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ABSTRAK 

 

Nama  : Aulia Dinda Putri 

NIM  : 70100118010 

Jurusan : FARMASI  

Judul  : Uji Morfologi Fitosom Daun Laruna (Chromolaena odorata L.) 

Menggunakan SEM (Scanning Elektron Microcope) 

 

 Daun laruna (Chromolaena odorata L.) mengandung senyawa utama seperti 

saponin, fenol, tanin, steroid dan flavonoid. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui morfologi yang akan dihasilkan dari fitosom daun laruna (Chromolaena 

odorata L.) menggunakan SEM (Scanning electron microscope). Tahapan pertama 

yang dilakukan yaitu ekstraksi yang dilakukan dengan metode maserasi dengan 

pelarut etanol 70%. Pembuatan fitosom pada pengujian ini menggunakan metode 

dispersi mekanik dengan pembawa fosfatidilkolin dan pelarut aseton. Formulasi 

fitosom adalah pembawa yang tepat untuk penghantaran obat karena inti yang 

terdapat pada fitosom terdiri dari fosfolipid dan kolesterol dan menunjukkan 

kemiripan yang kuat dengan biomembran. Perbandingan fosfatidilkolin yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu 0,25 g, 0,50 g, dan 0,75 g dalam 1 g ekstrak. 

Ukuran vesikuler dan kecepatan rotasi keduanya akan meningkat dengan peningkatan 

konsentrasi lesitin. Fitosom yang telah dikeringkan kemudian diuji menggunakan alat 

dari pengujian scanning electron microscope. Hasil uji morfologi fitosom 

menggunakan SEM menunjukkan bahwa fitosom yang dibuat telah memenuhi 

spesifikasi morfologi yaitu berbentuk bulat padatan (spherical).  

Kata Kunci: laruna, fitosom, dispersi mekanik, fosfatidilkolin, SEM 
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ABSTRACT 

 

Name  : Aulia Dinda Putri 

NIM  : 70100118010 

Department  : FARMASI  

Title  : Morphological Test of Laruna Leaf Phytosome (Chromolaena 

odorata L.) Using SEM (Scanning Electron Microcope) 

 

 The laruna leaves (Chromolaena odorata L.) contain several main compounds 

such as saponins, phenols, tannins, steroids and flavonoids. This research was 

conducted to determine the morphology that would be produced from laruna leaf 

phytosomes (Chromolaena odorata L.) using SEM (Scanning electron microscope). 

The first step is extraction which is carried out by maceration method with 70% 

ethanol solvent. Phytosomal formulations are appropriate carriers for drug delivery 

because the core contained in phytosomes consists of phospholipids and cholesterol 

and shows a strong resemblance to biomembranes. The ratio of phosphatidylcholine 

used in this study was 0.25 g, 0.50 g, and 0.75 g in 1 g extract. The vesicular size and 

rotational speed will both increase with an increase in lecithin 

concentration.Phytosome production in this test using the mechanical dispersion 

method with phosphatidylcholine carrier and acetone solvent. The dried phytosomes 

were then tested using a scanning electron microscope. The results of the phytosome 

morphology test using SEM showed that the made fitosomes met the morphological 

specifications, which were spherical in shape. 

keywords: laruna, phytosomes, mechanical dispersion, phosphatidylcholine, SEM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki keragaman tumbuhan alam yang 

beragam. Tanaman laruna (Chromolaena odorata L.) merupakan salah satu tanaman 

yang memiliki khasiat yang dapat digunakan dalam pengobatan tradisional. 

Perkebunan dan sawah sama-sama dapat ditemukan tanaman ini. Daun laruna 

mempunyai  aktivitas  antioksidan  dan  antibakteri (Nurhajanah et al., 2020). Daun 

botto-botto atau gulma siam, ia juga disebut sebagai kirinyuh, laruna, kopasanda, 

tunggul, dan tekelan. Daun merupakan bagian yang paling sering digunakan sebagai 

obat tradisional untuk berbagai macam penyakit. Daun Chromolaena odorata 

menghasilkan minyak atsiri yang mengandung camphora, isomer candinol, cadinena, 

α-pinena, dan β-cariofillena. Selain itu, daun Chromolaena odorata mengandung 

sejumlah senyawa primer, antara lain saponin, fenol, tanin, steroid, dan flavonoid 

(Fitrah et al., 2016). Semua yang terkandung pada daun laruna merupakan nikmat 

Allah SWT yang bermanfaat. Ayat yang menjelaskan mengenai karunia yang 

dilimpahkan-Nya ada di Q.S Ar- Rahman/55:13  

بٰنَِ)فَ  َ(٣١بِا يَِّاٰلَ ۤءَِر بِّكُم اَتُك ذِّ
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Terjemahnya:  

“Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan (wahai jin dan 
manusia)?” (Kemenag,2019). 

 
Pada dasarnya semua penyakit hanya dapat disembuhkan oleh Allah SWT 

semata. Namun, agar dicapai kestabilan diri pastinya harus berusaha keras, karena 

setiap masalah pasti ada obatnya.  

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwatkan oleh Abu 

Dawud.  

َ  وسلم عليه الله صلى اللَّهَِ ر سُولَُ ق الَ   اءَ  أ نْ ز لَ  اللَّهَ  إِنََّ  لِكُلَِّ و ج ع لَ  و الدَّو اءَ  الدَّ
او وْا د و اءَ  د اءَ  او وْا و لََ  ف  ت د    بِِ ر امَ  ت د 

Artinya : 

“Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan 

bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat 

dengan yang haram” (HR. Abu Dawud No:3372). 

Flavonoid merupakan metabolit sekunder dari polifenol. Mereka dapat 

ditemukan di berbagai makanan dan tumbuhan dan memiliki sejumlah efek bioaktif, 

seperti antivirus, anti-inflamasi, anti-diabetes, anti-kanker, anti-penuaan, dan 

antioksidan. Daun laruna mungkin tidak tersedia secara hayati bagi tubuh karena 

kelarutannya yang rendah di dalam tubuh. Produk alami harus memiliki 

keseimbangan yang baik antara sifat hidrofilik, yang memungkinkannya larut dalam 

cairan saluran pencernaan, dan sifat lipofilik, yang memungkinkannya melintasi 
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biomembran lipid, untuk bioavailabilitas yang baik. Polifenol, misalnya, merupakan 

bahan alami yang larut dalam air namun sulit diserap. Akibatnya, sangat penting 

untuk membuat formula yang meningkatkan bioavailabilitas senyawa produk alami.  

Generasi terbaru dari sistem penghantaran obat (Drug Delivery Systems) 

memiliki keunggulan dalam meningkatkan sifat penetrasi kulit. Partikel berukuran 

nano sekarang dapat diproduksi untuk berbagai aplikasi biomedis berkat kemajuan 

teknologi nano. Sistem vesikular yang salah satunya dikenal dengan nama fitosom 

merupakan salah satu perkembangan dari Drug Delivery System yang terjadi pada 

penghantaran transdermal. Pada pelarut non polar seperti aseton, fosfatidilkolin 

merupakan salah satu fosfolipid penyusun fitosom (Amir, 2016). Kandungan lemak 

tokoferol, antioksidan alami, ditemukan dalam lesitin kedelai, yang meningkatkan 

aktivitas antioksidan, lebih murah, dan mudah didapat (Rahmawati et al, 2018).  

Nanopartikel berbasis lipid mungkin tidak menyediakan kapasitas yang 

cukup untuk flavonoid hidrofilik dan/atau agen antikanker hidrofilik. Fitosom 

mengatasi kendala ini dengan menawarkan banyak situs kompleksasi ke bahan aktif 

polar. Formulasi fitosom adalah pembawa yang tepat untuk penghantaran obat karena 

inti yang terdapat pada fitosom terdiri dari fosfolipid dan kolesterol dan menunjukkan 

kemiripan yang kuat dengan biomembran. Introduksi lipid ini ke dalam organ 

manusia diterima tanpa menimbulkan respon antigenik atau pirogenik yang oleh 

karena itu, masalah yang terkait dengan ketidakcocokan polimer dapat diselesaikan. 

Selain itu, fitosom memiliki struktur yang netral secara biologis dan menginduksi 

reaksi imunogenik yang rendah (Babazadeh et al., 2017).  
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Kata "phytosome" berasal dari dua kata yang berarti "sel" dan "tanaman." 

Pembentukan kompleks senyawa aktif dari obat herbal menggunakan fosfolipid 

terjadi pada fitosom, suatu sistem vesikular. Stabilitas fitosom lebih unggul dari 

liposom, zat aktif yang larut dalam air terabsorpsi pada fosfolipid, sehingga fitosom 

memiliki kemampuan penetrasi yang lebih baik, dan teknologi fitosom dapat 

meningkatkan penyerapan dan bioavailabilitas zat aktif yang larut dalam air, sehingga 

meningkatkan terapi yang diharapkan memengaruhi (Azzahra et al., n.d., 2020). 

Prosedur formulasi fitosom mudah untuk dibuat dan dapat dengan mudah 

dipromosikan ke skala komersial. Persiapan, karakterisasi, dan teknik analitis 

dikembangkan dengan baik untuk jenis sistem novel penghantaran ini. Fitosom dapat 

menjadi kandidat yang baik untuk membawa senyawa tanaman hidrofilik kepada 

terapi yang diinginkan. Teknologi fitosom memiliki potensi besar untuk digunakan 

dalam formulasi nano nutraceuticals di masa depan (Babazadeh et al., 2017). 

Jenis mikroskop elektron yang disebut scanning electron microscope dapat 

mengambil gambar resolusi tinggi dari permukaan sampel. Memanfaatkan hamburan 

balik elektron (berkas elektron) pada permukaan objek, alat SEM mengambil gambar 

dengan cara mendeteksi elektron yang muncul pada permukaan objek. Studi tentang 

bahan, termasuk komposisi kimianya dan berbagai sifat fisik, kimia, listrik, dan 

magnetik, dikenal sebagai karakterisasi. Karakterisasi nanopartikel yang akurat 

sangat penting karena berbagai sifat fisikokimia yang dapat menentukan variasi 

ukurannya. Kategori berikut berlaku untuk sifat-sifat nanopartikel secara umum: sifat 

termodinamika, elektronik, mekanik, permukaan, dan fisikokimia (Singh, 2016: 126). 
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Scanning Electron Microscope (SEM) telah memungkinkan untuk mengkarakterisasi 

sampel dengan memindai area yang luas dan mengumpulkan banyak data. Pengujian 

scanning electron microscope (SEM) memungkinkan untuk mendapatkan hasil 

gambar morfologi dan fiksasi dari kombinasi bahan (Septiano et al., 2021).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang dimana dilakukan uji terhadap daun 

laruna, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Uji morfologi fitosom 

daun laruna (Chromolaena odorata L.) menggunakan SEM (Scanning electron 

microscope)”. Riset ini semoga bisa diketahui morfologi fitosom daun laruna 

memakai teknik SEM.  

B. Rumusan Masalah 

Didasarkan uraian apa yang melatarbelakanginya, bisa disusunan sebuah 

permasalahan: 

1. Apakah ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.) dapat dibuat menjadi 

fitosom? 

2. Bagaimanakah morfologi fitosom ekstrak daun laruna menggunakan SEM 

(Scanning electron microscope)? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Tanaman daun laruna (Chromolaena odorata L.) dapat digunakan untuk 

mengobati luka, mengobati batuk, dan mengobati penyakit kulit lainnya. 



6 
 

 

b. Jenis mikroskop elektron yang disebut scanning electron microscope 

(SEM) dapat mengambil gambar resolusi tinggi dari permukaan sampel. 

c. Fitosom adalah teknologi yang dikembangkan dari industri farmasi dan 

nutraceutical. Tumbuhan dapat menyerap zat-zat alami yang bersifat 

hidrofilik sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

bioavailabilitas dan permeabilitasnya. 

d. Fosfolipid adalah lipid utama pembangun membran. 

e. Dari bahasa latin morphus yang berarti bentuk atau wujud, dan logos 

yang berarti ilmu, muncullah kata morfologi. 

f. Nanoteknologi adalah pemahaman dan pengendalian materi yang 

memiliki dimensi kira-kira dalam kisaran 1–100 nm. 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Cakupan dipakai diriset yakni Laboratorium, dengan melakukan pengamatan 

morfologi fitosom daun laruna dengan menggunakan metode SEM (Scanning 

Electron Microscope). 

D. Kajian Pustaka 

Tinjauan kepustakaan diriset terdahulu dibahas agar terarah, orisinalitas, 

kegunaan juga letak riset, perbandingannya berbagai riset. Beberapa riset terdahulu 

terikat dengan penelitian ini telah diperoleh, diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian (Amir, 2016) Preparasi fitosom menggunakan variasi konsentrasi 

fosfatidilkolin dari ekstrak etanol kulit buah kakao (Theobroma cacao l.) Dengan 
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menggunakan dua rasio konsentrasi fosfatidilkolin, penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan Drug Delivery System pada nanopartikel dengan sistem vesikular, 

khususnya fitosom yang terbuat dari ekstrak buah kakao. Dengan dispersi mekanis 

dan penguapan pelarut, ekstrak etanol kulit buah kakao digunakan untuk membuat 

fitosom. Dengan rasio 0,5 dan 0,75 (g) untuk 1 gram sampel ekstrak buah kakao, 

fosfatidilkolin digunakan sebagai polimer. Pemanfaatan Particle Size Analyzer (PSA) 

untuk mengukur nanopartikel tersebut. Konsekuensi dari tinjauan ini, terlihat bahwa 

dengan proporsi konsentrat unit fosfatidilkolin dan kakao 0,5 : 1 (g) dan 0,75 : 1 (g) 

menghasilkan ukuran nanopartikel 184,99 nm (95,597%) dan efisiensi penjerapan 

sebesar 199,97 nm (99,182%), masing-masing. Diputuskan bahwa fitosom, suatu 

sistem vesikuler, dapat dibuat menggunakan kulit buah kakao.  

2. Penelitian (Sri Elfina, 2020) Dalam pengujian SEM pada CaO kalsinasi. Pada 

penelitian ini dilengkapi dengan EDS, maka pengukuran SEM dihubungkan dengan 

komputer EDS. Kondisi pengukuran diatur kemudian hasil SEM disambungkan 

dengan EDS, menu dipilih untuk memunculkan puncak unsur dari sampel yang di –

SEM/EDS dan unsur-unsur yang telah terdeteksi dimunculkan pada spektrum dan 

tombol diatur untuk memunculkan persentase dari unsur-unsur yang telah diperoleh. 

Hasil pengukuran selanjutnya dicetak. SEM yang dilakukan pada CaO dari batu 

kapur memiliki permukaan yang kasar berbentuk bongkahan dengan diameter sebesar 

19 μm. Berdasarkan hasil SEM ini CaO dari PCC lebih memiliki kelebihan dari pada 

CaO dari batu kapur. Ukuran yang lebih kecil dapat menyebabkan lebih cepat 

bereaksi, sehingga untuk pengablikasiannya CaO dari PCC dapat dikatakan lebih 
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efisien dibandingkan CaO dari kalsinasi batu kapur. Hasil EDX persentase massa 

pada CaO dari kalsinasi batu kapur memiliki komposisi antara lain C 44,19%, O 

42,83% dan Ca 12,98 %. Sedangkan CaO dari PCC memiliki komposisi C 41,58%, O 

44,06%, dan Ca 14,37%. Unsur karbon dan oksigen mendominasi komposisi dari 

karakteristik CaO batu kapur dan CaO PCC. Hal ini dimungkinkan karena adanya 

kontak sampel dengan CO2. Kandungan kalsium CaO dari PCC lebih banyak dari 

pada CaO batu kapur yaitu sebesar 14,36%. 

3. Penelitian (Babazadeh et al., 2017) dalam nano-phytosome: platform 

pengembangan agen anti-kanker herbal dalam terapi kanker. Pada penelitian ini 

terdapat rangkuman penyelidikan terbaru tentang kemungkinan pengaplikasian 

kompleks fitosom untuk terapi kanker, teknik formulasinya, dan mekanisme 

transportasi melalui fitosom. Nanoteknologi menjadi perintis dalam bidang terapi 

kanker dengan memodifikasi sifat yang signifikan obat dan pembawanya. 

Nanoteknologi memanfaatkan berbagai struktur nano untuk mengangkut agen anti-

kanker ke tempat aksi. Stabilitas nanofitosom yang lebih besar disebabkan oleh 

pembentukan ikatan kimiawi antara molekul fosfolipid dan agen fitoaktif. Di antara 

beberapa sistem penghantaran obat baru, fitosom menggambarkan teknologi canggih 

untuk mengantarkan senyawa fitoaktif menuju target aksi, yang mana saat ini, 

beberapa formulasi fitosom sedang digunakan secara klinis. Kegunaan produk herbal 

terutama dikaitkan dengan senyawa yang tertuju pada  kesehatan seperti flavonoid 

dan senyawa fenolik lainnya. Dengan demikian, tampaknya penting untuk memiliki 

sistem penghantaran yang tepat, yang dapat menyediakan penghantaran bahan aktif 
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dalam jumlah yang cukup ke tubuh. fitosom adalah sistem penghantaran obat baru 

yang menawarkan peningkatan bioavailabilitas phytoconstituents dan senyawa 

berbasis tumbuhan alami lainnya melalui saluran pencernaan. Keunggulan fitosom 

yang khas dibandingkan pembawa pengiriman yang konvensional lainnya tidak dapat 

disangkal. Prosedur formulasi fitosom mudah dibuat dan dapat dengan mudah 

dipromosikan ke skala komersial. Persiapan, karakterisasi, dan teknik analitis 

dikembangkan dengan baik untuk jenis sistem novel pembawa ini. Fitosom menjadi 

kandidat yang baik untuk membawa senyawa tanaman hidrofilik ke terapi kanker, 

teknologi fitosom memiliki potensi besar untuk digunakan dalam formulasi nano 

nutraceuticals di masa depan. 

4. Dalam analisis kualitatif metabolit sekunder ekstrak daun siam (Chromolaena 

odorata L.) di Kota Langsa, Aceh, penelitian (Andika, 2020) mengungkapkan bahwa 

Indonesia merupakan negara megabiodiversity dengan tingkat biodiversitas tertinggi 

kedua setelah Brazil. Tanaman gulma siam (Chromolaena odorata L.), merupakan 

salah satu dari 40.000 spesies tanaman yang dapat ditemukan di seluruh dunia. 

Indonesia adalah rumah bagi sebanyak 30.000 spesies ini, dan setidaknya 1.000 di 

antaranya memiliki khasiat obat. Tumbuhan C.odorata termasuk dalam genus 

Chromolaena DC., yang memiliki khasiat seperti antidiare, astringen, antisplasmodik, 

antihipertensi, penenang, tonik diuretik, antipiretik, tonik jantung, dan lain-lain. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ekstrak daun C. odorata kering 

dan segar mengandung metabolit sekunder. Terdapat senyawa metabolit sekunder 

seperti saponin, flavonoid, fenol, dan tanin yang ditemukan pada hasil uji daun C. 



10 
 

 

odorata kering. Alkaloid, saponin, flavonoid, fenol, dan tanin merupakan beberapa 

metabolit sekunder yang terdapat pada hasil uji daun segar C. odorata. 

5. Kajian (Hatmayana et al., 2022) tentang karakterisasi emulsi-difusi nanokapsul 

ekstrak daun serunai (Chromolaena odorata L.) yang mengandung variasi kitosan 

dan alginat. Ekstrak daun serunai (Chromolaena odorata L.) digunakan dalam 

penelitian ini, dan formula II yang mengandung polimer kitosan 0,3% dan alginat 

0,6%, ditemukan paling efektif dalam menghasilkan karakteristik nanokapsul. Hasil 

nilai potensial zeta, uji efisiensi adsorpsi, uji stabilitas emulsi, dan pengukuran ukuran 

dan distribusi partikel menunjukkan hal tersebut. Dari hasil ini dapat diduga bahwa 

varietas dalam sentralisasi polimer kitosan-alginat yang menggunakan teknik 

dispersi-emulsi dapat mempengaruhi atribut nanokapsul berikutnya. yang dihasilkan. 

6. Penelitian (Gita, 2020) dalam bidang ilmu Kedokteran berbagai formulasi 

diformulasikan oleh perusahaan farmasi yang dikenal sebagai NDDS (Sistem 

pengiriman obat baru). Fitosom adalah pembawa NDDS. Yang merupakan pembawa 

sistem pengiriman obat baru yang sangat penting dan sukses. Ini memiliki 

permeabilitas membran dan bioavailabilitas serta penyerapan obat yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan phytoconstituent normal. fitosom adalah komposisi fosfolipid 

dan ekstrak herbal tanaman herbal. Dalam formulasi ini phytoconstituent aktif 

terlampir dalam fosfolipid. Sehingga membantu meningkatkan aktivitas 

phytoconstituent pada jaringan target. Setelah pemberian lipid tubuh dibuka dan 

melepaskan konstituen aktif farmasi dalam sel target dan jaringan. itu sangat 

bermanfaat dan berguna untuk kemoterapi, kosmologi dan terapi pengobatan medis. 
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7. Stabilitas fisik krim antioksidan fitosom ekstrak buah kakao (theobroma cacao l.) 

akibat konsentrasi propilen glikol menjadi bahan penelitian (Amir, 2017) Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh propilen glikol terhadap stabilitas fisik krim 

antioksidan fitosom ekstrak kulit buah kakao melalui pengamatan organoleptik, 

viskositas, pH, dan inversi fase menggunakan metode penyimpanan dipercepat. Satu 

gram, dengan ukuran 199,97 nm dan efisiensi penyerapan 99,182%, diuji 

menggunakan SEM (Scanning Electron Microscope). Jumlah propilen glikol yang 

digunakan masing-masing adalah 0%, 3%, 5%, dan 7%. Stabilitas fisik krim tidak 

dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi propilen glikol yang ditentukan oleh uji 

stabilitas fisik. 

Dari ketujuh riset tersebut, riset ini mendalami perihal “Uji bentuk dan 

morfologi fitosom daun laruna (Chromolaena ochdorata L.) menggunakan SEM 

(Scanning Elektron Microcope)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

E. Tujuan Penelitian 

Didasarkan susunan permasalahannya, hingga bisa di tetapkan goals riset: 

1. Menghasilkan fitosom dari ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.). 

2. Diketahuinya morfologi yang akan dihasilkan dari fitosom daun laruna 

menggunakan SEM (Scanning Elektron Microcope). 

F. Manfaat Penelitian 

Kebermanfaatan riset didasarkan ungkapan: 

1. Menghasilkan fitosom dari ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.) 

2. Diketahuinya morfologi yang dihasilkan dari fitosom daun laruna menggunakan 

SEM (Scanning Elektron Microcope). 

3. Menambah wawasan peneliti dan masyarakat tentang potensi daun laruna 

(Chromolaena odorata L.) sebagai obat tradisional dalam bentuk fitosom.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tanaman 

1. Klasifikasi Tanaman Laruna  

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta 

Sub Divisi : Angiospermae  

Kelas  : Magnoliopsida 

Famili  : Asteraceae  

Genus  : Chromolaena  

Spesies : Chromolaena odorata L. 

(Tefu 2021, 99). 

Gambar 1. Daun Laruna (Chromolaena odorata L.) 
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Allah swt tidak menjadikan segalanya tanpa manfaat. Dalam Islam 

diungkapkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT di muka bumi ini 

memiliki kelebihannya masing-masing, termasuk tumbuhan. 

Sebagaimana firman Allah swt, dalam QS Al-Syu‟ara/26:7 

مَْا نَْ كَ  َالَْ رْضِ ي  ر وْاَاِلَ  )َۢ  ا و لَ َْ كَ رِيْْ  كَُلَِّز وْج  اَمِنْ ن اَفِي ْه  َ(٧ب  ت ْ
Terjemahnya: 

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah 
menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” (Kemenag, 2019). 

Ayat ini mengundang individu untuk mengarahkan mata mereka ke 

jangkauan terjauh dari kemampuan mereka untuk melihat sehingga mereka menutupi 

seluruh bumi, dengan tanah dan tanaman yang berbeda dan berbagai keajaiban yang 

terletak pada tanamannya. Dapatkan dari seluruh alam bahwa Allah berhak untuk 

disembah. Allah swt menciptakan berbagai jenis tanaman yang baik sehingga 

membawa manfaat (Shihab, 2002: 6).  

Menurut tafsir dan ayat di atas, pertumbuhan tumbuhan merupakan salah 

satu bukti kekuasaan Allah SWT yang pasti dialami oleh setiap manusia. Tumbuhan 

yang tumbuh baik dan semoga bermanfaat bagi manusia. Tumbuhan telah banyak 

digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menjaga kesehatan, kecantikan, dan 

pengobatan. Berbagai obat tradisional telah dipelajari oleh kalangan medis, dan 

temuan tersebut mendukung secara ilmiah bahwa tanaman obat mengandung zat-zat 

yang bermanfaat. Dari sekian banyak tanaman yang bermanfaat dimuka bumi ini, 

daun laruna merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat. 
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Daun laruna, juga dikenal sebagai chromolaena odorata l., merupakan 

tumbuhan tropis dan subtropis yang tumbuh subur di berbagai jenis tanah dan tumbuh 

subur di bawah sinar matahari yang cukup. Daun merupakan organ yang paling sering 

digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai kondisi. 

Penyebaran laruna mula-mula diketahui dimulai dari Amerika Selatan dan Tengah, 

kemudian pada saat itu menyebar ke hutan-hutan di Asia, Afrika, Pasifik dan 

Indonesia. Tumbuhan ini digunakan sebagai obat tradisional di Indonesia karena 

khasiat obat dan aromatiknya yang banyak  (Andika et al, 2020). 

Ayat lain yang menjelaskan mengenai tumbuhan juga terdapat pada Qs.    

ToHa/20:53 : 

اۤءَِ َالسَّم  َمِن  َوَّا نْ ز ل  اَسُبُلً  َل كُمَْفِي ْه  اَوَّس ل ك  َم هْد  الَّذِيَْج ع ل َل كُمَُالَْ رْض 

َ)َۢ  ۢ  ف ا خْر جْن اَبِهَۢ  م اۤءَ  َش تّّٰ اَمِّنَْن َّب ات  َ(٣١ا زْو اج 
Terjemahnya: 

“(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) 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menurunkan air yang 

menumbuhkan berbagai tumbuhan sebagai bagian dari perintah-Nya kepada manusia 

dan hewan untuk memanfaatkan buah dan tumbuh-tumbuhan bagi kehidupan  

(Shihab, 2002: 305). 

2. Morfologi 
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Daun laruna berbentuk lonjong memiliki tepi lebih runcing dan lebih lebar di 

bagian bawah. Panjang daun 6-10 cm dan lebar 3-6 cm. Tepi bergerigi daun 

menghadap ke pangkal. Tempatkan daun berdampingan. Di terminal (ujung) cabang 

adalah karangan bunga. Ada antara 20 dan 35 bunga di setiap karangan bunga, yang 

memiliki warna kebiruan saat masih muda dan warna coklat saat sudah tua. Batang 

laruna yang tegak dan berkayu ditutupi dengan bulu-bulu halus dan berpola dengan 

garis-garis membujur paralel. Tingginya 100-200 cm dan bercabang. 

Perkembangan tanaman ini secara generatif dengan cara biji laruna yang 

halus, ringan juga memiliki jumlah yang besar disebarluaskan angin, air, hewan 

ataupun melalui manusia. Selain itu, pertumbuhan laruna juga bisa secara vegetatif 

yang mana batang laruna didalam tanah terus bertunas dan akan muncul ke 

permukaan tanah menjadi tanaman baru (Harlina, 2018). 

3.  Nama daerah  

Selain nama laruna, di Indonesia juga dikenal sebagai berikut: tekelan, 

pohon dengan tunggul; Aceh: serunei, sikhohkhoh, dan seurapok; Sumatera Utara: 

lega; Makassar: kopasanda, laruna; Bahasa Sunda: Kirinyu; di Nigeria, juga dikenal 

sebagai Common Floss Flower, Siam Weed, dan Christmas Bush dalam bahasa 

Inggris Siam Weed Awolowo; Malaysia: komponen utama pesawat terbang (Andika 

et al, 2020). Selain itu, disebutkan dalam karya sastra lainnya bahwa chromolaena 

odorata l. dikenal dengan berbagai nama daerah. Lenga-lenga (Sumatera Utara), 

Kirinyuh (Sunda), darismin (babanjaran), laruna (pangkep), gondrong-gondrong 
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(takalar), dan kopasanda (Makassar) adalah nama daerah Indonesia. Nama Inggris 

untuk tanaman ini adalah Siam Weed, Christmas Bush, dan Common Floss Flower 

(Sara, S. 2018). 

 

 

 

4. Efek Farmakologi   

Menurut hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi, 

Rasulullah memerintahkan kita untuk berobat setiap kali kita sakit: 

 

َم اَ َاللَّهَُع نْهَُع نَْالنَّبَِِّص لَّىَاللَّهَُع ل يْهَِو س لَّم َق ال  ع نَْأ بَِهُر يْ ر ة َر ضِي 

َل هَُشِف اءَ  َأ نْ ز ل  َاللَّهَُد اء َإِلََّ  أ نْ ز ل 
Terjemahan:  

“Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Dia pula yang 

menurunkan obatnya.” (HR. Al-Bukhori, No. 5246). 

 

Tanaman Laruna (Chromolaena odorata L.) sering dimanfaatkan sebagai 

obat antiradang. Daun Laruna (Chromolaena odorata L.) secara tradisional telah 

digunakan untuk mengobati luka, sebagai obat kumur untuk meredakan batuk, 

mengobati radang tenggorokan, mengobati malaria, mengobati sakit kepala, serta 

mengobati dan mengurangi pembengkakan. Tanin, fenol, flavonoid, saponin, steroid, 
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dan minyak atsiri merupakan senyawa utama yang terdapat pada daun (Sahrangi et 

al., 2016) 

Selain itu, daun laruna secara tradisional digunakan untuk mengobati luka, 

amenorea, gigitan lintah, radang hidung, dekongestan, diare diabetes, demam, dan 

rematik. Pada penelitian sebelumnya, daun laruna ditemukan memiliki sifat 

antidiabetes, antikatarak, antimikroba, dan penyembuh luka pada mencit diabetes 

(Ance et al., 2019). 

Menurut sumber lain, daun Laruna juga berkhasiat sebagai astringen, 

diuretik, tonik jantung, antispasmodik, antispasmodik (mengurangi kejang pada 

saluran cerna), antispasmodik (mengurangi peradangan), antipiretik (meredakan 

demam), dan antidiare. Ini digunakan untuk mengobati kondisi kulit dan 

penyembuhan luka, luka bakar manusia, luka jaringan lunak, luka borok, luka pasca 

melahirkan, gigitan lintah, gangguan pencernaan, infeksi kulit, antiprotozoal 

(antibiotik), antitrypanosomal, antibakteri, dan antijamur, hepatotropik (pereda 

peradangan hati), amenore, radang selaput lendir, kencing manis, penurun panas, 

pertusis, reumatik, dan sebagai obat cacing. Ini dapat digunakan sebagai pupuk 

organik, biopestisida, dan herbisida di bidang pertanian. Dalam pengobatan 

tradisional, telah digunakan sebagai obat batuk yang menghentikan pendarahan, obat 

kumur untuk sakit tenggorokan, obat malaria, antimikroba, obat sakit kepala, dan 

diuretik (Andika et al, 2020). 

5.  Kandungan Kimia  



19 
 

 

Kandungan kimia Daun Laruna (Chromolaena odorata L.) yaitu 

kandungannya senyawa aktif diantaranya alkaloid, tanin, flavonoid (eupatorin), 

saponin dan fenolik (Ziadaturrifah et al., 2019). Daun laruna juga didapatkan 

mempunyai mengandung contohnya alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, juga steroid 

(Ance et al., 2019). Metabolit sekunder seperti saponin, flavonoid, fenol, dan tanin 

ditemukan positif terdapat pada daun kering laruna (Chromolaena odorata L.) pada 

penelitian lain. Metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, flavonoid, fenol, dan 

tanin terdapat pada daun segar laruna (Chromolaena odorata L.) (Andika et al, 2020).  

 

 

B. Ekstraksi 

Metode ekstraksi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

mencari obat tradisional. Kegiatan menghilangkan senyawa kimia yang larut dari 

bahan yang tidak larut dalam pelarut cair dikenal dengan metode ekstraksi. 

Selanjutnya ekstrak adalah hasil dari ekstraksi. Ekstrak adalah sediaan kental yang 

dibuat dengan cara mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani 

dengan pelarut yang sesuai, kemudian mengolah sisa massa atau serbuk sesuai 

dengan standar yang ditetapkan untuk menghilangkan semua atau hampir semua 

pelarut. 

Ekstraksi suatu zat dari campuran biasanya melibatkan penggunaan pelarut. 

”like dissolve like” adalah aturan ekstraksi langsung yang menyatakan bahwa 
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senyawa polar larut dengan baik di fase polar dan senyawa nonpolar larut dengan 

baik di fase nonpolar. Eter, etanol, karbon, tetra klorida, aseton, metanol, heksana, 

petroleum eter, dan lain-lain merupakan pelarut khas untuk senyawa organik (Ilmiati 

et al., 2017). 

Pada tahun 2000, Dirjen BPOM menyatakan bahwa tujuan ekstraksi adalah 

untuk mengekstraksi dan memisahkan senyawa-senyawa yang berbeda kelarutannya 

dalam berbagai pelarut. Senyawa-senyawa tersebut merupakan komponen kimia yang 

terdapat pada produk alam, antara lain biota laut, hewan, dan tumbuhan. 

Metode ekstraksi:  

a. Maserasi  

Maserasi adalah metode yang paling umum dan langsung. Pendekatan ini 

cocok untuk pengaturan industri dan skala kecil (Agoes,2007). Serbuk tanaman dan 

pelarut yang sesuai disimpan pada suhu kamar dalam wadah yang tertutup rapat. 

Ketika konsentrasi senyawa dalam pelarut dan sel tumbuhan mencapai 

kesetimbangan, proses ekstraksi dihentikan. Filtrasi digunakan untuk memisahkan 

pelarut dari sampel setelah proses ekstraksi. Kelemahan utama dari metode maserasi 

ini adalah membutuhkan waktu lama, menggunakan banyak pelarut, dan dapat 

mengakibatkan hilangnya beberapa senyawa. Selain itu, mengekstraksi beberapa 

senyawa pada suhu kamar mungkin menantang. Namun, senyawa termolabil dapat 

dilindungi dari kerusakan dengan menggunakan metode maserasi. 

b. Ultrasound-Assisted Solvent Extraction  
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 Ultrasonografi digunakan dalam metode ini, yang merupakan modifikasi 

dari metode maserasi. USG adalah sinyal frekuensi tinggi 20 kHz. Wadah ultrasonik 

dan ultrasonik diisi dengan serbuk simplisia dan pelarut. 

 

 

c. Perkolasi  

Simplisia dibasahi perlahan-lahan di dalam perkolator, wadah berbentuk 

silinder dengan keran di bagian bawahnya, dengan metode perkolasi. Setelah itu, 

pelarut dituangkan di atas simplisia dan dibiarkan menetes perlahan ke bawah. 

Metode prekolasi memiliki keuntungan karena selalu menyediakan sampel dengan 

pelarut baru. Kerugiannya adalah pelarut akan sulit menjangkau semua area jika 

sampel dalam perkolator tidak homogen. Selain itu, metode ini membutuhkan waktu 

lama dan banyak pelarut. 

d. Soxhlet  

Simplisia diletakkan dalam selubung selulosa (dapat digunakan kertas 

saring) di atas labu dan di bawah kondensor pada metode soxhlet. Suhu penangas 

Gambar 2. Ultrasound-Assisted Solvent Extraction 
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diturunkan di bawah suhu refluks dan pelarut yang sesuai ditambahkan ke dalam 

labu. Metode ini memiliki kelebihan yaitu terus menerus dalam proses ekstraksinya; 

sampel diekstraksi dengan pelarut turunan kondensasi murni, membutuhkan sedikit 

pelarut dan membutuhkan sedikit waktu. Senyawa yang termolabil dapat terdegradasi 

karena titik didih proses ekstraksi yang konstan, yang merupakan kekurangannya. 

e. Reflux dan destilasi uap  

Sampel dan pelarut digabungkan dalam labu yang terhubung ke kondensor 

dalam metode refluks. Setelah itu, pelarut dibawa ke titik didih. Uap yang terbentuk 

akibatnya akan mengembun dan kembali ke labu. Mirip dengan ekstraksi minyak 

atsiri (campuran berbagai senyawa volatil), distilasi uap biasanya digunakan. Wadah 

yang terhubung ke kondensor menampung distilat dan uap yang terkondensasi, yang 

terpisah karena tidak bercampur satu sama lain, selama pemanasan. Senyawa yang 

termolabil dapat terdegradasi menggunakan salah satu dari kedua metode tersebut 

(Mukhriani, 2014).  

Gambar 3. Instrumen soxhlet 
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Metode maserasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengekstrak. 

Maserasi adalah teknik ekstraksi dengan cara merendam zat dalam pelarut yang 

sesuai dengan senyawa aktif yang akan diekstraksi, baik dengan atau tanpa 

pemanasan. Dengan memilih pelarut yang tepat, flavonoid dan senyawa fenolik dapat 

disaring secara efisien dari sumbernya. Jika konsentrasi, suhu, waktu, dan pemilihan 

metode ekstraksi tepat, penggunaan pelarut etanol dapat optimal. Laju ekstraksi 

komponen target sedikit menurun ketika konsentrasi etanol lebih besar dari 70%, 

kemungkinan karena denaturasi protein meningkatkan resistensi difusi pada 

konsentrasi etanol yang lebih tinggi (Rakhman, 2020). 

C. Nanoteknologi 

Nanoteknologi adalah pemahaman dan pengendalian materi yang memiliki 

dimensi kira-kira dalam kisaran 1–100 nm . Berbagai platform terapi berbasis 

nanopartikel (NP), termasuk liposom, misel polimer, titik kuantum, cangkang 

Au/Si/polimer dan dendrimer telah ditetapkan. Tujuan pemberian terapi adalah untuk 

meningkatkan perawatan pasien dengan memungkinkan pemberian obat baru yang 

rumit, meningkatkan bioavailabilitas obat yang ada dan menyediakan penargetan obat 

secara spasial dan temporal untuk mengurangi efek samping dan meningkatkan 

efisiensi.  

Pembawa dalam skala nano menawarkan keunggulan efisiensi pengiriman 

yang ditingkatkan, penargetan, pelepasan terkendali, dan kemampuan untuk melewati 

hambatan biologis. Nanopartikel dapat direkayasa menjadi berbagai ukuran, bentuk, 
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dan kimia permukaan untuk memenuhi persyaratan ini. Sebagai karakteristik utama 

nanopartikel, ukuran telah dipelajari secara ekstensif dan dilaporkan dalam literatur. 

Misalnya, diketahui bahwa partikel sferis yang lebih besar dari 200 nm disaring 

secara efisien oleh hati, limpa, dan sumsum tulang, sedangkan partikel yang lebih 

kecil dari 10 nm dapat dengan cepat dibersihkan oleh ginjal atau melalui ekstravasasi, 

sehingga menjadikan 10–200 nm ukuran yang ideal (Liu et al., 2012). 

Kelarutan dan ketersediaan hayati senyawa bioaktif dalam bahan alami, 

misalnya, merupakan masalah umum yang perlu dipertimbangkan saat membuat 

produk. Memanfaatkan perkembangan teknologi farmasi, khususnya Novel Drug 

Delivery System (NDDS), merupakan salah satu strategi untuk mengatasi masalah ini. 

NDDS mencakup sejumlah sistem pembawa yang berbeda, seperti nanovesikel 

(liposom, fitosom, etosom, dan transfersom), partikel nano, mikrosfer, 

mikro/nanoemulsi, dan misel. Cara lain untuk memodifikasi kelarutan senyawa 

flavonoid itu sendiri termasuk membuat kokristal dengan koformer, misalnya. 

Operator yang disebutkan di atas dapat dibagi ke dalam kategori berikut:  

 Sistem transportasi yang didasarkan pada fosfolipid, seperti liposom, 

etosom, transfersom, dan fitosom. 

 Nanopartikel lipid padat (SLN) dan sistem pembawa berbasis 

mikro/nanoemulsi berdasarkan lemak 

 Sistem pembawa berdasarkan surfaktan, seperti misel. 
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 Sistem pembawa yang terbuat dari polimer, seperti dendrimer atau partikel 

nano kitosan. 

Selama masa pengobatan, sistem pembawa bahan alam harus dapat 

mengangkut senyawa aktif dari sediaan ke tempat kerja obat pada kecepatan yang 

sesuai dengan kebutuhan tubuh. Senyawa produk alami mendapat manfaat dari 

penggunaan NDDS dalam produk herbal dalam beberapa cara, termasuk 

meningkatkan biodistribusi, mengurangi toksisitas, meningkatkan aktivitas 

farmakologis, memperlambat pengiriman, melindungi dari keasaman lambung, 

meningkatkan stabilitas, dan mencegah degradasi fisik atau kimia. 

Sistem pembawa ini dapat digunakan tidak hanya untuk menentukan 

peningkatan bioavailabilitas bioaktif, tetapi juga dapat digunakan untuk menentukan 

biodistribusi pada jaringan tertentu sehingga dapat ditentukan profil toksikokinetik 

jaringan tersebut. Produk herbal dapat dibuat dengan cara yang berbeda dengan 

menggunakan sediaan yang dibuat dengan teknologi NDDS. Formulasi ini 

diharapkan dapat meningkatkan bioavailabilitas produk herbal di dalam tubuh 

sehingga dapat memberikan efek terapeutik yang lebih efektif (Ramadon et al, 2016). 

Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan nanopartikel 

Technology Advantages Disadvantage 

Precipitation - findly dispersed drug 

- Good control of desired size 

- Needs to be stabilized 

- Organic solvent residue 

- Not universally applicable, 
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only drugs with certain 

properties are possible (eg, 

soluble in at least one solvent) 

Milling - Low energy technique 

- Proven by 4 FDA approved drugs 

- Residue from milling media 

can be a slow process (several 

days) 

-.Needs to be stabilized large 

batches diffi cult to produce 

due to size of milling chamber 

Homogenization - Universally applicable 

- No problem with large batches 

- Fast method (several minutes 

possibly) 

- Water free production possible 

- High energy technique 

- Great experience needed 

(Uwe et al., 2008). 

 

 

Mekanisme penghantaran obat menggunakan sistem pengantar nano partikel 

yaitu partikel nano menghantarkan obat ke tujuan dengan mencegah sistem retikulo 

endotel, menggunakan peningkatan permeabilitas, efek retensi, dan penargetan. 

Partikel nano sebagai pembawa menerapkan dua bentuk pendekatan : 

a. Surface bound: Molekul obat terhubung ke permukaan partikel nano 
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b. Core bound: Partikel obat dikonsentrasikan ke dalam matriks nano pharma 

dan diangkut ke dalam target. Obat dapat formulasikan menjadi partikel nano 

dengan menambahkan campuran reaksi selama polimerisasi ke larutan yang 

mencakup partikel nano yang telah disiapkan sebelumnya. Adsorpsi 

superfisial atau pengikatan atau kontak apa pun dapat menjadi inti dari 

interaksi partikel nano dengan produk obat. Nanopartikel mengandalkan 

struktur kimia obat dan polimer dan kondisi pemuatan obat (Kumar et al., 

2021).  

D. Fitosom 

Fitosom adalah bentuk lanjutan dan terbaru dari fitokonstituen sederhana 

yang diserap dan permeabilitasnya lebih baik oleh topikal dan sel membran. Fitosom 

memiliki peningkatan permeabilitas membran dan bioavailabilitas parameter dan 

memiliki ruang lingkup yang luas di bidang medis. Selain itu, metode persiapan 

fitosom memiliki beberapa keunggulan yaitu biaya rendah, mudah dan umum. Selain 

itu, fosfolipid yang digunakan memiliki efek menguntungkan sendiri bagi tubuh. 

Sistem pengiriman ini memiliki meningkatkan bioavailabilitas dan permeabilitas 

fitokonstituen. Setelah itu dapat dilakukan penelitian untuk mengembangkan Fitosom  
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yang sangat spesifik sesuai target fitokonstituen (Gita, 2020).  

Fitokonstituen hidrofilik diubah menjadi komponen hidrofobik atau larut 

dalam lemak menggunakan fitosom, yang juga disebut sebagai herbosom. Teknologi 

ini meningkatkan bioavailabilitas bahan aktif alami dengan membuatnya lebih mudah 

melintasi membran sel dan memasuki aliran darah. Adanya peningkatan aktivitas 

farmakokinetik dan farmakodinamik menjadikan fitosom sebagai formulasi ideal 

dalam mengobati banyak penyakit akut dan kronis, baik dalam bentuk sediaan 

farmasi maupun dalam sediaan kosmetik.  Fitokonstituen dengan sifat fisiko-kimia 

yang buruk, seperti polaritas tinggi, kelarutan air rendah atau liposolubility yang 

menyebabkan absorpsi oral yang rendah, iritasi pada gastrointestinal, sehingga 

membatasi aktivitas farmakologinya dapat dikombinasi dengan fosfolipid membentuk 

kompleks fitokonstituen- fosfolipid (Fauziyah et al, 2022). 

Fitosom harus dikarakterisasi dan dievaluasi untuk menjamin bahwa mereka 

memenuhi persyaratan. Morfologi, ukuran partikel, potensi zeta, dan efisiensi 

Gambar 4. Struktur fitosom 
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penjeratan semuanya dianalisis sebagai bagian dari proses karakterisasi. Transmission 

electron microscope (TEM) dan scanning elctron microscope (SEM) digunakan 

untuk visualisasi. SEM dapat menghasilkan fotomikrograf permukaan fitosom pada 

perbesaran tertentu, sedangkan TEM dapat mengamati lingkungan dalam fitosom. 

Morfologi sferis adalah morfologi yang memenuhi persyaratan (Azzahra et al., 2020). 

Formulasi fitosom adalah pembawa yang tepat untuk penghantaran obat karena inti 

fitosom terdiri dari fosfolipid dan kolesterol dan menunjukkan kemiripan yang kuat 

dengan biomembran. Introduksi lipid ini ke dalam organ manusia diterima tanpa 

menimbulkan respons antigenik atau pirogenik. Studi morfologi telah 

mengkonfirmasi bahwa struktur fitosom memiliki bentuk bulat (Babazadeh et al., 

2017). 

Fitosom dianggap sebagai kompleks baru, yang telah meningkatkan serapan 

seluler karena memberikan bioavailabilitas yang lebih tinggi daripada ekstrak 

tumbuhan biasa atau ekstrak non fitosomal. Beberapa Keunggulan fitosom 

dibandingkan sistem penghantaran lainnya yaitu (Babazadeh et al., 2017):  

 Fitosom memiliki metode produksi yang sederhana dibandingkan dengan 

sistem penghantaran nano lainnya seperti pembawa lipid berstrukturnano 

(NLC) dan nanopartikel lipid padat (SLN). 

 Meningkatnya penyerapan oral senyawa fitoaktif polar, menunjukkan 

bioavailabilitas yang lebih baik serta efek terapeutik yang lebih besar. 
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 Penyerapan konstituen fitoaktif ditingkatkan, akibatnya dosis yang 

dibutuhkan berkurang. 

 Fosfatidilkolin bertindak sebagai agen hepatoprotektif dan memberikan 

efek sinergis setelah konstituen hepatoprotektif digunakan dalam 

kompleks fitosomal.  

 Ada manfaat nutrisi ganda dari fosfolipid 

Tahapan umum yang digunakan dalam pembuatan fitosom (Kumar et al., 

2021): 

1. Penggunaan fosfolipid yang digunakan sebagai pembawa 

2. Dilarutkan dalam pelarut organik yang mengandung obat/ekstrak. 

3. Larutan fosfolipid dalam pelarut organik dengan obat/ekstrak 

4. Proses pengeringan 

5. Pembentukan film tipis 

6. Hidrasi 

7. Pembentukan suspensi fitosomal 

Fosfolipid yang dikenal sebagai fosfatidilkolin adalah komponen utama dari 

semua membran. Lesitin adalah nama lain dari fosfatidilkolin. Struktur kimia 
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fosfatidilkolin adalah sebagai berikut: 

Gambar 5. Struktur kimia fosfatidilkolin 

Fosfoasilgliserol dengan kolin di dalamnya disebut fosfatidilkolin. Jenis lipid 

yang paling umum ditemukan di membran sel adalah fosfatidilkolin. Dengan cara ini, 

fosfatidilkolin adalah jenis penimbunan kolin terbesar. Asetilkolin, suatu bentuk 

kolin, terlibat dalam transmisi sel saraf. Selain itu, kolin membantu transformasi 

gugus metil yang labil menjadi bentuk yang lebih stabil dengan mengikatnya. 

Antioksidan alami tokoferol seperti yang terdapat pada lesitin kedelai merupakan 

lemak alami yang dapat meningkatkan aktivitas antioksidan, tidak mahal, dan mudah 

didapat (Simamora, 2017).  

Lesitin dapat digunakan sebagai pembentuk ikatan fosfolipid dalam sistem 

fitosom untuk membuat ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.) lebih stabil 

dan mudah diserap. fosfatidilkolin adalah fosfolipid yang sering digunakan dalam 

produksi fitosom. Jika dibandingkan dengan formulasi herbal konvensional, fitosom 

dapat meningkatkan kemanjuran efek terapeutik dengan meningkatkan kemampuan 

ekstrak untuk menembus membran lipid bilayer (Amalia et al., 2021). 

Lipid yang mengandung fitoaktif 3 alami diperlukan untuk pembentukan 

fitosom, dan fosfolipid kedelai sering berfungsi sebagai sumber lipid ini. Karena 90% 

dari fosfolipid kedelai dapat diserap oleh tubuh, maka lebih aman untuk digunakan 

(Darmawan et al., 2020). Fosfatidilkolin  (PC)-derivat  Soya  kedelai  (Glycine  max)-

phospholipid  yang  umum digunakan  dalam  sintesis  fitosom. Sebagai  molekul  
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amfifilik, fosfatidilkolin larut dalam air dan lipid dengan fosfatidil bersifat lipofilik 

dan kolin bersifat hidrofilik. Aktivitas fitosom dalam memberikan efek klinis 

tergantung pada konsentrasi fosfatidilkolin dan dosis fitokonstituen, selain  sebagai  

fhospholipid, fosfatidilkolin  memiliki  aplikasi  klinis  sebagai  hepatoprotektor  baik  

akut maupun kronik, untuk pengobatan intravena fat embolism pada pasien dengan 

polytraumatized dengan gangguan metabolism (Fauziyah et al, 2022). Karena 

strukturnya yang sebanding dengan membran sel, fosfolipid adalah salah satu 

pembawa yang berpotensi meningkatkan bioavailabilitas fitokonstituen (Babazadeh et 

al., 2017). Kehadiran fosfolipid dalam fitosom membuat fitosom menjadi sistem 

pembawa yang ideal untuk membawa obat hidrofilik dan juga lipofilik. Komposisi 

molekul fosfolipid yang mirip membran sel membantu menembus membran sel 

fisiologis dengan mudah. Oleh karena itu, fitosom dapat dengan tepat mengurangi 

masalah terkait penyerapan dan bioavailabilitas obat-obatan (Islam et al., 2022).  

Selain bertindak sebagai pembawa, fosfatidilkolin memiliki beberapa atribut 

terapeutik yang memberikan efek positif ganda bila digunakan ke dalam fitosom 

untuk formulasi. Molekul fosfolipid memberikan kelarutan ganda. Molekul fosfolipid 

adalah kendaraan potensial untuk meningkatkan kemampuan bioavaibilitas senyawa 

fitoaktif karena komposisi strukturalnya yang mirip dengan komposisi membran sel, 

menjadikannya cocok dengan sistem pembawa fitosom. Fosfatidilkolin bertindak 

sebagai senyawa bifungsional dan terdiri dari bagian polar atau hidrofilik (bagian 

kolin) dan nonpolar atau lipofilik (bagian fosfatidil). Kepala kolin dari fosfatidilkolin 

membentuk hubungan antara senyawa fitoaktif dan gugus fosfatidil. Hal tersebut 
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membuat tubuh dan ekor dan menutupi bahan yang terikat garis cho (Babazadeh et 

al., 2017). 

E. Dispersi mekanik 

Dengan memecah gumpalan suspensi atau partikel kasar menjadi potongan 

yang lebih kecil sehingga terdispersi dan berukuran koloid, dispersi merupakan salah 

satu cara untuk membuat koloid. Istilah "koloid" mengacu pada dispersi satu fase atau 

zat dalam fase lain, larutan, atau fase kontinyu. Sistem koloid memiliki karakteristik 

berbeda yang membedakannya dari sistem dispersi lainnya. Sifat-sifat koloid seperti 

adsorpsi, koagulasi, gerak Brown, efek tyndall, dan lain-lain 

1. Efek Tyndall 

Efek Tyndall adalah hamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel larutan 

sangat kecil sehingga tidak dapat menghamburkan cahaya, sedangkan partikel koloid 

dan suspensi cukup besar untuk melakukannya. 

2. Gerak Brown 

Ketika dispersi koloid dilihat melalui mikroskop dengan perbesaran tinggi, 

partikel akan terlihat bergerak dengan arah yang tidak menentu (tidak teratur). 

Pendekatan ini mudah. Gerak Brown adalah gerak acak dan lurus dari partikel koloid. 

Saat partikel pendispersi bertabrakan dengan partikel terdispersi, partikel terdispersi 

dikeluarkan, menyebabkan gerakan Brown. Pengeluaran akan menyebabkan partikel 

yang hancur terlempar keluar karena akan bertabrakan dengan partikel terdispersi 

lainnya. Ini terjadi berkali-kali. Hal ini disebabkan partikel terdispersi jauh lebih kecil 

daripada media pendispersi. 
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3. Adsorpsi 

Penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid dikenal sebagai adsorpsi. 

Kemampuan partikel koloid untuk menarik (menempel) partikel kecil inilah yang 

menyebabkan adsorpsi. Ketegangan permukaan koloid yang relatif tinggi inilah yang 

memberinya kemampuan untuk menarik partikel, menyebabkannya menempel ke 

permukaan dan tetap di sana. 

4. Koagulasi 

Proses mekanis atau kimia dapat menyebabkan koloid menggumpal. 

Fenomena mekanis seperti pemanasan dan pendinginan. Sementara peristiwa 

kimiawi, seperti pencampuran berbagai koloid, dapat menyebabkan koagulasi. 

Dispersi mekanik merupakan salah satu cara dari tiga jenis pembuatan 

koloid melalui cara dispersi. Berikut ketiga cara pembuatan koloid: 

a. Dispersi Mekanik 

Koloid disiapkan menggunakan metode dispersi mekanis dengan 

pengadukan dan pengocokan (untuk cairan) atau penggilingan dan penggerusan 

(untuk padatan). Dispersi partikel ke dalam medium pendispersi terjadi setelah 

terbentuknya partikel berukuran koloid. 

b. Dispersi Elektrolitik 

Busur bredig adalah nama untuk dispersi elektrolitik. Dengan hamburan 

elektrolitik, padatan diubah menjadi partikel koloid dengan bantuan aliran listrik 

tegangan tinggi. Saat membuat sol logam, dispersi elektrolit biasanya digunakan. 
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c. Dispersi Peptisasi 

Bahan kimia (elektrolit) digunakan dalam dispersi peptisasi untuk mengubah 

partikel kasar menjadi partikel koloid. Tujuannya adalah untuk mengubah partikel 

besar dan kasar menjadi partikel koloid. 

Koloid disiapkan dalam dispersi mekanis dengan pengadukan dan 

pengocokan (untuk cairan) atau penggilingan dan penggerusan (untuk padatan). 

Dispersi partikel ke dalam medium pendispersi terjadi setelah pembentukan partikel 

berukuran koloid. Dispersi partikel dari satu zat (fase terdispersi) ke seluruh zat atau 

larutan lain (fase kontinyu) inilah yang membentuk koloid itu sendiri. Sistem dispersi 

dengan ukuran partikel antara 1 dan 100 nm adalah koloid. Ukuran partikel ini 

menghasilkan partikel koloid yang dapat diamati dengan ultramikroskop tetapi tidak 

dapat dilihat dengan mata telanjang (Nadhifah, 2019). 

F. Scanning Elektron Microscope (SEM) 

Scanning electron microscope, juga dikenal sebagai SEM, menggunakan 

sinar elektron berenergi tinggi untuk memindai spesimen dalam pola raster 

pemindaian untuk membuat gambar. Menurut Lubis (2015), scanning electron 

microscope (SEM) memiliki resolusi 1 hingga 10 nm, lapang pandang 4 hingga 0,4 

mm, perbesaran 10 hingga 3.000.000 kali, dan rentang perbesaran 10 hingga 

3.000.000 kali. Elektron memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada cahaya. 

Sementara cahaya hanya memiliki resolusi 200 nm, elektron dapat mencapai resolusi 

hingga 0,1–0,2 nm. Sinyal yang berisi informasi tentang topografi permukaan 
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spesimen, komposisi, dan karakteristik lainnya, seperti konduktivitas listrik, 

dihasilkan saat elektron berinteraksi dengan atom dalam spesimen. 

Komponen utama scanning electron microscope meliputi: 

1. Senapan elektron biasanya terdiri dari filamen berbasis tungsten yang terbuat 

dari bahan yang mudah melepaskan elektron. 

2. Karena elektron bermuatan negatif dapat dibelokkan oleh medan magnet, 

lensa elektron bersifat magnetis 

3. Karena ukuran elektron yang sangat kecil dan ringan dalam sistem vakum, 

jika ada molekul udara lain, elektron yang bergerak menuju target akan 

dihamburkan oleh tumbukan sebelum mencapai target, membuat 

pemindahan molekul udara menjadi penting. 

Berikut ini adalah cara kerja mikroskop elektron pemindaian: 

1. Anoda mempercepat pancaran elektron yang dihasilkan oleh senapan 

elektron. 

2. Elektron diarahkan ke sampel oleh lensa magnetik. 

3. Koil pemindaian mengarahkan berkas elektron terfokus saat memindai 

seluruh sampel. 
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 Sampel akan melepaskan elektron baru ketika elektron mengenainya, 

yang akan diambil oleh detektor dan dikirim ke monitor (CRT).  

SEM menghasilkan sejumlah sinyal yang signifikan. Sinyal elektron 

sekunder dan karakteristik sinar-X dapat diperoleh dari refleksi inelastis, sedangkan 

sinyal elektron hamburan balik dapat diperoleh dari refleksi elastis (Sanjaya, 2014). 

Karena berkas elektron tidak perlu menembus sampel, dimensi sampel 

mikroskop elektron pemindaian hanya dibatasi oleh ukuran ruang sampel alat SEM. 

Pistol elektron yang menghasilkan berkas elektron, beberapa lensa elektromagnetik 

yang mengkondisikan berkas elektron, dan detektor untuk berbagai jenis berkas 

adalah komponen utama SEM. Secondary electron (SE), backscattered electron 

(BSE), dan sinar-x karakteristik hanyalah beberapa berkas yang akan dihasilkan dari 

interaksi antara sampel dan berkas elektron setelah mencapainya. File yang 

digunakan untuk mendapatkan citra SEM adalah SE dan BSE (Damar, 2018). 

Gambar 6. prinsip scanning electron microscope 
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DLS, SEM, dan TEM adalah teknik utama untuk menilai stabilitas vesikel 

fitosom mengenai perubahan ukuran dan bentuknya dalam interval waktu yang tepat. 

Scanning electron misroscope (SEM) dapat digunakan dalam mempelajari morfologi 

fitosom. Mempelajari morfologi permukaan fitosom seringkali merupakan cara 

penting untuk mendeteksi mekanisme jebakan dan kemungkinan adanya pengotor di 

permukaan(Babazadeh et al., 2017). 

Gambar 7. Hasil SEM (Scanning Electron Microscope) Morfologi Nanopartikel 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penilitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yaitu untuk 

mengetahui bentuk dari fitosom daun laruna (Chromolaena odorata L.). 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmasetik Jurusan Farmasi 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Mikrostruktur 

Universtas Muslim Indonesia.  

B. Pendekatan penelitian 

Pendekatan Pendekatan penelitian ini adalah eksperimental yaitu pembuatan 

fitosom untuk mengetahui bentuk dari fitosom daun laruna (chromolaena odorata l.).   

C. Instrument penelitian 

a. Alat  

Alat yang digunakan berupa SEM (Scanning Elektron Microscope) dan 

rotary evaporator. 

b. Bahan  

Bahan yang digunakan berupa aquadest, ekstrak daun laruna, etanol 70%, 

fosfatidilkolin, dan aseton. 
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D. Cara Kerja 

1. Penyiapan sampel 

a. Pembuatan Ekstrak Daun Laruna (Chromolaena odorata L.)  

Sampel daun laruna (Chromolaena odorata L.) diambil dari daerah Samata, 

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari. 

Daun yang digunakan adalah seluruh daun yang tidak rusak, tidak berjamur dan tidak 

berwarna kuning atau terlalu tua.  

Sampel yang telah diambil dan masih dalam kondisi segar kemudian 

disortasi basah untuk memisahkan sampel dari kotoran-kotoran, bagian tanaman yang 

rusak dan bagian tanaman lainnya. Setelah disortasi sampel dicuci dengan air sampai 

bersih. Setelah itu sampel dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, terlindung dari 

sinar matahari kemudian diserbukkan hingga menjadi simplisia. 

Simplisia diekstraksi dengan cara maserasi selama 3x24 jam. Sebanyak 300 

gram serbuk simplisia dimasukkan ke dalam toples kaca lalu direndam dengan 3 L 

etanol 70%. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya 

menggunakan penyaring kain kasa. Ampas diekstraksi kembali dengan penyari etanol 

70% yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini terus di lakukan hingga cairan 

penyari tampak bening atau minimal selama 3x24 jam. Ekstrak yang diperoleh 

kemudian dikumpul dan diuapkan penyarinya dengan alat rotary evaporator pada 

suhu 60℃ sampai diperoleh ekstrak yang kental dan kemudian dipekatkan (Wahyuni 

et al., 2020). 
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b. Pembuatan Fitosom Ekstrak Etanol Daun Laruna 

1. Pembuatan Fitosom  

Pembuatan fitosom yang mana fosfatidilkolin didispersikan dalam  aseton 50 

ml di dalam wadah tertutup. Ekstrak daun laruna dimasukkan ke dalam fase lipid dan 

dihomogenkan dengan magnetic stirrer dengan kecepatan 750 rpm selama 15 menit. 

Tabel berikut menunjukkan perbandingannya: 

Tabel 2. Konsentrasi pembuatan fitosom 

Konsetrasi fosfatidilkolin Konsentasi zat aktif 

0,25 1 gr 

0,50 1 gr 

0,75 1 gr 

  

Suspensi vesikel fitosom disimpan dalam lemari pendingin selama satu 

malam. Disentrifugasi dengan kecepatan 750 rpm selama 60 menit sebanyak 2 kali. 

2. Indentifikasi menggunakan SEM (Scanning Electron Microscope) 

Identifikasi karakteristik pada penelitian ini menggunakan alat scanning 

electron microscope (SEM) dimana yang dilakukan pertama yaitu ambil 1/4 bagian 

dari isi sampel di dalam cawan menggunakan spatula. Kemudian letakkan sampel 

diatas permukaan stage blok yang telah ditempel dengan karbon tip. Sampel yang 

telah ditempel ke stage blok, kemudian disemprot dengan udara menggunakan alat 

electric blower. Sebelum sampel diuji dengan alat SEM (Scanning electron 

microscope) terlebih dahulu dilakukan proses coating (pelapisan emas) menggunakan 
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alat smart coater pada sampel selama kurang lebih 1 menit. Langkah selanjutnya 

memasukkan stage blok carbon tip kedalam stage holder. Setelah itu mengunci baut 

stage holder pada masing –masing ujung sisinya menggunakan kunci „L‟. 

Selanjutnya nyalakan alat SEM tunggu selama ± 3 menit sampai alat sem selesai 

proses vacuumnya. Tekan tombol logo segitiga (Chamber Open Button) untuk 

membuka chamber alat SEM. Kemudian masukkan stage holder yang berisi sampel 

tadi ke dalam /ruang chamber. Tutup kembali ruang chamber nya dan sampel siap 

untuk di analisis dengan alat SEM (Scanning Electron Microscope) agar diketahui 

morfologinya. Spesimen terkena berkas elektron dengan diameter 5-10 nm. 

Hamburan balik dari berkas elektron, sinar-X, elektron sekunder, dan penyerapan 

elektron adalah semua hasil dari interaksi berkas elektron dengan spesimen. 

Gambar morfologi dibuat dengan menangkap elektron sekunder yang 

dilepaskan oleh spesimen. Sinyal elektron sekunder yang keluar ditangkap oleh 

detektor dan dikirim ke monitor. Gambar tipikal yang menunjukkan struktur 

permukaan spesimen akan ditampilkan di monitor. Selain itu, film hitam putih dapat 

digunakan untuk menangkap citra yang dipantau(Sumarjo et al., 2018). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Hasil ekstraksi daun laruna (Chromolaena odorata L.) 

Hasil ekstraksi dari simplisia daun laruna (Chromolaena odorata L.) 

ditunjukkan pada tabel berikut:  

Table 

3. 

Hasil 

ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.) 

 

 

 

2. Hasil SEM (Scanning Electron Microscope) 

 Hasil SEM (Scanning electron microscope) fitosom ekstrak daun laruna 

(Chromolaena odorata L.) menunjukkan bahwa fitosom yang dibuat berbentuk bulat 

No Pelarut 
Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 70% 300 174,689 58% 

Gambar 8. Hasil SEM berbentuk bulat padatan 
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padatan (sperichal). Bisa diketahui digambar: 

 

 

B. Pembahasan  

Ekstrak daun laruna dan fitokonstituennya mulai dikembangkan teknologi 

penghantarannya ke dalam tubuh melalui Drug Delivery System (DDS) dengan sistem 

partikulat seperti fitosom yang merupakan pengembangan dari liposom. Sistem 

penghantaran obat yang baik akan meningkatkan bioavailabilitas dan bioekivalensi. 

Lipid yang mengandung fitoaktif 3 alami diperlukan untuk pembentukan fitosom, dan 

fosfolipid kedelai sering berfungsi sebagai sumber lipid, ini karena 90% dari 

fosfolipid kedelai dapat diserap oleh tubuh, maka lebih aman untuk digunakan. 

Karena fosfolipid memiliki struktur yang sebanding dengan membran sel, maka 

fosfolipid merupakan pembawa yang berpotensi meningkatkan bioavailabilitas 

fitokonstituen (Babazadeh et al., 2017). 

Fosfatidilkolin juga dikenal sebagai lesitin, adalah komponen utama fitosom. 

Ini disebabkan oleh fakta bahwa fosfatidilkolin adalah komponen struktural utama 

dari membran biologis dalam tubuh. Hal ini memungkinkan untuk membawa obat 

melalui berbagai rute tanpa dipengaruhi oleh sifat kelarutannya. Tokoferol, lemak 

yang berfungsi sebagai antioksidan alami, terdapat dalam lesitin kedelai yang lebih 

murah dan lebih mudah diperoleh (Astuti et al., 2022).  

Polifenol, tanin, saponin, terpenoid, flavonoid (kalkon, flavon, flavonol, dan 

auron), alkaloid, dan glikosida sianogenik semuanya melimpah di daun laruna. 
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Antioksidan alami seperti polifenol dan flavonoid dapat ditemukan di berbagai 

macam tumbuhan. Flavon, flavonol, isoflavon, katekin, flavonol, dan chalkon adalah 

contoh flavonoid dengan sifat antioksidan. Konstituen daun laruna membuat tanaman 

ini bermanfaat. 

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Asyu'ara/26: 7 yang 

menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang 

bermanfaat dengan segala kekuasaan-Nya. 

مَْا نَْ كَ  َالَْ رْضِ ي  ر وْاَاِلَ  ن اۢ  ا و لَ َْ َ)َب  ت ْ كَ رِيْْ  كَُلَِّز وْج  اَمِنْ (٧فِي ْه   
Terjemahnya:  

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah 
menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” 

Hal itu dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. mengajak kita untuk 

belajar dari alam bahwa Allah SWT adalah satu-satunya. Hanya orang-orang yang 

membela budaya dan kebohongan yang menolak percaya pada kebesaran dan bahwa 

Allah SWT yang pantas disembah. Mereka akan mendapat petunjuk jika ingin 

mempertimbangkan keberadaan kekuatan-Nya di Bumi. Untuk menunjukkan bahwa 

Allah SWT Maha Kuasa menghidupkan atau menghidupkan kembali yang mati, 

maka Allah SWT telah menciptakan berbagai tumbuhan yang bermanfaat 

memberikan manfaat (Shihab, 2012: 11). 

Manfaat yang dikandungnya, membuat tumbuhan dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana pengobatan atau biasa disebut sebagai obat alami. Salah satu 

tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat alami adalah daun laruna. Daun 
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laruna (Chromolaena odorata L.) asal daerah Samata Kabupaten Gowa Sulawesi 

Selatan menjadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Pagi hari digunakan 

untuk pengambilan sampel. Semua daun yang digunakan merupakan daun yang tidak 

rusak, berjamur, menguning, atau terlalu tua. 

Metode maserasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengekstrak. 

Maserasi adalah teknik ekstraksi dengan cara merendam zat dalam pelarut yang 

sesuai dengan senyawa aktif yang akan diekstraksi, baik dengan atau tanpa 

pemanasan. Waktu, suhu, jenis pelarut yang digunakan, rasio bahan terhadap pelarut, 

dan ukuran partikel semuanya berdampak pada proses ekstraksi. Perbedaan tekanan 

antara bagian luar dan dalam sel akan menyebabkan dinding sel dan membran sel 

rusak selama proses perendaman sehingga metabolit sekunder di dalam sitoplasma 

larut dalam pelarut organik. Jumlah sel yang rusak dan bahan aktif yang terlarut akan 

meningkat seiring dengan bertambahnya waktu maserasi akibat kontak pelarut yang 

lama dengan bahan. Metode ekstraksi maserasi memiliki keunggulan yaitu menjamin 

zat aktif yang diekstraksi tidak akan rusak (Chairunnisa et al., 2019). Pada penelitian 

ini simplisia diekstraksi dengan cara maserasi selama 3x24 jam. Sebanyak 300 gram 

serbuk simplisia dimasukkan ke dalam toples kaca lalu direndam dengan 3 L etanol 

70%. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya menggunakan 

penyaring kain kasa. Ampas diekstraksi kembali dengan penyari etanol 70% yang 

baru dengan jumlah yang sama. Hal ini terus di lakukan hingga cairan penyari tampak 

bening atau minimal selama 3x24 jam. Ekstrak yang diperoleh kemudian dikumpul 



45 
 

 

dan diuapkan penyarinya dengan alat rotary evaporator pada suhu 60 ℃ sampai 

diperoleh konsentrat yang kental dan kemudian dipekatkan. 

Dengan memilih pelarut yang tepat, flavonoid dan senyawa fenolik dapat 

disaring secara efisien dari sumbernya. Jika konsentrasi, suhu, waktu, dan pemilihan 

metode ekstraksi tepat, penggunaan pelarut etanol dapat optimal. Laju disolusi dan 

ekstraksi dapat dipercepat dengan meningkatkan konsentrasi etanol. Tingkat ekstraksi 

komponen target sedikit menurun ketika konsentrasi etanol lebih besar dari 70%. Ini 

mungkin karena, pada konsentrasi etanol yang lebih tinggi, denaturasi protein 

meningkatkan resistensi difusi (Hakim Ali Rakhman, 2020). Etanol 70% adalah 

pelarut universal yang dapat melarutkan senyawa polar dan non-polar. Ini juga 

memiliki beberapa manfaat, seperti tidak beracun, netral, baik menyerap, 

pencampuran dengan air dalam rasio apapun, meningkatkan stabilitas bahan obat 

herbal dalam larutan, dan tidak memerlukan banyak panas untuk berkonsentrasi. 

Biasanya, etanol digunakan sebagai pelarut bersamaan dengan pelarut lain, khususnya 

air (Voight, 1995).  

Adanya kandungan fenolik, flavonoid, tanin, dan proantosianin pada 

tumbuhan kaya antioksidan dapat dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit, 

termasuk konsumsi antioksidan alami untuk mengatasi penyakit degeneratif 

(Wardhani et al., 2018 : 138). Untuk pengobatan yang akan datang, penerapan 

nanopartikel sebagai sistem penghantaran obat memiliki potensi yang sangat besar. 

Pada obat herbal, penggunaan sistem penghantaran juga bertujuan untuk 

meningkatkan kelarutan, stabilitas, keamanan, aktivitas farmakologis, penghantaran 
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bertahap, dan perlindungan dari degradasi fisik dan kimia. Produk alami harus 

memiliki keseimbangan yang baik antara sifat hidrofilik, yang memungkinkannya 

larut dalam cairan saluran pencernaan, dan sifat lipofilik, yang memungkinkannya 

melintasi biomembran lipid, untuk bioavailabilitas yang baik. Polifenol, misalnya, 

merupakan bahan alami yang larut dalam air namun sulit diserap. Ukuran dan 

distribusi, morfologi, muatan permukaan, dan efisiensi penjerapan adalah semua 

aspek karakterisasi nanopartikel (Ningsi et al., 2013).  

Pada pembuatan fitosom yang mana fosfatidilkolin selain bertindak sebagai 

pembawa, fosfatidilkolin memiliki beberapa atribut terapeutik yang memberikan efek 

positif ganda bila diterapkan dalam fitosom untuk formulasi. Molekul fosfolipid 

memberikan kelarutan ganda dan bertindak sebagai pengemulsi yang efektif. Molekul 

fosfolipid adalah kendaraan potensial untuk meningkatkan kemampuan bioavaibilitas 

senyawa fitoaktif karena komposisi strukturalnya yang mirip dengan komposisi 

membran sel, menjadikannya cocok dengan sistem fisiologis. Fosfatidilkolin yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu fosfatidilkolin yang terbuat dari kedelai. 

Fosfatidilkolin (PC)-derivat  Soya  kedelai  (Glycine  max)-phospholipid  yang  

umum digunakan  dalam  sintesis  fitosom. Sebagai  molekul  amfifilik, 

fosfatidilkolin larut dalam air dan lipid dengan fosfatidilkolin bersifat lipofilik dan 

kolin bersifat hidrofilik. Aktivitas fitosom dalam memberikan efek klinis tergantung 

pada konsentrasi fosfatidilkolin dan dosis fitokonstituen, selain  sebagai  fosfolipid, 

fosfatidilkolin  memiliki  aplikasi  klinis  sebagai  hepatoprotektor  baik  akut maupun 
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kronik, untuk pengobatan intravena fat embolism pada pasien dengan polytraumatized 

dengan gangguan metabolisme (Fauziyah et al, 2022).  

Dalam pembuatan fitosom disini digunakan metode dispersi mekanik dan 

penguapan pelarut. Didispersikan fosfatidilkolin sebanyak 0,25; 0,50; 0,75 dalam  

aseton 50 ml di dalam wadah tertutup. Dimasukkan ekstrak daun laruna ke dalam fase 

lipid dan dihomogenkan dengan magnetic stirrer dengan kecepatan 750 rpm selama 

15 menit. Perbandingan fosfatidilkolin 0,25 g, 0,50 g, dan 0,75 g dalam 1 g ekstrak. 

Selanjutnya, disimpan suspensi vesikel fitosom selama satu malam dalam lemari 

pendingin. Vesikel fitosom stabil pada penyimpanan suhu 2
o
C-8

o
C. Vesikel fitosom 

disentrifugasi dengan tujuan untuk memisahkan obat yang tidak terjerap dengan 

kecepatan 750 rpm selama 60 menit sebanyak 2 kali.  

Dari pengujian ketiga konsentrasi fosfatidilkolin tersebut, didapatkan hasil 

terbaik pada konsentrasi fosfatidilkolin 0,25g yang dimana pada konsentrasi 0,5, dan 

0,75 endapannya sangat padat. Ini mengacu pada proses pemisahan dalam 

sentrifugasi, di mana partikel dengan kerapatan lebih besar atau sama dengan pelarut 

mengendap atau mengalami pengendapan, sedangkan partikel dengan kerapatan lebih 

rendah dari pelarut mengapung ke atas karena kerapatan tinggi, menyebabkan partikel 

bergerak lebih cepat dan mengendap. Partikel akan tetap seimbang dalam larutan jika 

tidak ada perbedaan densitas (kondisi isoponik)  (Nugroho, 2013). Peningkatan 

konsentrasi juga akan cenderung meningkatkan ukuran vesikel dan terjadinya 

tumbukan fisik atau elektrostatik yang lebih jelas sehingga terjadi perubahan 

pergerakan partikel dan memperbesar ukuran vesikel. Ukuran vesikuler dan 
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kecepatan rotasi keduanya akan meningkat dengan peningkatan konsentrasi lesitin. 

Aseton digunakan dalam produksi fitosom ini karena fosfolipid dapat dipisahkan 

menggunakan aseton, kloroform, dan metanol (Nuriza Putri et al., 2018).  

Untuk uji karakteristik pada penelitian ini digunakan scanning electron 

microscope (SEM) dengan spesifikasi spesifikasi bentuk bulat padatan (spherical) 

(Febriyanti et al., 2018). Menggunakan scanning electron microscope, scanning 

electron microscope (SEM) dapat melihat morfologi permukaan, bentuk kristal, 

nanopartikel terdispersi dan teraglomerasi, dan fungsionalisasi permukaan. SEM 

mampu memeriksa setiap partikel individu, termasuk agregat partikel. Akibatnya, 

teknik ini dianggap sebagai pengukuran ukuran partikel yang akurat (Singh, 

2016:126). Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan SEM maka 

diperoleh hasil pada pembesaran 40X dan 300X di dapatkan ukuran rata-rata partikel 

500 µm dan 100 µm dengan morfologi fitosom berbentuk bulat padatan (spherical). 

Selanjutnya pada pembesaran 1000X dan 3000X didapatkan ukuran rata-rata partikel 

20 µm dan 10 µm dengan morfologi fitosom berbentuk bulat padatan (spherical). 

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa fitosom yang dibuat telah memenuhi 

spesifikasi morfologi yaitu berbentuk bulat padatan (spherical).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Didasarkan riset sudah dikerjakan, diperoleh kesimpulan yaitu:  

1. Ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.) dapat dibuat menjadi fitosom pada 

konsentrasi fosfatidilkolin 0,25g.  

2. Hasil yang didapatkan menunjukkan telah memenuhi dengan morfologi fitosom 

yang berbentuk bulat padatan (spherical). 

B. Saran  

Diharapkan dilakukan pengujian efisiensi penjerapan dan penelitian lanjutan 

agar didapatkan hasil dari karakteristik nanopartikel sehingga pemanfaatan dari 

nanopartikel mendapatkan efek yang maksimal.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja  

a.  Preparasi Sampel 

 

 

 

Daun laruna yang tidak rusak, tidak berjamur dan tidak berwarna 
kuning atau terlalu tua dipisahkan dari batangnya kemudian dicuci 

bersih dengan air mengalir 

Dikeringkan dilemari pengering 

Diserbukkan hingga menjadi simplisia 

Diekstraksi 
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b. Esktraksi sampel  

  

 

 

 

Serbuk simplisia sebanyak 300 gram dimasukkan 
dalam wadah maserasi 

Direndam dengan memasukkan 1000ml pelarut 
etanol 70% 

Ditutup wadah dan didiamkan selama 24 jam dalam ruangan terlindung dari 
cahaya 

Dilakukan penyaringan ke dalam wadah penampung dengan kertas saring 

Direndam kembali ampasnya dengan pelarut etanol 70% 1000 ml dan dilakukan 
pengulangan hingga penyari tampak bening  

Dipekatkan ekstrak cair menggunakan rotary evaporator (T = 600c) sehingga 
dihasilkan ekstrak kental 
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c. Pembuatan Fitosom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didispersikan dengan fosfatidilkolin pada 
konsentrasi 0,25,0,5, dan 0,75 g ke dalam aseton 

50 mL 

Dimasukkan ekstrak daun laruna sebanyak 1 g 
ke dalam fase lipid 

Dihomogenkan dengan pengaduk magnetik  pada  kecepatan  750 rpm 
selama 15 menit hingga membentuk lapisan koloidal 

Disimpan suspensi vesikel fitosom dalam lemari pendingin selama satu malam 

Disentrifugasi dengan kecepatan 750 rpm selama 60 menit sebanyak 2 kali 
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d. Scanning electron microscope (SEM) 

 

 

 

 

 

 

Dikeringkan fitosom hasil sentrifugasi 

Dibuka tempat penyimpanan spesimen, lalu memutar knop berlawanan arah 
jarum jam untuk mengeluarkan plat kaca tempat menyimpan spesimen 

diletakkan pada plat kaca spesimen kering dengan dimensi tinggi < 1 cm dan 
diameter < 3 cm 

Diputar kembali knop searah putaran jarum jam untuk mengembalikan tempat spesimen 
ke posisi semula 

Ditutup kembali penutup tempat spesimen hingga lampu penutup mati  

Ditunggu hasil yang akan muncul pada layar monitor dan didapatkan hasil 
berupa foto dengan berbagai pembesaran 
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Lampiran 2. Surat Izin dan Etik 

a. Surat izin Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia 
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b. Surat Izin Penelitian di Laboratorium Kimia Analisis  
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       c. Keterangan Layak Etik 
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Lampiran 3. Gambar Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hasil SEM pembesaran 40X Gambar 10. Hasil SEM pembesaran 300X 

Gambar 11. Hasil SEM pembesaran 3000X Gambar 12. Hasil SEM pembesaran 1000X 
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Gambar 13. Daun laruna 

(Chromolaena odorata l.) 

Gambar 14. Proses pengeringan 

Gambar 15. Proses ekstraksi 

Gambar 17. Hasil Sentrifugasi 

Gambar 16. Rotary evaporator 
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Gambar 18. Fosfatidilkolin 

 

Gambar 19. Sampel fitosom 

 

Gambar 20. Alat SEM 

 

Gambar 21. Campuran fosfatidilkolin dan 

ekstrak 
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Gambar 23. Stage Holder 

 

Gambar 25. Alat SEM terbuka 

 

Gambar 24. Stage blok di masukkan ke 

dalam stage holder 

Gambar 22. Sampel dimasukkan 

ke stage blok 
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