steroid/Terpenoid 

(Parbuntari, Prestica, Gunawan, Nurman, & Adella, 2018) 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Lieberman-

Burchard. Metode Lieberman-Burchard adalah metode yang secara spesifik 

dapat mengidentifikasi kolesterol yang merupakan senyawa golongan steroid 

(Lindawati & Ningsih, 2020). Pada metode ini, digunakan pereaksi asetat 

anhidrat dan asam sulfat pekat. Penambahan asetat anhidrat berfungsi untuk 

memastikan media bebas air dan membentuk turunan asetil dari steroid. 

Sedangkan penambahan asam sulfat pekat berfungsi untuk menghasilkan warna 

hijau pada senyawa steroid, termasuk kolesterol (Ilyas, Rahmawati, & 

Widiastuti, 2020). Warna yang terbentuk kemudian diukur menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis untuk mendapatkan nilai absorbansi. Nilai absorbansi 

berbanding lurus dengan konsentrasi zat terkandung dalam larutan. 

Larutan baku kolesterol dengan konsentrasi 200 ppm didapatkan dengan 

melarutkan 10 mg serbuk kolesterol murni dalam 50 ml kloroforom karena 

kolesterol mudah larut dalam kloroform. Larutan kemudian direaksikan dengan 

2 ml asetat ahidrat dan beberapa tetes asam sulfat pekat. Selama proses 

pengerjaan, kolesterol dibungkus dengan aluminium foil untuk menghindarkan 

dari cahaya karena kolesterol bersifat tidak stabil terhadap cahaya. Selanjutnya, 

larutan baku kolesterol yang telah direaksikan didiamkan selama operating 

time, atau waktu pengukuran yang stabil, yaitu 15 menit (Ilyas, Rahmawati, & 

Widiastuti, 2020) kemudian dilakukan pengukuran di Spektrofotometer UV-Vis 

pada panjang gelombang 668 nm (Anggraini & Ali, 2017). Hasil pengujian 

larutan baku dapat dilihat pada tabel 4, dimana absorbansi larutan baku 

kolesterol konsentrasi 200 ppm adalah 0,064. 
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Pengujian pada sampel ekstrak etanol batang parang romang dilakukan 

pada deret konsentrasi 25, 50, 75 dan 100 ppm dengan mengambil masing-

masing 0,5, 1, 1,5 dan 2 ml dari larutan stok kemudian dicukupkan dengan 

kloroform hingga 2 ml. Dipilih konsentrasi sampel yang cukup rendah, untuk 

melihat apakah pada konsentrasi yang rendah, sampel tetap dapat memberi 

pengaruh terhadap hasil uji, dan dibuat deret dengan selisih 25 untuk melihat 

perbedaan hasil uji pada tiap konsentrasi. Masing-masing larutan uji kemudian 

ditambahkan 2 ml larutan baku kolesterol 200 ppm lalu direaksikan dengan 2 

ml asetat anhidrat dan beberapa tetes asam sulfat pekat dan didiamkan selama 

operating time, yaitu 15 menit. Setelah waktu operating time, larutan kemudian 

diuji pada Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 668 nm 

(Anggraini & Ali, 2017). Hasil absorbansi masing-masing larutan uji dan % 

penurunan kolesterol dapat dilihat pada tabel 4.  

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa ekstrak etanol 25 dan 50 ppm 

dapat menurunkan kolesterol sebesar 31,25%, sedangkan ekstrak etanol 75 dan 

100 ppm dapat menurunkan kolesterol sebesar 37,50%. Dapat dilihat bahwa 

konsentrasi sampel 25 ppm dan 50 ppm menunjukkan hasil absorbansi yang 

sama sehingga % penurunan kadar kolesterol juga tetap. Demikian pula antara 

konsentrasi sampel 75 ppm dan 100 ppm, keduanya juga menunjukkan 

absorbansi yang sama sehingga % penurunan kadar kolesterol juga tetap. 

Perbedaan hasil absorbansi terjadi ketika selisih konsentrasi adalah 50, yaitu 

antara 25 ppm dengan 75 ppm, dan 50 ppm dengan 100 ppm.  



 

47 

Penilitian secara in-vitro menggunakan spektrofotometer UV-Vis ini 

akan mengukur kolesterol bebas, bukan kolesterol yang terikat oleh flavonoid. 

Gugus keton pada flavonoid akan bereaksi dengan gugus hidroksil pada 

kolesterol membentuk hemiasetal. Gugus karbonil pada flavonoid akan bereaksi 

dengan gugus hidroksil pada kolesterol membentuk ikatan hidrogen (Moelok, 

2006). Senyawa yang tidak terikat oleh flavonoid disebut dengan kolesterol 

bebas yang selanjutnya akan bereaksi dengan asetat anhidrat dan asam sulfat 

(Apriana, et al., 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Ikatan Kimia Antara Flavonoid Dan Kolesterol 

(Moelok, 2006) 

  

Pada asalnya, flavonoid dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam 

darah melalui penghambatan enzim HMG-CoA reduktase (Olivera, Ricardo, 

Almeida, & Costa, 2007). Dalam kajian pustaka oleh (Prameswari, Lestari, & 

Rusdi, 2021) terkait ‘Metode Uji Aktivitas Hipolipidemik Secara In Vitro’, 

dijelaskan bahwa kekurangan dari metode ini adalah hasil yang muncul tidak 
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spesifik, yaitu tidak menunjukan salah satu metabolisme dari ekstrak. Oleh 

karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan pengujian lebih lanjut 

menggunakan metode lain terhadap aktivitas antikolesterol batang parang 

romang.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 

ekstrak etanol batang parang romang (Boehmeria virgata (Forst.) Guill) 

memiliki aktivitas antikolesterol secara in-vitro, dimana konsentrasi 75 dan 100 

ppm menunjukkan % penurunan kadar kolesterol yang paling besar, yaitu 

37,50^%, sedangkan konsentrasi 25 ppm dan 50 ppm hanya dapat menurunkan 

kolesterol sebesar 31,25%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peniliti menyarankan untuk: 

1. Dilakukan penelituan uji aktivitas antikolesterol batang parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) secara secara in-vitro dengan menggunakan 

media sel (adiposit 3T3-L1, Caco-2, HepG2, dan HuH7), atau menggunakan 

enzim (kolesterol esterase, pankreas lipase, dan HMG-CoA reduktase). 

2. Dilakukan penelituan uji aktivitas antikolesterol batang parang romang 

(Boehmeria virgata (Forst.) secara secara in-vivo.  
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LAMPIRAN  

Skema Kerja 

A. Proses Ekstraksi Sampel 

 

 

 

 

 

 

- Sampel dicuci lalu dikeringkan 

dengan lemari pengering 

- Sampel dihaluskan 

 

 

 

Diekstraksi secara maserasi 

dengan etanol 70% 

 

 

 

 

   Digabung 

 

Dievaporasi 

dengan rotary 

evaporator  

 

 

 

 

  

Serbuk simplisia 

Ampas Filtrat 1 (ekstrak cair) 

Filtrat 2 (ekstrak cair) 

Ekstrak kental 

Pengambilan sampel 

Pengolahan sampel 
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B. Skrinning Fitokimia 

  Ekstrak Kental Batang Parang 

Romang 

Uji Alkaloid 

(Dragendorff) 

Uji Flavonoid Uji Terpenoid 

(Salkowski) 

15 mg ekstrak 

kental + 6 ml HCl 

1% (dihomogenkan 

di atas penangas air 

selama 5 menit) 

 

Disaring 

 

Hasil filtrat + 

reagen Dragendorff 

 

1.  

 

10 g serbuk 

simplisia didihkan 

selama 5 menit 

 

Disaring 

 

Filtrat + 0,1 g 

serbuk Magnesium 

(Mg) + 1 ml Asam 

klorida (HCl) + 2 

ml Amil alkohol 

 

2.  

 

 

Positif = Warma 

jingga 

100 mg ekstrak 

kental + 2 ml 

kloroform + 2 ml 

Asam sulfat (HCl) 

Positif = merah/ 

kuning/ jingga 

Positif = cokelat 

kemerahan 



 

57 

C. Pengukuran Aktivitas Antikolesterol secara In-Vitro 

 

  
Pembuatan Larutan Stok 

Baku Kolesterol 200 ppm Sampel 100 ppm 

10 mg bubuk koelsterol + 50 

ml kloroform 

5 mg ekstrak + 50 ml kloroform 

2 ml larutan baku kolesterol + 

2 ml Asetat anhidrat + 0,1 ml 

Asam sulfat. 

Pengenceran 4 series konsentrasi; 

25, 50, 75, dan 100 ppm. 

Spektrofotometer UV-Vis 

Absorbansi 

2 ml larutan sampel + 2 ml laruran 

baku + 2 ml Asetat anhidrat + 0,1 

ml Asam sulfat 

% Penurunan kolesterol 

Didiamkan 15 menit 
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D. Gambar 

1) Tumbuhan Parang Romang 

 

Tumbuhan lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun 
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Batang yang sudah dibersihkan 

 

2) Proses Ekstraksi Batang Parang Romang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pengeringan di lemari pengering  
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Proses maserasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil filtrat 
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Proses Evaporasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak (kental) etanol batang parang romang 
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3) Skrinning Fitokimia 

▪ Alkaloid 
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▪ Flavonoid 
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▪ Terpenoid 
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4) Pengujian Aktivitas Antikolesterol Secara In-Vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel + Asetat Anhidrat + Asam Sulfat 
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Absorbansi sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorbansi sampel 25 ppm  
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Absorbansi sampel 50 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorbansi sampel 75 ppm  
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Absorbansi sampel 100 ppm 


