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ABSTRAK 

Nama  : Fitrawati Amalia Ashar 

NIM  : 70100118049 

Judul Skripsi : Formulasi, Uji Aktivitas, dan Uji Stabilitas Fisik Krim Tabir 

Surya Ekstrak Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber 

Zerumbet (L). Roscoe Ex Sm) 

 

 Telah dilakukan penelitian tentang formulasi dan penentuan potensi tabir 

surya dari krim ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber Zerumbet 

(L). Roscoe Ex Sm). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi 

ekstrak rimpang lempuyang gajah yang efektif dalam formulasi sediaan krim tabir 

surya, mengetahui karakteristik fisik sediaan krim tabir surya, serta potensi 

rimpang lempuyang gajah sebagai tabir surya terkait nilai SPF, persen transmisi 

eritema, dan persen transmisi pigmentasi. Krim dibuat dalam 3 formula dengan 

variasi konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 3% (F1), 6% (F2), 9% (F3). 

Uji stabilitas fisik menggunakan metode cycling test dengan cara menyimpan 

sediaan pada suhu 4°±2°C selama 24 jam lalu menyimpannya pada suhu 

40°±2°C), selama 24 jam, waktu penyimpanan pada dua suhu yang berbeda 

tersebut dianggap sebagai satu siklus dan dilakukan selama 12 hari. Parameter 

stabilitas adalah pengamatan organoleptis, homogenitas, daya sebar, pH, 

viskositas dan hasil uji cycling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga 

formulasi krim stabil selama penyimpanan. Kemudian diukur efektivitas tabir 

surya dari sediaan berdasarkan nilai SPF, persen transmisi eritema, serta persen 

transmisi pigmentasi. Hasil menunjukkan bahwa ketiga krim memenuhi 

persyaratan evaluasi fisik sediaan krim yang baik, serta memiliki aktivitas tabir 

surya yakni F1 dengan nilai SPF 11,332 memberi efek proteksi maksimal, F2 

dengan nilai SPF 13,128 memiliki efek proteksi maksimal, serta F3 dengan nilai 

SPF 20,689 memberi efek proteksi ultra. Ketiga krim memiliki nilai persen 

eritema <1 maka digolongkan dalam kategori sunblock. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa F1, F2, F3 memiliki aktivitas tabir surya. 

 

 

 

 

Kata Kunci : Zingiber zerumbet (L). Roscoe ex Sm, Tabir Surya,  Transmisi 

Eritema, Transmisi Pigmentasi, Spektrofotometer UV-Vis 
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ABSTRACT 

Name : Fitrawati Amalia Ashar  

NIM  : 70100118049  

Title  : Formulation, Activity Test, and Physical Stability Test Sunscreen Cream 

Ethyl Acetate Extract Lempuyang Gajah Rhizome (Zingiber zerumbet (L). 

Roscoe ex Sm) 

 

 Research has been carried out on the formulation and determination of 

sunscreen potency from ethyl acetate extract cream of emptying elephant rhizome 

(Zingiber zerumbet (L). Roscoe ex Sm). This study aims to determine the 

effective concentration of lempuyang elephant rhizome extract in the formulation 

of sunscreen cream preparations, to determine the physical characteristics of 

sunscreen cream preparations, as well as the potential of lempuyang elephant 

rhizome as a sunscreen in terms of SPF value, percentage of erythema 

transmission, and percentage of pigmentation transmission. The cream was made 
in 3 formulas with varying concentrations of elephant lempuyang rhizome extract 

3% (F1), 6% (F2), and 9% (F3). Physical stability test using the cycling test 

method by storing the preparation at 4° ± 2°C for 24 hours and then storing it at 

40° ± 2°C), for 24 hours, storage time at two different temperatures is considered 

as one cycle and carried out for 12 days. Stability parameters are organoleptic 

observations, homogeneity, spreadability, pH, viscosity, and cycling test results. 

The results showed that the three cream formulations were stable during storage. 

Then measured the effectiveness of the sunscreen from the preparation was based 

on the SPF value, the percentage of erythema transmission, and the percentage of 

pigmentation transmission. The results showed that the three creams met the 

requirements for a good physical evaluation of cream preparations, and had 

sunscreen activity, namely F1 with an SPF value of 11,332 giving a moderate 

protective effect, F2 with an SPF value of 13,128 having a moderate protective 

effect, and F3 with an SPF value of 20,689. All three creams gives a moderate 

protective effect. The three creams have a percentage value of erythema <1, so 

they are classified in the sunblock category. So it can be concluded that F1, F2, 

and F3 have sunscreen activity. 

 

 

 

 

Keywords : Zingiber zerumbet (L). Roscoe ex Sm, Sunscreen, Erythema 

Transmission, Pigmentation Transmission, UV-Vis 

Spectrophotometer
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kulit merupakan bagian tubuh manusia yang membantu melindungi tubuh 

dari kotoran, debu dan sinar matahari. Seringkali kita tidak memperhatikan 

kesehatan kulit ketika tidak terasa kasar atau teriritasi. Kulit membutuhkan 

kelembapan dan vitamin D yang cukup, yang diproduksi tubuh di bawah pengaruh 

sinar matahari. Namun perlu diperhatikan bahwa sinar matahari yang 

mengandung sinar UV-A dan UV-B juga dapat menyebabkan masalah kulit jika 

kulit yang terpapar dibiarkan tidak terlindungi. Sinar matahari dapat menimbulkan 

gelapnya kulit, membakar kulit, dan dapat  meningkatkan risiko kanker kulit 

(Amini et al., 2020). 

Paparan sinar matahari yang berlebihan dapat diatasi dengan beberapa 

cara, salah satunya adalah penggunaan tabir surya. Tabir surya adalah produk 

kosmetik yang dapat mencegah sinar UV menembus kulit (Salwa et al., 2020). 

Mekanisme kerja yang dimiliki tabir surya yaitu dengan memantulkan dan 

membiaskan sinar UV yang dipancarkan matahari (Abdiana & Anggraini, 2017). 

Tabir surya dapat menyerap minimal 85% sinar matahari pada panjang gelombang 

290-320 nm untuk UV-B tetapi memancarkan cahaya lebih dari 320 nm untuk 

UV-A (Alhabsyi & Suryanto, 2014). 

Selama dekade terakhir, telah terjadi peningkatan penggunaan fitokimia 

antioksidan dalam tabir surya. Secara umum, aktivitas antioksidan yang dimiliki 

tanaman karena mengandung senyawa metabolit sekunder / bahan aktif, antara 
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lain flavonoid, fenol, tanin, antosianin. Antioksidan merupakan senyawa yang 

dapat melawan radikal bebas. Senyawa antioksidan bekerja dengan mendonorkan 

elektron ke radikal bebas yang tidak stabil, sehingga radikal bebas tersebut 

menjadi netral dan tidak lagi mengganggu metabolisme tubuh (Rahmi, 2017). 

Antioksidan dari sumber alami menawarkan kemungkinan baru dalam 

pengobatan, perawatan dan pencegahan penyakit akibat sinar UV (Ashari, 2020).  

 Zingiber zerumbet L. adalah spesies tumbuhan dari famili Zingiberaceae 

yang  tumbuh di daerah tropis. Rimpang tanaman ini merupakan bahan utama 

dalam obat tradisional Indonesia yang terkenal seperti jamu dan memiliki banyak 

khasiat yang dapat membantu meredakan nyeri, menjernihkan darah, menambah 

nafsu makan dan mengobati epilepsi. Di beberapa bagian Prefektur Okinawa, 

Jepang, rimpangnya digunakan sebagai bahan makanan yang berkhasiat bagi 

ginjal (Nakatani et al., 2014). Pemanfaatan lempuyang gajah sebagai bahan obat 

terkait dengan kandungan metabolit sekunder yang dimiliki. Rimpang lempuyang 

gajah dilaporkan mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol dan 

essensial oil (Silalahi, 2018). 

 Tabir surya alami seperti senyawa fenolik yang ditemukan pada tanaman, 

dapat membantu melindungi jaringan tanaman dari kerusakan akibat radiasi 

matahari (Salwa et al., 2020). Flavonoid memiliki potensi sebagai tabir surya 

karena mengandung gugus kromofor yang biasanya memberi warna pada 

tanaman. Gugus kromofor adalah sistem aromatik terkonjugasi yang menyerap 

cahaya kuat pada panjang gelombang UV (Putri et al., 2019). Senyawa fenolik 

khususnya flavonoid dan tanin memiliki efek  protektif dari sinar matahari karena 
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gugus kromogenik (ikatan  tunggal terkonjugasi) mampu menyerap sinar UV-A 

dan UV-B (Ismail et al., 2014). 

Berdasarkan penelitian Rima Amaliah (skripsi belum diterbitkan), nilai 

IC50 ekstrak rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe e x Sm) 

terhadap DPPH berada pada konsentrasi 20ppm, 40ppm, 60ppm, 80ppm dan 

100ppm pada ekstrak etil asetat sebesar 69.476 ppm. Aktivitas antioksidan yang 

diamati terutama disebabkan oleh kandungan total fenolik dan flavonoid rimpang 

lempuyang gajah (Bhavesh et al., 2013). Potensi antioksidan kuat yang dimiliki 

ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah memungkinkan pembuatannya dalam 

bentuk tabir surya yang mampu melawan radikal bebas akibat paparan sinar 

matahari.  

Sediaan kosmetik berbahan dasar ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti tabir 

surya banyak diminati masyarakat karena adanya kekhawatiran akan efek samping 

kosmetik berbahan dasar bahan aktif tabir surya sintetik (Daud & Musdalipah, 

2018). Saat ini banyak produk tabir surya dalam berbagai bentuk sediaan yang 

beredar di masyarakat. Salah satunya adalah bentuk sediaan krim. Krim 

merupakan salah satu bentuk sediaan kosmetik yang banyak diminati oleh 

masyarakat. Sifat fisik dan stabilitas formulasi topikal menentukan keefektifan 

formulasi semipadat bila diterapkan pada kulit. Selain itu sediaan krim ini mudah 

dibilas, tidak lengket, melembabkan kulit dan merupakan sediaan yang mudah 

dioleskan  (Wiranto, 2021). 
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Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk kosmetik yang berasal 

dari bahan yang aman dan alami menjadi salah satu pertimbangan dalam 

pengembangan produk tabir surya yang berasal dari tumbuhan.  

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian untuk mengembangkan 

formulasi tabir surya yang mengandung ekstrak aktif etil asetat rimpang 

lempuyang gajah yang efektif dan stabil secara fisik.  

B. Rumusan Masalah 

1. Berapa konsentrasi ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet (L). Roscoe ex Sm) yang efektif sebagai tabir surya? 

2. Bagaimana stabilitas fisik sediaan krim tabir surya dari ekstrak etil asetat 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L). Roscoe ex Sm)? 

C.  Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.  Definisi Operasional 

a. Formulasi 

 Formulasi adalah merumuskan atau menyusun sesuatu untuk menjadi 

bentuk yang tepat. Hal ini berarti bahwa formulasi suatu sediaan berasal dari 

bahan-bahan tertentu yang dibuat menjadi suatu sediaan.  

b. Krim 

 Krim adalah sediaan setengah padat untuk pemakaian bagian luar yang 

mengandung ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) 

Roscoe ex Sm. 
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c. Tabir surya 

Tabir surya merupakan bahan-bahan kosmetik yang secara fisik atau kimia 

dapat menghambat penetrasi sinar UV matahari masuk ke dalam kulit.  

d. Ekstrak rimpang lempuyang gajah 

Ekstrak rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm) 

adalah ekstrak kental yang diperoleh dari proses ekstraksi maserasi rimpang 

lempuyang gajah menggunakan pelarut etil. 

e. Stabilitas fisik  

Stabilitas fisik merupakan stabilitas krim yang dinilai berdasarkan 

parameter organoleptik, homogenitas, pH, viskositas, serta daya sebar. 

f. Etil asetat 

Etil asetat dengan rumus molekul (CH3COOC2H5) adalah salah satu bahan 

kimia yang digunakan sebagai bahan pelarut terutama dalam industri farmasi dan 

kosmetik. 

2.    Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah formulasi dan uji 

potensi sediaan krim tabir surya ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah  

(Zingiber zerumbet (L). Roscoe ex Sm) 

D.    Kajian Pustaka 

1. Tahun 2019 telah dilakukan penelitian yang berjudul “Standardisasi Ekstrak 

Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber Zerumbet Smith)” oleh Dedi Hanwar, 

Oki Elisafitri, Andi Suhendi dan didapatkan hasil bahwa ekstrak mengandung 
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senyawa terpenoid, flavonoid, dan alkaloid dan kadar zerumbon pada 

tanaman lempuyang gajah sebesar 2,53 ± 0,24% b/b. 

2. Dalam jurnal “ In Vitro Antioxidant and Antiglycation Activity of Zingiber 

Zerumbet (Wild Zinger) Rhizome Extract ” oleh Vaghasiya D. Bhavesh dkk. 

pada tahun 2013 menyebutkan bahwa ekstrak etil asetat Zingiber zerumbet 

rimpang (ZZE) menunjukkan adanya fenol, flavonoid dan terpenoid. ZZE 

memiliki kandungan fenolik total 331,93±1,23 mg/ml setara asam galat dan 

kandungan flavonoid total setara dengan 198±2,65 mg/ml kuersetin. ZZE 

juga menunjukkan aktivitas antioksidan total yang signifikan (86,04±0,98 

mg/ml setara asam askorbat).  

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Emma Susanti dan Susi Lestari pada 

tahun 2019 dengan judul “Uji Aktivitas Tabir Surya Ekstrak Etanol 

Tumbuhan Sembung Rambat (Mikania Micrantha Kunth) Secara In Vitro” 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Uji aktivitas tabir surya dilakukan 

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

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

transmisi eritema (%Te) serta kategori tabir surya pada konsentrasi 100, 150, 

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

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

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

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

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

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

sediaan tabir surya alami yaitu pada konsentrasi 250 ppm. 

E. Tujuan Peneltian 

1. Menentukan konsentrasi ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L). Roscoe ex Sm) yang efektif sebagai tabir surya 

2.  Menentukan stabilitas fisik sediaan krim tabir surya dari ekstrak etil asetat 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L). Roscoe ex Sm) 

F.  Manfaat Penelitian 

1.  Diperoleh krim ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah yang 

berpotensi sebagai tabir surya 

2. Diperoleh data ilmiah konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah dalam 

sediaan yang dapat memberikan potensi tabir surya yang baik dan 

mendukung menunjang pengembangan dan penerapannya, khususnya 

dalam ilmu farmasi  

3. Meningkatkan nilai ekonomis ekstrak rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet (L.) Roscoe ex Sm sebagai bahan alami dari produk kecantikan 
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Gambar 1. (A) Daun , (B) Rimpang Lempuyang Gajah 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Silalahi, 2018) 

1. Klasifikasi (Lianah, 2020) 

Regnum :  Plantae 

Divisi  :  Spermatophyta 

Subdivisi :  Angiospermae 

Kelas  :  Monocotyledonae 

Ordo  :  Zingiberales 

Famili  :  Zingiberaceae 

Genus  :  Zingiber 

Spesies :  Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 

2.  Nama Daerah (Mariastuty, 2002) 

a. Daerah Malaya : lampuyang gajah, lampuyang kapur, lampuyang kebo 
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b. Sunda : lampuyang badak 

c. Madura : lampuyang paek 

d. Jawa : lempuyang gajah, lempuyang kapur, lempuyang kebo   

3.   Deskripsi 

 Lempuyang gajah merupakan herba tahunan (abadi) dan hidupnya 

berumbi. Batang semu setinggi 1-2 m, warna hijau, batang terdiri dari kumpulan 

pelepah daun. (Lianah, 2020). Tulang daun utama lempuyang gajah memiliki 

ikatan pembuluh sebanyak 10 buah, banyak kristal silika pada jaringan bunga 

karang, sel jaringan palisade membesar dengan ukuran 25-37,5 x 12,5–15 µm, 

jumlah sel epidermis pada bagian abaksial daun lebih dari 175 buah/satuan. 

Lempuyang gajah dapat dikenali dengan adanya pulvinus di antara dasar tangkai 

daun (petiole) dan lidah daun (ligule) (Silalahi, 2018). 

Rimpangnya berbau aromatik, pedas, dengan rasa seperti mentol dan 

sedikit pahit. Rimpang agak pipih atau agak lonjong, ujung cabang pendek, tiap 

cabang memiliki kepala putik sepanjang 7-18 cm dan tebal 2,5-5 cm. Bagian 

luarnya berwarna coklat hingga kuning pucat dan berkerut memanjang, 

meninggalkan retakan yang tidak rata dan berserat (Hanwar, 2009). 

4.   Uraian senyawa kimia 

Pemanfaatan Zingiber zerumbet sebagai bahan obat berhubungan dengan 

kandungan metabolit sekundernya. Sebagai bahan obat rhizoma dari Zingiber 

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

anti mikroba. Rhizoma Zingiber zerumbet dilaporkan mengandung alkaloid, 

saponin, flavonoid, poliphenol dan essensial oil. Metabolit sekunder yang 
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dihasilkan tumbuhan digunakan manusia untuk berbagai tujuan, salah satu di 

antaranya sebagai obat. Tumbuhan menyimpan metabolit sekundernya pada 

organ-organ yang berbeda, tergantung fungsi dari metabolit sekunder tersebut. 

Sebagai contoh klorofil disimpan terutama di bagian daun, sedangkan antosianin 

sebagian besar disimpan di bagian bunga. Zingiberaceae sebagian besar 

menyimpan metabolit sekundernya khusunya minyat atsiri pada bagian 

rhizomanya (Silalahi, 2018). 

B. Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat melawan radikal bebas. 

Radikal bebas dihasilkan oleh berbagai faktor seperti asap, debu, polusi dan 

kebiasaan makan fast food yang tidak seimbang antara karbohidrat, protein dan 

lemak. Senyawa antioksidan mendonorkan elektron ke radikal bebas yang tidak 

stabil, sehingga radikal bebas tersebut dapat dinetralkan dan tidak lagi 

mengganggu metabolisme tubuh  (Rahmi, 2017). 

Sumber antioksidan alami dapat ditemukan pada banyak makanan seperti 

buah-buahan, rempah-rempah, teh, coklat, daun-daunan, biji-bijian, sayur-

sayuran, enzim dan protein. Secara umum aktivitas antioksidan disebabkan karena 

tanaman ini mengandung metabolit sekunder/senyawa aktif antara lain flavonoid, 

fenol, tanin dan antosianin (Rahmi, 2017). 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menyerap atau menetralkan 

radikal bebas untuk membantu mencegah penyakit degeneratif seperti penyakit 

kardiovaskular, karsinogenesis dan penyakit lainnya. Antioksidan adalah zat yang 

dibutuhkan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan 
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radikal bebas pada sel normal, protein dan lemak. Senyawa ini memiliki struktur 

molekul yang dapat mendonorkan elektron ke molekul radikal bebas tanpa 

mempengaruhi aktivitasnya dan dapat mencegah reaksi berantai radikal bebas 

(Parwata, 2016) 

Dalam melawan bahaya radikal bebas, baik radikal bebas eksogen maupun 

endogen, tubuh manusia telah menyiapkan penangkal berupa sistem antioksidan 

yang terdiri dari 3 golongan, yaitu :  

1. Antioksidan primer ialah antioksidan yang mencegah pembentukan 

radikal bebas baru. Antioksidan ini termasuk transferin, feritin, albumin. 

2. Antioksidan sekunder ialah antioksidan yang menangkap radikal bebas 

dan menghentikan pembentukan radikal bebas. Antioksidan ini termasuk 

Superoxide Dismutase (SOD), Glutathion Peroxidase (GPx) dan katalase. 

3. Antioksidan tersier, atau enzim perbaikan, adalah antioksidan yang 

bekerja untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak akibat radikal bebas. 

Antioksidan ini termasuk reduktase metionin sulfosida, reduktase metionin 

sulfosida, enzim perbaikan DNA, protease, transferase, dan lipase.   

Berdasarkan sumber antioksidan yang dapat digunakan oleh manusia, 

dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Antioksidan yang diproduksi dalam tubuh manusia dikenal sebagai 

antioksidan endogen atau enzim antioksidan superoksida dismutase (SOD), enzim 

glutathione peroksidase (GPx), dan katalase (CAT). 
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2. Antioksidan sintetik banyak terdapat pada makanan seperti butylated 

hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), propyl ether dan tert-

butylated hydroxyquinone (TBHQ). 

3. Antioksidan alami diperoleh dari bagian tanaman seperti kayu, kulit 

kayu, akar, daun, buah, bunga, biji dan serbuk sari, seperti vitamin A, vitamin C, 

vitamin E dan senyawa fenolik (flavonoid)  (Parwata, 2016). 

Antioksidan memiliki dua fungsi tergantung pada mekanisme kerjanya. 

Fungsi pertama merupakan fungsi utama dari antioksidan yaitu sebagai donor 

atom Hidrogen. Antioksidan (AH) yang memiliki fungsi utama ini sering disebut 

sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat dengan cepat memberikan atom 

hidrogen ke radikal lipid (R*, ROO*) atau mengubahnya menjadi bentuk yang 

lebih stabil, sementara turunan radikal antioksidan (A*) lebih stabil daripada 

radikal lipid. Fungsi lain yang merupakan fungsi sekunder dari antioksidan yaitu 

memperlambat laju autoksidasi melalui beberapa mekanisme selain mekanisme 

yang memutus rantai autoksidasi dengan mengubah radikal lipid menjadi bentuk 

yang lebih stabil  (Restika, 2017). 

C. Tabir Surya 

Paparan Paparan sinar matahari yang berlebihan menyebabkan jaringan 

epidermis kulit tidak mampu melawan agen berbahaya seperti terjadi dermatitis 

ringan hingga kanker kulit. Oleh karena itu diperlukan perlindungan fisik dengan 

menutupi tubuh, misalnya menggunakan payung, topi atau jaket, dan pelindung 

dari bahan kimia, seperti tabir surya. Tabir surya dapat menyerap setidaknya 85% 

sinar matahari pada panjang gelombang antara 290 - 320 nm untuk UV-B tetapi 
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memancarkan cahaya pada panjang gelombang di atas 320 nm untuk UV-A 

(Alhabsyi & Suryanto, 2014). Tabir surya memiliki dua cara berbeda untuk 

melindungi kulit. Pertama, tabir surya dapat memantulkan sinar UV untuk 

mencegahnya mencapai kulit. Tabir surya lain dapat menyerap sinar UV sebelum 

mengenai kulit.  

Nilai SPF menunjukkan kemampuan tabir surya untuk melindungi kulit 

dari sinar matahari tanpa menimbulkan kemerahan. Bahan kimia sintetik masih 

banyak digunakan dalam pembuatan produk tabir surya, sedangkan bahan alami 

tidak banyak digunakan pembuatan produk tabir surya (Amini et al., 2020). 

Cara pengaplikasian menentukan keefektifan tabir surya, yang harus 

diperhatikan saat mengaplikasikan tabir surya, yaitu: 

a. Jumlah/ketebalan cukup dan merata 

b. Pemakaian rutin setiap hari 

c. Waktu penggunaan adalah 15-30 menit sebelum keluar rumah/terpapar 

sinar UV, dan biarkan tabir surya mengering sebelum merias wajah. 

d. Mengoleskan kembali tabir surya kurang lebih setelah 2-4 jam 

tergantung aktivitas, efektivitas tabir surya akan berkurang jika terkena 

keringat/air. Jika Anda berenang, aplikasikan kembali setelah 1 jam 

dengan tabir surya tahan air. 

e. Saat menggunakan atau beralih ke tabir surya baru untuk pertama 

kalinya, Anda disarankan untuk mengujinya di area kecil terlebih 

dahulu untuk menghindari efek alergi atau iritasi (Minerva, 2019) 
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Salah satu cara untuk mengetahui keefektifan suatu tabir surya yaitu 

dengan mengukur faktor perlindungan matahari atau yang dikenal dengan SPF 

(Sun Protecting Factor). SPF didefinisikan sebagai jumlah energi UV yang 

diperlukan untuk menyebabkan MED (Minimum Erythematic Dose) pada kulit 

yang dilindungi oleh tabir surya atau bahan aktif dibandingkan dengan jumlah 

energi yang diperlukan untuk menyebabkan MED tanpa perlindungan yang 

diberikan oleh bahan aktif tabir surya (Ismail et al., 2014).  

Nilai SPF dari tabir surya dapat diukur secara in vitro. Metode pengukuran 

SPF in vitro umumnya dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah mengukur 

penyerapan atau transmisi radiasi UV melalui lapisan produk tabir surya pada plat 

kuarsa atau biofilm. Cara lain adalah menentukan sifat penyerapan tabir surya 

dengan analisis spektrofotometri larutan encer dari produk tabir surya yang diuji 

(Restika, 2017). 

Dalam menentukan nilai SPF sediaan krim dianalisis menggunakan 

metode mansur (Harjanti & Nilawati, 2020)  

SPF = CF × ∑ EE320
290  (λ) × I (λ) × A (λ) 

Keterangan :  

EE  = Spektrum efek eritemal 

I  = Intensitas spectrum sinar 

A = Serapan produk tabir surya 

CF  = Faktor koreksi (10) 
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Menurut Food Drug Administration (FDA) Amerika Serikat, efektivitas  

tabir surya dalam suatu sediaan diklasifikasikan menjadi lima kelompok menurut 

nilai SPF-nya, antara lain (Damogalad et al., 2013). 

Tabel 1. Keefektifan tabir surya berdasarkan nilai SPF 

SPF Kategori Proteksi Tabir Surya 

2-4 Proteksi minimal 

4-6 Proteksi sedang 

6-8 Proteksi ekstra 

8-15 Proteksi maksimal 

≥ 15 Proteksi ultra 

Nilai EE x I adalah suatu ketetapan atau konstanta. Ditentukan oleh (Sayre 

et al., 1979) , yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:  

Tabel 2. Nilai EE x I pada panjang gelombang 290-320 nm  

Panjang Gelombang (λ nm)  EE x I 

290 0,0150 

295 0,0817 

300 0,2874 

305 0,3278 

310 0,1864 

315 0,0839 

320 0,0180 

Total 1 

 

Penggolongan tabir surya berdasarkan persen transmisi sinar UV, bdapat 

dilihat pada tabel di bawah ini (Widyawati et al., 2019) 

Tabel 3. Penggolongan potensi tabir surya 

Kategori % Transmisi 

Eritema Pigmentasi 

Sunblock total <1,0 

 

3-40 

 

Proteksi ekstra 1-6 

 

42-86 
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Suntan standar 6-12 

 

45-86 

 

Fast tanning 10-18 45-86 

 

Penentuan keefektifan tabir surya melibatkan penentuan nilai SPF, 

persentase penetrasi eritema (% Te) dan persentase penetrasi pigmen (% Tp). 

Penentuan nilai SPF dan %Te menunjukkan efektivitas tabir surya terhadap sinar 

UV-B, sedangkan %Tp menentukan efektivitas tabir surya terhadap sinar UV-A. 

Tabir surya dianggap baik jika memiliki nilai SPF yang tinggi dan nilai %Te dan 

%Tp yang rendah  (Restika, 2017). 

D. Krim 

Krim adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih 

komponen obat yang dilarutkan atau didispersikan dalam bahan dasar yang sesuai 

(Mokodompit et al., 2013). Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi 

kental yang mengandung air minimal 60%  (Safitri et al., 2014). 

Sediaan krim terdiri dari dua komponen utama yaitu bahan aktif dan basis 

krim. Komponen dasar krim terdiri dari fase minyak dan air, yang dicampur 

dengan adanya pengemulsi untuk membentuk basis krim. Untuk mendapatkan 

basis krim yang baik, penggunaan dan pemilihan pengemulsi sangat penting. 

Selain itu, bahan lain seperti pengawet, zat pengkelat, pengental, pewarna, 

humektan, pewangi, dll. sering ditambahkan ke krim yang mendukung dan 

menciptakan sifat komposisi krim yang diinginkan (Pratama & Zulkarnain, 2015). 

Formulasi krim menggunakan ada dua tipe basis yaitu minyak dalam air 

(O/W) atau air dalam minyak (W/O). Pemilihan basis tergantung pada tujuan 

penggunaan dan jenis bahan yang digunakan (Wiranto, 2021). Krim terdiri dari 
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dua fase cair dimana salah satu fase bersifat polar (contohnya air) dan fase lainnya 

bersifat relatif non-polar (contohnya minyak). Krim dengan sistem emulsi minyak 

dalam air (m/a) dimana fase minyak didispersikan sebagai butiran-butiran ke 

dalam fase air yang bertindak sebagai fase kontinyu. Krim dengan sistem emulsi 

air dalam minyak (a/m) dimana fase minyak bertindak sebagai fase kontinyu 

(Iswindari, 2014). 

Pembuatan sediaan krim melibatkan proses peleburan dan proses 

emulsifikasi. Secara umum, komponen yang tidak dapat bercampur dengan air 

seperti minyak dan lilin dilelehkan bersama dalam penangas air pada suhu 70-75 

oC, sementara semua larutan encer dari komponen yang larut dalam air dan tahan 

panas dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Larutan air 

kemudian secara perlahan ditambahkan ke campuran lemak cair dan diaduk terus 

menerus, pertahankan suhu selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi 

lilin/lemak. Campuran kemudian didinginkan perlahan dengan pengadukan 

konstan sampai campuran mengental. Jika larutan air tidak pada suhu yang sama 

dengan lemak yang meleleh, sebagian lilin akan mengeras, menyebabkan fase 

lemak dan fase air terpisah (Wardiyah, 2015). 

Sediaan krim dapat rusak jika sistem pencampurannya terganggu, terutama 

karena perubahan suhu dan komposisi dari penambahan satu fasa yang berlebihan 

atau pencampuran dua tipe krim jika pengemulsi tidak tercampur menjadi satu. 

Krim hanya dapat diencerkan jika pengencer yang sesuai diketahui. Krim yang 

diencerkan harus digunakan dalam waktu satu bulan (Restika, 2017). 
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Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan krim adalah sebagai 

berikut: 

a. Asam stearat 

Rumus molekul : C18H36O2 

Asam stearat adalah padatan kristal yang keras, putih hingga agak 

kekuningan, atau bubuk putih hingga agak kekuningan. Baunya ringan (ambang 

bau 20ppm) dan rasanya berlemak. Dalam formulasi topikal, asam stearat 

digunakan sebagai pengemulsi dan pelarut. Asam stearat bebas larut dalam 

benzena, karbon tetraklorida, kloroform dan eter (95%), heksana dan propilen 

glikol, hampir tidak larut dalam air. Asam stearat adalah bahan yang stabil; 

Antioksidan juga dapat ditambahkan. Bahan ini harus disimpan dalam wadah 

tertutup di tempat sejuk dan kering. Asam stearat tidak cocok dengan sebagian 

besar logam hidroksida dan mungkin tidak cocok dengan basa, zat pereduksi dan 

zat pengoksidasi (Sheskey et al., 2017). 

b. Setil alkohol 

Rumus molekul : C16H34O 

Setil alkohol hadir dalam bentuk lilin, serpihan putih, butiran, kubus. Setil 

alkohol memiliki bau khas yang samar dan rasa yang ringan. Setil alkohol 

umumnya digunakan dalam formulasi residu kosmetik dan farmasi seperti 

supositoria, bentuk sediaan ester padat, emulsi, emulsi, krim dan losion. Emulsi, 

krim, dan losion menggunakan setil alkohol untuk sifat emolien, menyerap air, 

dan menyabunkan. Ini meningkatkan stabilitas, meningkatkan struktur dan 

kejelasan, dan meningkatkan konsistensi. Sifat emolien disebabkan oleh fakta 
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bahwa setil alkohol diserap dan tetap berada di epidermis, di mana ia melumasi 

dan melembutkan kulit, memberikan tekstur beludru yang khas.  

Setil alkohol juga digunakan dalam emulsi air dalam minyak karena 

sifatnya yang menyerap air. Setil alkohol bertindak sebagai pengemulsi air-dalam-

minyak yang lemah, memungkinkan pengurangan sejumlah kecil pengemulsi 

lainnya.  (Sheskey et al., 2017). 

c. Lanolin 

Lanolin muncul sebagai zat kuning pucat, tidak beraturan dengan bau khas 

yang samar. Lanolin cair  adalah cairan bening atau hampir bening. Lanolin 

banyak digunakan dalam formulasi farmasi topikal sebagai agen pengemulsi dan 

emolien. Lanolin dapat digunakan sebagai pembawa hidrofobik dan untuk 

membuat losion dan krim air dalam minyak. Ketika dicampur dengan minyak 

sayur yang cocok atau dengan parafin lunak, hasilnya: krim emolien yang 

menembus kulit sehingga lebih mudah diserap. Lanolin bercampur dengan sekitar 

dua kali berat airnya sendiri, tanpa pemisahan, untuk menghasilkan emulsi stabil 

yang tidak mudah menjadi tengik selama penyimpanan. Produk topikal berbasis 

lanolin memiliki sifat emolien yang sangat baik karena kemiripan kimia dan fisik 

yang unik dari lanolin dengan lipid kulit manusia Selain kemampuan 

semioklusifnya, produk ini juga mampu memungkinkan transportasi dua arah air 

(Sheskey et al., 2017). 

d. Tween 80 

Rumus molekul : C64H124O26  
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Polisorbat adalah cairan kental, berminyak atau padatan lilin dengan bau 

khas yang samar dan rasa pahit berwarna oranye-kuning atau kuning kecoklatan. 

Polisorbat adalah surfaktan nonionik hidrofilik yang banyak digunakan sebagai 

bahan pengemulsi dalam pembuatan emulsi farmasi yang stabil. Polisorbat harus 

disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, terlindung dari cahaya, di tempat 

sejuk dan kering. Nilai HLB butuh adalah 13,9 (Sheskey et al., 2017). 

e. Span 80 

Rumus molekul : C24H44O6 

Sorbitan muncul sebagai cairan kuning krem atau padat dengan bau dan 

rasa yang khas. Banyak digunakan dalam formulasi kosmetik, makanan dan 

farmasi sebagai surfaktan nonionik lipofilik, terutama dalam formulasi farmasi 

sebagai pengemulsi dalam pembuatan krim, emulsi dan salep untuk penggunaan 

topikal. Sorbitan harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk dan 

kering.Nilai HLB butuh adalah 4,3 (Sheskey et al., 2017). 

f. Metil paraben 

Rumus molekul : C8H8O3 

Methylparaben terjadi sebagai kristal tidak berwarna atau bubuk kristal 

putih. Tidak berbau atau hampir tidak berbau dan memiliki rasa sedikit terbakar. 

Dalam kosmetik, methylparaben adalah pengawet antimikroba yang paling 

banyak digunakan, dapat digunakan sendiri atau bersama dengan paraben lain atau 

antimikroba lainnya. Paraben efektif dalam kisaran pH yang luas dan memiliki 

spektrum aktivitas antimikroba yang luas  (Sheskey et al., 2017). 
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g. Propil paraben 

Rumus molekul : : C10H12O3 

Propylparaben adalah bubuk putih, kristal, tidak berbau dan tidak berasa. 

Propylparaben banyak digunakan sebagai pengawet antimikroba dalam kosmetik, 

makanan, dan obat-obatan. Ini dapat digunakan sendiri, dalam kombinasi dengan 

ester paraben lain atau agen antimikroba lainnya. Ini adalah salah satu pengawet 

yang paling umum digunakan dalam kosmetik  (Sheskey et al., 2017). 

h. α-Tokoferol 

Rumus molekul : C29H50O2 

 Alpha-tocopherol adalah produk alami, cairan berminyak kental bening, 

tidak berwarna atau kekuningan-coklat. Alpha-tocopherol adalah senyawa yang 

sangat lipofilik, pelarut yang sangat baik untuk banyak obat yang sulit larut dan 

dapat meningkatkan stabilitas formulasi. Tokoferol dinilai dalam produk farmasi 

berbasis minyak atau lemak dan biasanya digunakan pada konsentrasi 0,001-

0,05% v/v  (Sheskey et al., 2017). 

i. Trietanolamin 

Rumus molekul : C6H15NO3 

Triethanolamine adalah cairan kental, bening, tidak berwarna atau kuning 

pucat dengan bau amonia yang samar. Triethanolamine banyak digunakan dalam 

formulasi farmasi topikal, terutama dalam pembentukan emulsi. Ketika dicampur 

dalam proporsi yang sama dengan asam lemak seperti: asam stearat atau asam 

oleat, trietanolamina membentuk sabun anionik dengan pH sekitar 8, yang dapat 

digunakan sebagai pengemulsi untuk menghasilkan emulsi minyak dalam air yang 
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stabil dan berbutir halus. Emulsifikasi biasanya menggunakan 2-4% volume 

triethanolamine dan asam lemak 2-5 kali lebih banyak (Sheskey et al., 2017). 

Kombinasi asam stearat dan TEA, seperti TEA yang dikombinasikan 

dengan asam lemak bebas membentuk emulsi m/a yang sangat stabil. Asam lemak 

yang cocok dikombinasikan dengan TEA adalah asam stearat, karena asam stearat 

tidak berubah warna, krim dengan asam stearat dan triethanolamine stabil selama 

penyimpanan (Saryanti et al., 2019). Triethanolamine dan asam stearat 

membentuk pengemulsi anionik dengan membentuk garam basa. Triethanolamine 

memiliki bentuk yang stabil sebagai pengemulsi dalam emulsi m/a (Nining et al., 

2019). 

E. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah pemisahan zat target dan zat yang tidak berguna dimana 

teknik pemisahan didasarkan pada perbedaan distribusi zat terlarut antara dua atau 

lebih pelarut yang saling bercampur. (Sudarwati & Fernanda, 2019). Pembagian 

metode ekstraksi cukup beragam, salah satunya metode ekstraksi berdasarkan 

suhu dapat dibedakan menjadi, sebagai berikut: 

a. Cara dingin 

Metoda ini artinya tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi 

berlangsung, tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa yang karena 

pemanasanan. Jenis ekstraksi dingin adalah : 

1. Maserasi 

Maserasi adalah metode filtrasi sederhana. Maserasi dilakukan dengan 

merendam serbuk Simplisia dalam pelarut. Cairan penyaring menembus dinding 
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sel dan memasuki rongga sel yang berisi obat, obat larut karena perbedaan 

konsentrasi larutan obat di dalam sel dan larutan di luar sel, setelah itu larutan 

pekat dipindahkan. Proses ini diulangi sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi 

antara larutan di luar sel dan larutan di dalam sel  (Sudarwati & Fernanda, 2019). 

Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah membutuhkan waktu 

lama, menggunakan banyak pelarut dan mungkin menghilangkan beberapa 

senyawa. Beberapa senyawa sulit diekstraksi bahkan pada suhu kamar. Di sisi 

lain, kerusakan senyawa yang labil terhadap panas dapat dihindari dengan proses 

maserasi  (Mukhriani, 2014). 

2. Perkolasi 

Perkolasi Perkolasi adalah proses ekstraksi simplisia dengan melewatkan 

pelarut yang sesuai secara perlahan melalui simplisia dalam perkolat. Perkolasi 

bertujuan supaya zat berkhasiat tertarik sempurna dari bahan aktif dan biasanya 

dilakukan pada bahan yang tidak tahan pemanasan. Cairan penyari mengalir 

melalui bubuk dari atas ke bawah, cairan filter melarutkan zat aktif dalam sel yang 

dilaluinya hingga jenuh. Gerakan ke bawah bergantung pada gravitasinya sendiri 

dan gravitasi cairan di atasnya, dikurangi gaya kapiler yang cenderung menahan. 

Gaya yang bekerja pada perkolasi adalah misalnya gravitasi, viskositas, kelarutan, 

tegangan permukaan, difusi, osmosis, adhesi, aksi kapiler dan gaya geser 

(gesekan) (Sudarwati & Fernanda, 2019). 

Keuntungan dari metode ini adalah pelarut baru selalu ditambahkan ke 

dalam sampel. Namun kelemahannya adalah jika sampel tidak homogeny dalam 

perkolasi, maka pelarut akan sulit menjangkau semua bagian. Selain itu, cara ini 
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juga membutuhkan pelarut yang banyak dan  waktu yang lama  (Mukhriani, 

2014). 

b. Cara panas 

Pastinya metoda ini melibatkan panas dalam prosesnya. Adanya panas 

secara otomatis mempercepat proses filtrasi dibandingkan metode dingin. 

Metodanya adalah : 

1. Refluks 

Salah satu metode sintesis senyawa anorganik adalah refluks. Metode ini 

digunakan bila pelarut yang mudah menguap digunakan dalam sintesis. Dalam 

keadaan ini, jika pemanasan normal dilakukan, pelarut akan menguap sebelum 

reaksi berlangsung. Prinsip proses refluks adalah pelarut yang volatil yang 

digunakan akan menguap pada suhu tinggi, tetapi akan didinginkan di dalam 

kondensor, sehingga pelarut uap mengembun di dalam kondensor dan jatuh 

kembali ke bejana reaksi, meninggalkan pelarut selama reaksi. Sedangkan aliran 

gas N2 diatur agar tidak ada uap air atau gas oksigen yang dapat masuk, terutama 

pada senyawa organologam untuk sintesis senyawa anorganik, karena bersifat 

reaktif.  (Sudarwati & Fernanda, 2019). 

2. Sokletasi 

Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen 

yang terkandung dalam suatu padatan dengan cara penyaringan berulang kali 

menggunakan pelarut tertentu sehingga semua komponen yang diinginkan dapat 

diisolasi. Sokletasi digunakan dalam pelarut organik tertentu. Dengan 

memanaskan sehingga uap yang naik setelah pendinginan terus menerus 
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membasahi sampel, pelarut dikembalikan secara berkala ke dalam labu yang berisi 

senyawa kimia yang akan diisolasi. Pelarut yang membawa senyawa kimia ke 

dalam penyuling diuapkan menggunakan rotary evaporator untuk memungkinkan 

pelarut dihilangkan kembali, ketika padatan bertemu dengan campuran organik 

dalam bentuk cair atau padat dapat diekstraksi dengan pelarut yang 

diinginkan.  (Sudarwati & Fernanda, 2019). 

Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksinya kontinyu, sampel 

diekstraks dari kondensat dengan pelarut murni, sehingga tidak membutuhkan 

banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa 

yang labil terhadap panas dapat terurai karena ekstrak yang diperoleh selalu 

berada pada titik didih  (Mukhriani, 2014). 

3. Digesti 

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan konstan pada suhu yang lebih 

tinggi dari suhu kamar yaitu pada suhu 40-50ºC (Hasrianti et al., 2016). 

4. Infus 

Infus adalah metode ekstraksi dimana pelarutnya adalah air. Selama proses 

infusdasi, suhu pelarut air harus 90ºC selama 15 menit. Rasio berat bahan 

terhadap air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 100 gram maka volume air 

sebagai pelarut adalah 1000 ml. Cara yang biasa dilakukan adalah memanaskan 

serbuk dalam panci dengan air secukupnya selama 15 menit terhitung mulai suhu 

mencapai 90ºC (Sudarwati & Fernanda, 2019). 
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5. Dekok 

Dekok adalah ekstraksi dengan pelarut air pada suhu 90°C selama 30 

menit (Hasrianti et al., 2016). 

F. Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometri UV-Vis merupakan alat yang dapat digunakan untuk 

mengukur energi transisi elektron pada ikatan molekul. Rentang pengukuran 

panjang gelombang elektromagnetik yaitu 200-400 nm (UV) dan 400-800 nm 

(cahaya tampak). Transisi elektron dalam rentang UV jauh (panjang gelombang di 

bawah 200 nm) tidak dapat diukur menggunakan alat ini  (Septiannisa, 2020). 

Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis (Ultra Violet-Visible) didasarkan 

pada penyerapan cahaya, dimana atom dan molekul berinteraksi dengan cahaya 

(Ahriani, 2021). Prinsip spektrofotometri UV-Vis, dimana radiasi berada pada 

rentang panjang gelombang 200-800 nm, dilewatkan melalui larutan senyawa. 

Elektron dalam ikatan di dalam molekul tereksitasi untuk pindah ke keadaan 

kuantum yang lebih tinggi, menyerap sebagian energi yang melewati larutan. 

Semakin longgar elektron tetap berada dalam ikatan molekul, semakin panjang 

panjang gelombang radiasi yang diserap (energi lebih rendah). (Restika, 2017).  

Spektrofotometri UV-Vis didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Ketika 

cahaya monokromatik melewati persimpangan, sebagian cahaya diserap, sebagian 

dipantulkan, dan sebagian dipancarkan. Cermin berputar di dalam 

spektrofotometer membagi sinar yang berasal dari sumber cahaya menjadi dua 

bagian  (Ahriani, 2021). 
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Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sumber cahaya dianggap 

ideal dalam spektrofotometer UV-Vis, antara lain intensitas cahaya yang kuat dan 

seragam pada semua panjang gelombang untuk mencapai rentang pengukuran 

pada rentang UV-Vis. , intensitas sumber cahaya tidak boleh bervariasi secara 

signifikan pada panjang berapa pun. gelombang yang berbeda dan intensitas 

sumber cahaya tidak berubah dalam jangka pendek dan 

panjang  (Sastrohamidjojo, 2018). 

Untuk sampel berupa larutan dalam menggunakan spektrofotometer UV-

Vis, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Sampel telah benar-benar larut. 

b. Pelarut yang digunakan tidak berwarna dan tidak memiliki ikatan 

rangkap terkonjugasi dalam struktur molekulnya. 

c. Tidak ada interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis. 

d. Memiliki kemurnian tinggi.   

Pelarut yang digunakan adalah yang transparan dalam kisaran UV, 

contohnya air, etanol, metanol, dan n-heksan. Konsentrasi sampel juga harus 

diperhatikan untuk mendapatkan spektrum UV-Vis yang baik  (Suhartati, 2017). 

G. Tinjauan Islam 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman 

tumbuhannya. Sebagai umat muslim yang diciptakan oleh Allah SWT. baik 

seluruh alam semesta termasuk bumi dengan segala isinya dengan bentuk yang 

sebaik-baiknya. Allah SWT. menciptakan berbagai tumbuhan yang baik dan juga 

mengandung berbagai kandungan dan manfaat yang berguna bagi tubuh manusia.  
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Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Naba‟ (78) ayat 13-15: 

اجًاۖ  هَّ نَا سِرَاجًا وَّ
ْ
جَعَل اجًاۙ  ٣١وَّ جَّ

َ
مُعْصِرٰتِ مَاءًۤ ث

ْ
نَا مِنَ ال

ْ
نْزَل

َ
ا ا  ٣١وَّ نُخْرجَِ بِهٖ حَبًّ ِ

 
ل

نبََاتًاۙ   ٣١وَّ
Terjemahnya:   

“Dan Kami menjadikan pelita yang terang-benderang (matahari), 

dan Kami menurunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan 

deras ,agar Kami menumbuhkan dengannya biji-bijian, tanam-

tanaman” (Kementerian Agama, 2019). 

 

Ayat-ayat diatas menguraikan tentang langit serta manfaat yang diperoleh 

manusia dari penciptaannya. Allah SWT. Berfirman: Dan, di samping yang 

tersebut diatas, Kami juga telah bangun di atas kamu tujuh lapis langit yang kukuh 

dan dapat bertahan selama mungkin sampai kami menetapkan kerapuhannya, dan 

Kami telah menjadikan pelita, yakni matahari, yang sangat terang lagi 

menghasilkan panas sampai batas waktu yang kami kehendaki dan Kami telah 

menurunkan dari awan yang telah terkumpul padanya uap-uap dari laut air yang 

tercurah deras supaya Kami mengeluarkan, yakni tumbuhkan, dengannya, yakni 

dengan air itu, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat, 

antara lain untuk menjadi bahan pangan manusia dan hewan.  

Berkaitan dengan matahari, penemuan ilmiah telah membuktikan bahwa 

suhu permukaan matahari mencapai enam ribu derajat. Pada saat yang sama, 

panas matahari mencapai tiga puluh juta derajat disebabkan oleh materi-materi 

bertekanan tinggi yang ada pada matahari. Sinar matahari menghasilkan energi 

berupa radiasi ultraviolet 9%, cahaya 46%, dan inframerah 45%. Karena itulah 

ayat suci diatas dinamai matahari sebagai (سِرَاجًا) sirajān/ pelita karena 
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mengandung cahaya dan panas secara bersamaan (Tafsir al-Muntakhab). Kata 

( هَّاجًاۖ   wahhājan terambil dari kata wahaja yang berarti bercahaya atau (  وَّ

berkerlap kelip atau menyala (Quraish Shihab, 2002) 

Dalam pandangan islam dijelaskan bahwa segala yang diciptakan Allah 

SWT. dibumi ini termasuk tumbuh-tumbuhan semua ada manfaatnya. Allah SWT. 

berfirman dalam Q.S Asy-Syu’ara’(26) ayat 7: 

رِيْمٍ 
َ
ِ زَوجٍْ ك

 
ل
ُ
ْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ ك نْ

َ
مْ ا

َ
رْضِ ك

َ
ا
ْ
ى ال

َ
مْ يَرَوْا اِل

َ
وَل
َ
 ٧ا

Terjemahnya:  

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 

telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh 

baik?”(Kementerian Agama, 2019). 

 

Pada firman-Nya pada ayat ini ( ِۖاوَلمَْۖيرََوْاۖالِىَۖالْْرَْض ) awalam yarâ ilâ al-

ardh/apakah mereka tidak melihat ke bumi merupakan kata yang mengandung 

makna batas akhir. Ini bertujuan untuk memperluas garis pandang hingga 

batasnya. Dengan demikian, ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan 

pandangan hinggavbatas kemampuannya memandang, termasuk mencakup 

seluruh bumi dengan berbagai tanah dan tumbuh-tumbuhannya serta berbagai 

keajaiban yang tersebar pada tumbuh-tumbuhannya (Quraish Shihab, 2002). 

Dapat dipahami bahwa sebagai manusia sangat penting untuk 

memperhatikan alam yang ada, terutama tumbuhan. Dengan mengamati tumbuh-

tumbuhan, seseorang dapat memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian 

harus dipahami bahwa tumbuhan ciptaan Allah tentunya memiliki banyak manfaat 

bagi manusia, maka selain pengamatan sederhana juga harus dilakukan 

pengamatan tentang perkembangan tumbuhan tersebut. Salah satunya adalah 
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mempelajari kandungan tumbuhan dan manfaatnya dalam meningkatkan 

kesehatan manusia agar tercipta rasa syukur dan meningkatkan keimanan terhadap 

tanda-tanda kekuasaan Allah (Quraish Shihab, 2002). 

Kata (ۖ زَوْج) zauj berarti pasangan. Pasangan yang dimaksud ayat ini 

adalah pasangan tumbuh-tumbuhan karena tumbuhan muncul dicelah-celah tanah 

yang terhampar dibumi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa 

tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan 

perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga 

menyatu dalam diri pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak 

membutuhkan pejantan dari bunga lain, dan ada juga yang hanya memiliki salah 

satunya saja sehingga membutuhkan pasangannya. Yang jelas setiap tumbuhan 

memiliki pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja bagi siapa yang ingin 

menggunakan matanya. Karena itu, ayat di atas memulai dengan pertanyaan 

apakah mereka tidak melihat, pertanyaan yang mengandung unsur keheranan 

terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang 

sangat jelas itu  (Quraish Shihab, 2002). 

Kata (كَرِيْم) karim digunakan antara lain untuk mendeskripsikan segala 

sesuatu yang baik untuk objek apapun yang disifatinya. Tanaman yang baik 

setidaknya yang berbuah dan bermanfaat. 

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra bahwa Rasulullah saw 

bersabda : 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللّٰه ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي   قَالَ : عَنْ أبَِيْ هُرَيرََةَ رَضِيَ اللّٰه



31 

 

 
 

ً أنَْزَلَ لهَُ شِفَاءً. )رَوَاهُ الْبخَُارِ   ُ داَءً إلََّّ (مَا أنَْزَلَ اللّٰه  يُّ

Artinya : 

       Dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi saw bersabda ; “Allah tidak 

menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya”. 

(H.R. Al-Bukhari) 

 

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia tidak 

terlepas dari penyakit. Penyakit yang dialami manusia terdiri dari penyakit rohani 

dan penyakit jasmani. Penyakit jasmani seringkali muncul karena dipengaruhi 

oleh faktor penyakit rohani seperti berlebih-lebihan makanan 1/3, minum 1/3, 

nafas 1/3 (Faiz, 1991). 

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh 

ilmu pengetahuan melalui penelitian dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, 

setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya. Karena setiap penyakit 

pasti ada obatnya, bukan berarti tumbuhan yang menyembuhkan tetapi atas seizin 

Allah SWT. Dalam pandangan islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah SWT 

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

memerlukan penelitian. Yang dalam hal ini salah satu obatnya yang bisa dijadikan 

untuk penyembuhan penyakit yaitu rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet) 

yang dapat berfungsi sebagai antioksidan sehingga dengan seizin Allah SWT.  

Maka penyakit seseorang dapat disembuhkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif untuk melakukan 

formulasi, uji aktivitas, dan uji stabilitas fisik krim tabir surya ekstrak etil asetat 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi,  

Laboratorium Farmasetik, Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium 

Farmasetik Universitas Indonesia Timur. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2022 – Januari 2023 

B. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental. Pendekatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui potensi tabir surya dalam sediaan krim ekstrak 

etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm) 

C. Sampel 

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu rimpang tanaman lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm). 

D. Instrumen Penelitian 

1. Alat yang digunakan 



33 

 

 
 

Alat yang digunakan adalah timbangan analitik, gegep, gelas ukur, gelas 

kimia, cawan porselen, kuvet, hotplate, waterbath, lumpang dan alu, kertas saring, 

blender, ayakan, rotary evaporation, corong, pH meter, viskometer Brookfield, 

dan spektrofotometri uv-vis. 

2. Bahan yang digunakan 

Bahan yang digunakan adalah ekstrak etil asetat rimpang lempuyang 

gajah, asam stearat, setil alkohol, lanolin, span 80, tween 80, metil paraben, propil 

paraben, α-tokoferol, trietanolamin. Pelarut yang digunakan meliputi etil asetat 

dan aquades. 

E. Prosedur Kerja 

1.  Penyiapan Sampel 

a.  Pengambilan sampel 

Sampel rimpang lempuyang gajah diperoleh dari daerah Sinjai, Sulawesi 

Selatan. Rimpang lempuyang gajah dipisahkan dari bagian tumbuhan lainnya dan 

dicuci dengan air yang mengalir (Handayani et al., 2014). 

b. Pengolahan sampel 

Sampel yang diambil disortir basah untuk memisahkan sampel dari 

pengotor atau benda asing lainnya. Sampel kemudian dicuci dengan air mengalir, 

dipotong kecil-kecil, dikeringkan dalam lemari pengering dan kemudian 

diblender  (Handayani et al., 2014) 

2.  Ekstraksi  

Metode yang digunakan dalam ekstraksi rimpang lempuyang gajah adalah 

maserasi yang bertujuan untuk mengekstraksi bahan aktif yang terkandung dalam 
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sampel. Kemudian serbuk rimpang lempuyang gajah ditimbang sebanyak 500 

gram dan dimaserasi dengan etil asetat selama 9 x 24 jam dan setiap 3 x 24 jam 

pelarut diganti dengan yang baru,kemudian maserat di uapkan dalam rotary 

evaporator pada suhu 60 oC (Podungge et al., 2017). 

3.  Pembuatan Krim 

a. Rancangan Formula 

Formulasi pembuatan krim diambil berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh (Nurisyah et al., 2020) dengan modifikasi 

Tabel 4. Rancangan Formula Sediaan Krim Tabir Surya 

Nama Bahan F1 (%) F2 (%) F3 (%) Kegunaan 

Ekstrak rimpang lempuyang 

gajah 

3 6 9 Zat Aktif 

Asam stearat 10 10 10 Pengemulsi 

Setil alkohol 5 5 5 Pengental 

Lanolin 3 3 3 Pelembab 

Tween 80 2,5 2,5 2,5 Emulgator 

Span 80 2,5 2,5 2,5 Emulgator 

Nipagin 0,18 0,18 0,18 Pengawet 

Nipasol 0,02 0,02 0,02 Pengawet 

TEA 2 2 2 Pengemulsi 

α – Tokoferol 0,05 0,05 0,05 Antioksidan 

Aquadest Ad 100 

mL 

Ad 100 

mL 

Ad 100 

mL 

Pelarut 

 

b. Prosedur Pembuatan Krim 

Alat dan bahan yang digunakan disiapkan. Masing-masing bahan 

ditimbang sesuai dengan perhitungan. Fase minyak dibuat dengan cara melebur 

berturut-turut bahan yang merupakan fase minyak yaitu lanolin, asam stearat, setil 

alkohol, nipasol, span 80 pada suhu 70 oC dalam gelas kimia. Kemudian bahan 

yang merupakan fase air yaitu nipagin, tween 80, trietanolamin, dan aquadest 
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dipanaskan pada suhu 70oC. Fase air dimasukkan ke dalam fase minyak sedikit-

sedikit sambil diaduk hingga terbentuk emulsi. Kemudian sedikit demi sedikit 

ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah ditambahkan, gerus dalam mortir 

sampai terbentuk emulsi yang homogen. Terakhir ditambahkan α-tokoferol dan 

aduk hingga homogen. Tipe emulsi krim adalah A/M (Nurisyah et al., 2020). 

4.  Uji Stabilitas Krim 

Salah satu pengujian stabilitas adalah dengan metode Cycling test. Satu 

siklus sediaan krim disimpan pada suhu 4oC selama 24 jam lalu dikeluarkan dan 

ditempatkan pada suhu 40oC selama 24 jam. Percobaan ini diulang sebanyak 6 

siklus, dimana tiap siklus diamati perubahan fisik krim meliputi organoleptik, 

homogenitas, pH, daya sebar dan viskositas. Kondisi fisik krim dibandingkan 

selama percobaan dengan sediaan sebelumnya (Zam Zam & Musdalifah, 2022). 

a. Uji Organoleptik 

Pengamatan sensori dilakukan terhadap sediaan, meliputi pengamatan 

warna, bau dan bentuk. Pengamatan ini dilakukan sebelum dan sesudah 

penyimpanan  (Nonci et al., 2017) 

b. Uji Homogenitas 

Pengujian ini dilakukan dengan cara krim dioleskan pada sekeping kaca 

atau bahan transparan lain, dimana bahan diambil dari tiga bagian yakni bagian 

atas, tengah, dan bawah, krim dianggap homogen jika tidak ada gumpalan atau 

partikel yang tidak tercampur (Wahyuddin et al., 2020). 
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c. Uji pH 

Pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara mencelupkan alat/elektroda ke dalam krim yang akan diuji, 

kemudian menunggu beberapa detik hingga angka di layar stabil dan pembacaan 

pH terekam. Kisaran pH yang dapat diterima kulit adalah antara 4,5-6,5 (Nurisyah 

et al., 2020). 

d. Uji Daya Sebar 

Sebanyak 0,5 g krim diletakkan ditengah kaca bulat transparan dan ditutup 

dengan jenis kaca yang sama, kemudian diberi pemberat 150 g pada penutup dan 

dibiarkan selama 1 menit. Diukur diameter penyebarannya dengan penggaris 

(Hasbullah et al., 2020). Daya sebar yang baik untuk sediaan topikal yaitu sekitar 

5-7 cm (Leboe, 2020). 

e. Uji Viskositas 

Pengujian viskositas krim menggunakan viskometer Brookfield dengan 

spindle nomer 64. Krim yang akan diuji viskositasnya dimasukkan kedalam gelas 

kimia 100 mL, kemudian spindel diletakkan ditengah gelas kimia. Viskositas 

sediaan krim akan terbaca setelah menekan “run” dan ditunggu sampai muncul 

hasilnya pada layar alat (Mudhana & Pujiastuti, 2021). 

5.  Uji Potensi Tabir Surya 

Efektivitas tabir surya ditentukan dengan menentukan nilai SPF secara in 

vitro dengan spektrofotometri UV-Vis, menimbang 0,1 g masing-masing krim 

ekstrak etil asetat (3%, 6, dan 9%), dan ditambahkan etanol sebanyak 25 mL lalu 

diaduk hingga homogen. Spektrofotometer UV-Vis pertama kali dikalibrasi 
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dengan etanol. Sebanyak 1 mL etanol ditambahkan ke dalam kuvet, kemudian 

kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer UV-Vis untuk proses kalibrasi. 

Selanjutnya dibuat kurva serapan uji dalam kuvet dengan panjang gelombang 

antara 290-320 nm menggunakan etanol 70% sebagai blanko. Kemudian tentukan 

absorbansi rata-rata pada interval 5 nm  (Damogalad et al., 2013). 

Hasil absorbansi untuk masing-masing konsentrasi krim dicatat dan 

kemudian dihitung nilai SPF dengan menggunakan rumus (Harjanti & Nilawati, 

2020): 

SPF = CF × ∑ EE320
290  (λ) × I (λ) × A (λ) 

Keterangan : 

CF : Faktor koreksi bernilai 10 

EE : Efek eritmogenik radiasi pada panjang gelombang (λ) 

I : Spektrum simulasi sinar surya (λ) 

A : Nilai absorbansi pada panjang gelombang (λ) 

Penentuan persen transmisi eritema dan persen transmisi pigmentasi 

kemudian diukur serapannya menggunakan spektrofotometer pada panjang 

gelombang yang dapat menyebabkan eritema dan pigmentasi yaitu 292,5-317,5 

nm untuk menentukan nilai %Te dan pada panjang gelombang 322,5-372,5 nm 

untuk menentukan nilai %Tp dengan interval panjang gelombang 5 nm (Sami et 

al., 2015). 

Persentase transmisi eritema dan persentase transmisi pigmentasi dihitung 

menggunakan rumus (Widyawati et al., 2019) : 

% Te = 
Ee

∑ fe
 = 

∑(T x Fe)

∑ fe
           % Tp = 

Ep

∑ fp
 = 

∑(T x Fp)

∑ fp
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Keterangan : 

Te : Nilai Persen Transmisi Eritema 

Fe : Fluks Eritema  

Ee : Banyaknya Fluks Eritema yang Diteruskan oleh Tabir Surya 

Tp : Nilai Persen Transmisi Pigmentasi 

Fp : Fluks Pigmentasi  

Ep : Banyaknya Fluks Pigmentasi yang Diteruskan oleh Tabir Surya 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah 

Setelah dilakukan proses ekstraksi dengan menggunakan rimpang 

lempuyang gajah 500 mg dalam 5 liter larutan etil asetat secara maserasi diperoleh 

berat ekstrak kental sebanyak 34,2 g dengan persen rendeman 6,84%. 

Tabel 5. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah 

Jenis Ekstrak Berat Simplisia Berat Ekstrak % Rendeman 

Ekstrak Kental 500 gram 34,2 gram 6,84% 

2. Hasil Nilai Sun Protection Factor (SPF)  

a. Krim 3%  

Tabel 6. Nilai SPF Krim 3% 

Panjang 

gelombang 

(nm) 
Absorbansi 

EE x I 

(Sayre et 

al.,1979) 

EE x I x A SPF Keterangan 

290 1,195 0,015 0,017925 

11,332 
Proteksi 

maksimal 

295 1,258 0,0817 0,102779 

300 1,185 0,2874 0,340569 

305 1,114 0,3278 0,365169 

310 1,071 0,1864 0,199634 

315 1,054 0,0839 0,088431 

320 1,044 0,018 0,018792 

Σ 1,1332 
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b. Krim 6% 

Tabel 7. Nilai SPF Krim 6% 

Panjang 

gelombang 

(nm) 
Absorbansi 

EE x I 

(Sayre et 

al., 1979) 

EE x I x A SPF Keterangan 

290 1,289 0,015 0,019335 

13,128 
Proteksi 

maksimal 

295 1,419 0,0817 0,115932 

300 1,359 0,2874 0,390577 

305 1,297 0,3278 0,425157 

310 1,257 0,1864 0,234305 

315 1,251 0,0839 0,104959 

320 1,252 0,018 0,022536 

Σ 1,3128 
    

c. Krim 9% 

Tabel 8. Nilai SPF Krim 9% 

Panjang 

gelombang 

(nm) 
Absorbansi 

EE x I 

(Sayre et 

al., 1979) 

EE x I x A SPF Keterangan 

290 1,646 0,015 0,02469 

20,689 
Proteksi 

ultra 

295 2,476 0,0817 0,202289 

300 2,980 0,2874 0,856452 

305 3,699 0,3278 1,212532 

310 3,754 0,1864 0,699746 

315 3,959 0,0839 0,33216 

320 3,996 0,018 0,071928 

Σ 2,0689 
    

3. Hasil Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi 

a. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 3% 

Tabel 9. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 3% 

Panjang 

gelombang 

Transmisi 

Eritema 

(Te) 

Fluks 

Eritema 

(Fe) 

(Cumpelik

,1972) 

 

T x Fe 

 

%Te 

 

Ket 
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292.5 nm 0,037 0,1105 0,004088  

 

 

0,4695 

 

 

 

Sunblock 

297.5 nm 0,160 0,6720 0,10752 

302.5 nm 0,425 1,0000 0,425 

307.5 nm 0,819 0,2008 0,164455 

312.5 nm 1,216 0,1364 0,165862 

317.5 nm 1,610 0,1125 0,181125 

Σ 2,2322 1,0480   

Tabel 10. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 3% 

Panjang 

gelombang 

Transmisi 

Pigmentasi 

(Tp)  

Fluks 

Pigmentasi 

(Fp) 

(Cumpelik, 

1972) 

 

T x Fp 

 

%Tp 

322.5 nm 9,856 0,1079 1,0634624  

 

 

 

11,2625 

327.5 nm 9,986 0,1020 1,018572 

332.5 nm 10,195 0,0936 0,954252 

337.5 nm 10,338 0,0798 0,8249724 

342.5 nm 10,478 0,0669 0,7009782 

347.5 nm 10,754 0,0570 0,612978 

352.5 nm 11,351 0,0488 0,5085248 

357.5 nm 12,437 0,0456 0,5671272 

362.5 nm 14,058 0,0356 0,5004648 

367.5 nm 16,51 0,0310 0,51181 

372.5 nm 19,611 0,0260 0,509886 

Σ 0,6942 7,8184  

b. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 6% 

Tabel 11. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 6% 

Panjang 

gelombang 

Transmisi 

Eritema 

(Te) 

Fluks 

Eritema 

(Fe) 

(Cumpelik, 

1972) 

 

T x Fe 

 

%Te 

 

Ket 

292.5 nm 0,021 0,1105 0,002320  

 

 

0,2822 

 

 

 

Sunblock 

297.5 nm 0,097 0,6720 0,065184 

302.5 nm 0,260 1,0000 0,26 

307.5 nm 0,500 0,2008 0,1004 

312.5 nm 0,721 0,1364 0,098344 

317.5 nm 0,923 0,1125 0,103837 

Σ 2,2322 0,6300   
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Tabel 12. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 6% 

Panjang 

gelombang 

Transmisi 

Pigmentasi 

(Tp) 

Fluks 

Pigmentasi 

(Fp) 

(Cumpelik, 

1972) 

 

T x Fp 

 

%Tp 

322.5 nm 5,192 0,1079 0,5602168  

 

 

 

6,0583 

327.5 nm 5,188 0,1020 0,529176 

332.5 nm 5,252 0,0936 0,4915872 

337.5 nm 5,258 0,0798 0,4195884 

342.5 nm 5,284 0,0669 0,3534996 

347.5 nm 5,441 0,0570 0,310137 

352.5 nm 5,861 0,0488 0,2860168 

357.5 nm 6,692 0,0456 0,3051552 

362.5 nm 8,044 0,0356 0,2863664 

367.5 nm 10,255 0,0310 0,317905 

372.5 nm 13,311 0,0260 0,346086 
 Σ 0,6942 4,2057  

c. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 9% 

Tabel 13. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 9% 

Panjang 

gelombang 

Transmisi 

Eritema 

(Te) 

Fluks 

Eritema 

(Fe) 

(Cumpelik, 

1972) 

 

T x Fe 

 

%Te 

 

Ket 

292.5 nm 0,024 0,1105 0,002652  

 

 

0,0172 

 

 

 

Sunblock 

297.5 nm 0,019 0,6720 0,012768 

302.5 nm 0,016 1,0000 0,016 

307.5 nm 0,014 0,2008 0,002811 

312.5 nm 0,017 0,1364 0,002318 

317.5 nm 0,018 0,1125 0,002025 

Σ 2,2322 0,0385   

Tabel 14. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 9% 

Panjang 

gelombang 

Transmisi 

Pigmentasi 

(Tp) 

Fluks 

Pigmentasi 

(Fp) 

(Cumpelik, 

1972) 

 

T x Fp 

 

%Tp 

322.5 nm 3,402 0,1079 0,3670758  
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327.5 nm 3,538 0,1020 0,360876  

 

 

4,5333 

332.5 nm 3,736 0,0936 0,3496896 

337.5 nm 3,907 0,0798 0,3117786 

342.5 nm 4,083 0,0669 0,2731527 

347.5 nm 4,325 0,0570 0,246525 

352.5 nm 4,728 0,0488 0,2307264 

357.5 nm 5,423 0,0456 0,2472888 

362.5 nm 6,497 0,0356 0,2312932 

367.5 nm 8,214 0,0310 0,254634 

372.5 nm 10,539 0,0260 0,274014 

Σ 0,6942 3,1470  

 

4.  Hasil Evaluasi Krim  

a. Uji Organoleptik 

Tabel 15. Hasil Pengujian Organoleptik Krim 

Krim  Sebelum penyimpanan Setelah penyimpanan 

Bentuk Warna Bau Bentu

k  

Warna Bau 

F1 Semi 

padat 

Coklat 

kekuningan 

Khas Semi 

padat 

Coklat 

kekuningan 

Khas 

F2 Semi 

padat 

Coklat 

 

Khas Semi 

padat 

Coklat Khas 

F3 Semi 

padat 

Coklat Khas Semi 

padat 

Coklat Khas 

Ket    : sebelum penyimpanan : kondisi normal 

setelah penyimpanan   : suhu 4oC (24 jam) suhu 40oC (24 jam)          

selama 12 hari 

 

b. Uji Homogenitas 

Tabel 16. Hasil Pengujian Homogenitas Krim 

Formula 

Krim 

Sebelum 

penyimpanan 

Setelah 

penyimpanan 

F1 Homogen Homogen 

F2 Homogen Homogen 

F3 Homogen Homogen 

Ket    : sebelum penyimpanan : kondisi normal 
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setelah penyimpanan   : suhu 4oC (24 jam) suhu 40oC (24 jam)          

selama 12 hari 

c. Uji pH 

Tabel 17. Hasil Pengujian pH Krim 

Formula 

Krim 

Sebelum 

penyimpanan 

Setelah 

penyimpanan 

F1 6.5 6.2 

F2 5.5 5.5 

F3 6.0 6.0 

Ket    : sebelum penyimpanan : kondisi normal 

setelah penyimpanan   : suhu 4oC (24 jam) suhu 40oC (24 jam)          

selama 12 hari 

d. Uji Daya Sebar 

Tabel 18. Hasil Pengujian Daya Sebar Krim 

Formula 

Krim 

Sebelum 

penyimpanan (cm) 

Setelah 

penyimpanan (cm) 

F1 5 5,1 

F2 5,2 5,5 

F3 5,9 6 

Ket    : sebelum penyimpanan : kondisi normal 

setelah penyimpanan   : suhu 4oC (24 jam) suhu 40oC (24 jam)          

selama 12 hari 

 

e. Uji Viskositas 

Tabel 19. Hasil Pengujian Viskositas Krim 

Formula 

Krim 

Sebelum 

penyimpanan (cPs) 

Setelah 

penyimpanan (cPs) 

F1 31973 31493 

F2 34253 33533 

F3 39712 39472 

Ket    : sebelum penyimpanan : kondisi normal 

setelah penyimpanan   : suhu 4oC (24 jam) suhu 40oC (24 jam)          

selama 12 hari 
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B. Pembahasan  

Salah satu spesies Zingiber yang telah lama digunakan sebagai obat 

tradisional oleh penduduk setempat adalah lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

(L.) Roscoe ex Sm). Sebagian besar aktivitas biologis yang dilaporkan untuk 

tanaman ini dikaitkan dengan kandungan fenolik, flavonoid, dan aktivitas 

antioksidan (Sidoarjo & Java, 2022). 

Pada penelitian ini tanaman rimpang lempuyang gajah yang digunakan 

sebagai formulasi krim tabir surya. Rimpang dicuci bersih, diiris tipis, kemudian 

dikeringkan hingga berbentuk simplisia, dan ditimbang serta dihaluskan dengan 

blender. Sampel kemudian ditimbang, selanjutnya sampel siap untuk diekstraksi.  

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang 

gajah yaitu dengan cara maserasi yang bertujuan untuk mengekstrak komponen 

aktif yang terkandung dalam sampel. Ekstraksi dengan cara maserasi yaitu dengan 

merendam rimpang yang telah dihaluskan dengan pelarut etil asetat. 

Setelah itu direndam selama 9 x 24 jam dan diaduk rata sekali sehari dan 

ganti pelarut etil asetat dengan yang baru setiap 3 x 24 jam. Selanjutnya, 

dilakukan proses filtrasi hasil maserasi untuk memisahkan filtrat dan residu untuk 

dilakukan maserasi ulang dengan tujuan mengoptimalkan penarikan senyawa dari 

rimpang. Filtrat yang terkumpul diuapkan pada suhu rendah dengan menggunakan 

alat rotary evaporator. Tujuan penguapan adalah untuk memekatkan larutan yang 

terdiri dari zat terlarut yang tak mudah menguap dan pelarut yang mudah 

menguap untuk menghasilkan ekstrak yang kering dan kental (Arin, 2018). 
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Kemudian dibuat krim dengan mencampurkan dua fase yaitu fase air dan 

fase minyak serta penambahan ekstrak rimpang lembuyang gajah dengan berbagai 

konsentrasi untuk mengetahui potensi ekstrak tersebut sebagai tabir surya. 

Formulasi tabir surya ini menggunakan basis lanolin karena lanolin digunakan 

dalam formulasi farmasi topikal sebagai bahan dasar krim dan losion emolien 

(Rowe et al., 2009). Fase minyak dibuat dengan cara melelehkan lanolin, asam 

stearat, setil alkohol, span 80 dalam penangas air suhu 70oC, kemudian 

ditambahkan propil paraben. Fase air kemudian dibuat dengan melarutkan metil 

paraben dalam air yang dipanaskan hingga 70°C, kemudian ditambahkan TEA 

dan tween 80. Emulsi dibuat dengan menambahkan fase air ke dalam fase minyak 

sambil diaduk dalam mortar hingga terbentuk corpus emulsi yang stabil. 

Kemudian masukkan ekstrak rimpang lempuyang gajah secara perlahan dan gerus 

dalam lumpang sampai diperoleh emulsi yang homogen membentuk krim. Tipe 

emulsi krim adalah w/o dimana pada saat pencampuran fase minyak sebagai fase 

eksternal karena dimasukkan terlebih dahulu kemudian fase air sebagai fase 

internal yang tersebar kedalam minyak (Nurisyah et al., 2020). 

Selain bahan emulsi hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam 

pembuatan krim adalah HLB. Hydrophilic-Lyphophilic Balance (HLB) adalah 

harga yang perlu dimiliki oleh sebuah emulgator sehingga pertemuan antara fase 

lipofil dengan air dapat menghasilkan emulsi yang stabil. Namun, pada saat 

formulasi krim tidak dilakukan perhitungan HLB. Hal ini dapat membuat emulsi 

yang tidak stabil dan dapat menyebabkan creaming (Ansel, 2005). Kombinasi 

antara kedua surfaktan yang memiliki nilai HLB yang berbeda dapat menentukan 
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tipe emulsinya. Pengemulsi dengan nilai HLB rendah (4-6) larut dalam minyak 

dan meningkatkan emulsi air dalam minyak (W/O), sedangkan pengemulsi 

dengan nilai HLB tinggi (8-18) larut dalam air dan meningkatkan emulsi minyak 

dalam air (O/W) (Anief, 1999). 

Efektivitas tabir surya suatu sediaan ditentukan dengan metode penentuan 

persentase eritema dan persentase pigmentasi serta nilai sun protection factor 

(SPF) secara spektrofotometri UV--Vis. Penentuan nilai % transmisi eritema dan 

% transmisi pigmentasi dilakukan pada ketiga krim konsentrasi 3%, 6%, dan 9% 

yang mengandung ekstrak rimpang lempuyang gajah yang telah diencerkan 4000 

ppm atau 0,1 g krim dilarutkan dalam 25 ml etanol 70% yang selanjutnya diamati 

serapannya pada spektofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 292,5-317,5 

nm untuk penentuan nilai %Te dan pada panjang gelombang 322,5-372,5 nm 

untuk penentuan nilai %Tp dengan interval panjang gelombang 5 nm (Widyawati 

et al., 2019). 

Dari pengujian didapatkan hasil bahwa krim konsentrasi ekstrak 3% 

memiliki % Te 0,4695 dan % Tp 11,2625. Pada konsentrasi ekstrak krim 6% 

memiliki %Te 0,2822 dan % Tp 6,0583. Krim dengan konsentrasi ekstrak 9% 

memiliki % Te sebesar 0,0172 dan % Tp sebesar 4,5333. Berdasarkan nilai 

transmisi eritema dan pigmentasi, dapat disimpulkan bahwa ketiga formulasi krim 

ini termasuk dalam kategori sunblock / total block untuk eritema karena berada 

pada range (<1 %). Sementara persen transmisi pigmentasi berada dalam kategori 

sunblock / total block karena berada pada range (3-40 %). Hal ini menjelaskan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka nilai persen transmisi eritema (% 
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Te) dan persen transmisi pigmentasi (% Tp) semakin rendah. Hal ini disebabkan 

karena adanya aktivitas antioksidan dari ekstrak rimpang lempuyang gajah yang 

dapat mencegah terjadinya eritema dan pigmentasi (Restika, 2017). 

Pengujian Sun Protection Factor (SPF) bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan suatu tabir surya dalam menyerap radiasi yang mengenai kulit. SPF 

adalah nilai yang menunjukkan kekuatan tabir surya dalam melindungi kulit dari 

sengatan sinar UV. Pengujian SPF dilakukan dengan menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 290-320 nm setiap interval 5 

nm (Harjanti & Nilawati, 2020). Sebelumnya telah dilakukan orientasi uji spf 

ekstrak lempuyang gajah dan hasilnya pada konsentrasi 6% termasuk dalam 

kategori proteksi ultra dengan nilai SPF 37,55 sehingga dalam hal ini termasuk 

dalam kategori ultra dengan range lebih dari 15 sehingga dapat dilanjutkan 

formulasi.  

Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak rimpang lempuyang gajah maka nilai SPF sediaan semakin tinggi, dimana 

pada konsentrasi ekstrak 3 % diperoleh nilai SPF sebesar 11,332 dalam hal ini 

termasuk dalam kategori maksimal dengan range 8-15, ekstrak dengan konsentrasi 

6% dengan nilai SPF sebesar 13,128 sehingga dalam hal ini termasuk dalam 

kategori maksimal dengan range 8-15, sedangkan krim dengan konsentrasi ekstrak 

9% dengan nilai SPF sebesar 20,689 sehingga dalam hal ini termasuk dalam 

kategori ultra dengan range lebih dari 15. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai 

SPF ekstrak semakin menurun setelah ditambahkan ke dalam formula. Hal ini 

dapat disebabkan karena dipengaruhi oleh eksipien dari sediaan krim. Bahan 
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tambahan dalam sediaan mempengaruhi aktivitas ekstrak, karena sediaan dapat 

menghambat pelepasan kandungan senyawa aktif dari ekstrak untuk berdifusi 

kedalam media, sehingga ekstrak yang terkandung dalam sediaan tidak terlepas 

sepenuhnya dalam media. Oleh karena itu, aktivitas sediaan yang diperoleh lebih 

rendah daripada aktivitas ekstraknya (Ramdani et al., 2021). 

Setelah terbentuk krim, dilakukan uji stabilitas fisik menggunakan metode 

cycling test dengan cara menyimpan sediaan pada suhu 4°C selama 24 jam lalu 

menyimpannya pada suhu 40°C), selama 24 jam, waktu penyimpanan pada dua 

suhu yang berbeda tersebut dianggap sebagai satu siklus dan dilakukan selama 12 

hari. Parameter stabilitas adalah pengamatan organoleptis, homogenitas, daya 

sebar, pH, viskositas dan hasil uji cycling (Zam Zam & Musdalifah, 2022). 

Selanjutnya dilakukan evaluasi fisik sediaan krim yaitu uji organoleptis 

untuk melihat tampilan fisik sediaan yang meliputi bentuk, warna, dan bau. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, bentuk sediaan berupa setengah padat dengan 

warna kuning kecoklatan dan bau yang khas. Warna yang dihasilkan oleh krim 

ekstrak rimpang lempuyang gajah tergantung dari konsentrasi krim yang 

digunakan. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka warna krim semakin gelap. 

Hasil pengamatan organoleptik menunjukkan tidak terjadi perubahan warna dan 

bau setelah kondisi penyimpanan sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat. 

Uji homogenitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya bagian-bagian 

yang belum tercampur dengan baik dalam komposisi krim. Berdasarkan hasil 

pengujian krim 3%, 6%, 9% menunjukkan krim homogen yang dibuktikan dengan 

tidak adanya gumpalan pada krim. Hasil pengamatan homogenitas sebelum dan 
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sesudah penyimpanan menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan atau 

pemisahan fase yang signifikan pada krim. 

Uji pH dilakukan pada ketiga krim untuk mengetahui keamanan sediaan 

krim saat digunakan, sehingga krim tidak menimbulkan iritasi pada kulit. pH kulit 

yaitu 4,5-6,5 (Nurisyah et al., 2020). Agar sediaan aman dan cocok dengan kulit, 

maka sediaan harus berada pada rentang pH tersebut agar tidak terjadi iritasi kulit. 

Pengujian pH dari ketiga krim ekstrak rimpang lempuyang gajah didapatkan hasil 

nilai pH yang diinginkan dan aman untuk kulit yakni krim 3% berada pada pH 6,5 

, krim 6% berada pada pH 5,5 , dan krim 9% berada pada pH 6,0. Berdasarkan 

hasil pengujian pH sebelum dan sesudah penyimpanan terjadi penurunan pH pada 

formulasi krim 3%, dimana sebelum kondisi penyimpanan dipercepat berada pada 

pH 6,5 dan pH setelah kondisi penyimpanan dipercepat turun menjadi 6,2. 

Perubahan pH dapat dipengaruhi oleh media mendekomposisi seperti suhu 

penyimpanan yang mana hal ini dapat meningkatkan kadar asam atau basa. Faktor 

lainnya termasuk sinar cahaya dari luar, suhu, penyimpanan yang kurang baik 

(Dewi et al., 2018). 

Uji daya sebar bertujuan untuk mengetahui kelunakan massa krim 

sehingga dapat dilihat kemudahan pengolesan sediaan ke kulit. Daya sebar yang 

baik menyebabkan kontak antara obat dengan kulit menjadi luas, sehingga 

absorpsi obat ke kulit berlangsung cepat. Persyaratan daya sebar untuk sediaan 

topikal adalah 5-7 cm (Leboe, 2020). Pengujian daya sebar pada krim didapatkan 

hasil yakni krim 3% memiliki daya sebar 5 cm, krim 6% dengan daya sebar 5,2 

cm . Sedangkan krim 9% memiliki daya sebar 5,9 cm. Hal ini dapat disebabkan 
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karena peningkatan daya sebar berbanding lurus dengan nilai viskositas yang 

ditunjukkan pada setiap formula. Viskositas krim tersebut semakin menurun 

selama penyimpanan sehingga tahanan cairan untuk mengalir semakin berkurang 

sehingga daya sebar krim meningkat (Swastika et al., 2013). Semakin besar daya 

sebar, luas permukaan kulit yang kontak dengan krim akan semakin luas dan zat 

aktif akan terdistribusi dengan baik. Krim yang baik memiliki nilai daya sebar 

yang besar sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah pada permukaan kulit 

yang luas tanpa penekanan yang berlebihan. 

Uji viskositas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kekentalan pada 

sediaan krim. Pengukuran viskositas dilakukan dengan menggunakan viskometer 

Brookfield. Hasil penelitian menunjukkan nilai viskositas krim 3% sebesar 31973 

cPs, nilai viskositas krim 6% sebesar 34253 cPs, sedangkan nilai viskositas krim 

9% sebesar 39712 cPs. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak rimpang lempuyang gajah dalam sediaan krim maka semakin tinggi juga 

nilai viskositasnya. Dari hasil pengujian viskositas sebelum dan sesudah 

penyimpanan, ketiga formulasi krim mengalami penurunan namun tidak terlalu 

besar yang kemungkinan disebabkan oleh suhu yang tidak terkontrol, kemasan 

yang kurang kedap udara sehingga menyebabkan krim menyerap uap air dari luar, 

sehingga volumenya bertambah yang akan menurunkan nilai viskositas krim (M. 

Safitri et al., 2016). Menurut SNI 16-4399-1996 tentang standar mutu sediaan 

krim tabir surya, viskositas sediaan yang baik berkisar antara 2000- 50.000 cPs, 

sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga krim tersebut memenuhi standar viskositas 

yang baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Krim ekstrak rimpang lempuyang gajah dengan konsentrasi 3% dapat 

memberikan perlindungan tabir surya/ SPF (Sun Protection Factor) sebesar 

11,332 pada konsentrasi 6% dapat memberikan perlindungan tabir surya/SPF 

(Sun Protection Factor) sebesar 13,128, dan pada konsentrasi 9% dapat 

memberikan perlindungan tabir surya/SPF (Sun Protection Factor) yang lebih 

baik karena memiliki nilai sebesar 20,689. 

2. Evaluasi fisik krim tabir surya ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm) memberikan kondisi yang stabil 

sebelum dan setelah dilakukan penyimpanan dipercepat. 

B. Saran 

Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan 

perbandingan basis dan mengubah karakteristik fisik krim sehingga baik di nilai 

pasaran. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraksi  

 

Pembuatan Krim 

 

Uji Potensi Tabir Surya 

Pengambilan sampel  

Pengolahan sampel 

 

Uji stabilitas fisik meliputi 

pengamatan organoleptik, 

uji homogenitas, uji daya 

sebar, uji pH, dan uji 

viskositas 
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Lampiran 2. Ekstraksi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel rimpang lempuyang 

gajah kering dimasukkan 

dalam wadah maserasi 

Ditambahkan etil asetat dan 

ditutup selama 9 x 24 jam 

Tiap 3 x 24 jam pelarut 

diganti dengan yang baru 

Rotary Evaporator 

Disaring 
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Lampiran 3. Prosedur Pembuatan Krim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbang Bahan 

Fase Minyak 

Dilebur berturut-turut 

lanolin, asam stearat, setil 

alkohol, span 80, nipasol 

dan lanolin. 

Fase air 

Dipanaskan nipagin, tween 

80, trietanolamin, dan 

aquadest suhu 70oC 

+ Ekstrak rimpang 

lempuyang gajah  

Digerus dalam lumpang 

hingga terbentuk emulsi yang 

homogen 

+ Alfa tokoferol Aduk homogen 

Krim 
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Lampiran 4. Evaluasi Sediaan Krim 

 

a. Uji Organoleptis 

 

    

 

 

 

 

b. Uji Homogenitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Uji pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH meter 

Catat Nilai pH 

Krim 

1 gram krim bagian 

atas, tengah, bawah 

Oleskan pada sekeping 

kaca transparan 

Amati adanya 

pemisahan fase 

Bentuk Warna Bau 

Krim 
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d. Uji Daya Sebar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambah beban 150 g 

1 menit 

Catat diameter penyebaran 

0,5 g Krim 

Kaca bulat berskala 

Tutup dengan kaca bulat 

yang telah ditimbang dan 

diketahui bobotnya 
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e. Uji Viskositas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecepatan alat diatur 10 rpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krim 

Dimasukkan kedalam beaker 

glass 100 mL 

Viskometer Brookfield 

Dibaca skalanya 
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Lampiran 5. Uji Potensi Tabir Surya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula 1 Formula 2 Formula 3 

Diambil 0,1 g sediaan 

krim 

Dilarutkan dalam 

etanol 25 ml 

Disaring 

Kuvet 

Spektrofotometri UV-Vis 

Diukur absorbansi 290-320 Diukur transmitan 292-372 

Dihitung nilai SPF Dihitung %Tp ,%Te 
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Lampiran 6. Perhitungan Kadar 4000 ppm 

ppm      = 
μg

ml
 

4000 ppm = 
μg

25ml
 

                          μg      =4000 ppm x 25 ml 

         μg       =100000 

100000 μg ≈ 100 mg ≈ 0,1 gram 
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Lampiran 7. Perhitungan Nilai HLB Emulsi 

 Diketahui : 

 HLB Tween 80 = 15 

 HLB Span 80 = 4,3 

 HLB Lanolin = 10 

 HLB Asam Stearat = 15 

 HLB Setil Alkohol = 15 

 Emulgator yang dibutuhkan 5% 

 

 HLB Lanolin = 
3

18
 x 10 = 1,66 

 HLB Asam Stearat = 
10

18
 x 15 = 8,3 

 HLB Setil Alkohol = 
5

18
 x 15 = 4,1 

 HLB Campuran (X) = 1,66 + 8,33 + 4,16 = 14,06 

 Rumus : 

  ( B1 x HLB1) + (B2 x HLB2) = (B campuran x HLB campuran) 

 Penyelesaian : 

  Keterangan :  

  B = Berat emulgator 

  Misalnya berat tween 80 = a 

       berat span 80 = 5-a 

  ( a x 15) + (5-a) x 4,3  = 5 x 14 

  15 a + 21,5 – 4,3 a  = 70 

  10,7 a     = 70 – 21,5 

  10,7 a    = 48,5 

  a = 
48,5

10,7
   = 4,53 

  5 – a    = 5 – 4,53 

     = 0,47 
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Lampiran 8. Perhitungan Nilai SPF Krim 

a. Krim 3% 

SPF = CF x ∑ EE290
320  (λ) x I (λ) x A (λ) 

SPF = CF x ∑ 0, 290
 320 0179 + 0,1027+ 0,3405+ 0,3651+ 0,1996+ 0,0884+ 

0,0187 

SPF = 10 x 1,1332 

SPF= 11,332 

 

b. Krim 6% 

SPF = CF x ∑ EE290
320  (λ) x I (λ) x A (λ) 

SPF = CF x ∑  0,0193 290
 320 + 0,1159+ 0,3905+ 0,4251+ 0,2343+ 0,1049+ 

0,0225 

SPF = 10 x 1,318 

SPF= 13,128 

 

c. Krim 9% 

SPF = CF x ∑ EE290
320  (λ) x I (λ) x A (λ) 

SPF = CF x ∑ 0,0246290
320  + 0,2022+ 0,8564+ 1,2125+ 0,6997+ 0,3321+ 

0,0719 

SPF = 10 x 2,0689 

SPF= 20,689 
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Lampiran 9. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi  

Pigmentasi Krim 3% 

a. Persen Transmisi Eritema 

% Te = 
Ee

∑ fe
 = 

∑(T x Fe)

∑ fe
 

% Te = 
Ee

∑ fe
 = 

∑(0,0040+0,1075+0,4250+0,1644+0,1658+0,1811)

2,2322
 

% Te = 
1,0480

2,2322
 

% Te = 0,4695 

 

b. Persen Transmisi Pigmentasi 

 

% Tp = 
Ep

∑ fp
 = 

∑(T x Fp)

∑ fp
 

% Tp = 
Ep

∑ fp
 = 

∑
(1,0634+1,0185+0,9542+0,9542+0,8249+0,7009+0,6129

0,5085+0,5671+0,5004+0,5118+0,509886)

0,6942
 

% Tp = 
7,8184

0,6942
 

% Tp = 11,2625 
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Lampiran 10. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi  

Pigmentasi Krim 6% 

 

a. Persen Transmisi Eritema 

% Te = 
Ee

∑ fe
 = 

∑(T x Fe)

∑ fe
 

% Te = 
Ee

∑ fe
 = 

∑(0,0023+0,0651+0,2600+0,1004+0,0983+0,1038)

2,2322
 

% Te = 
0,6300

2,2322
 

% Te = 0,2822 

 

b. Persen Transmisi Pigmentasi 

 

% Tp = 
Ep

∑ fp
 = 

∑(T x Fp)

∑ fp
 

% Tp = 
Ep

∑ fp
 = 

∑
(0,5602+0,5291+0,4915+0,4195+0,3534+0,3101+

0,2860+0,3051+0,2863+0,3179+0,3460)

0,6942
 

% Tp = 
4,2057

0,6942
 

% Tp = 6,0583 
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Lampiran 11. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi  

Pigmentasi Krim 9% 

 

a. Persen Transmisi Eritema 

% Te = 
Ee

∑ fe
 = 

∑(T x Fe)

∑ fe
 

% Te = 
Ee

∑ fe
 = 

∑(0,0026+0,0127+0,0160+0,0028+0,0023+0,0020)

2,2322
 

% Te = 
0,0385

2,2322
 

% Te = 0,0172 

 

b. Persen Transmisi Pigmentasi 

 

% Tp = 
Ep

∑ fp
 = 

∑(T x Fp)

∑ fp
 

% Tp = 
Ep

∑ fp
 = 

∑
(0,3670+0,3608+0,3496+0,3117+0,2731+0,2465

+0,2307+0,2472+0,2312+0,2546+0,2740)

0,6942
 

% Tp = 
3,1470

0,6942
 

% Tp = 4,5333  
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Lampiran 12. Tanaman Lempuyang Gajah 

                

Gambar 2. Tanaman Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet (L). Roscoe  

ex Sm 
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Lampiran 13. Hasil Uji SPF Krim 3% 

 

Gambar 3. Kurva Pengujian SPF Krim 3% 

 

Gambar 4. Nilai Absorbansi Krim 3% 
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Lampiran 14. Hasil Uji SPF Krim 6% 

 

Gambar 5. Kurva Pengujian SPF Krim 6% 

 

Gambar 6. Nilai Absorbansi Krim 6% 
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Lampiran 15. Hasil Uji SPF Krim 9% 

 

Gambar 7. Kurva Pengujian SPF Krim 9% 

 

Gambar 8. Nilai Absorbansi Krim 9%  
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Lampiran 16. Hasil Uji Eritema Krim 3% 

 

  Gambar 9. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 3% 

 

Gambar 10. Persen Transmisi Eritema Krim 3% 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 
 

Lampiran 17. Hasil Uji Eritema Krim 6% 

 

Gambar 11. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 6% 

 

Gambar 12. Persen Transmisi Eritema Krim 6% 
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Lampiran 18. Hasil Uji Eritema Krim 9% 

 

Gambar 13. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 9% 

 

Gambar 14. Persen Transmisi Eritema Krim 9% 
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Lampiran 19. Hasil Uji Pigmentasi Krim 3% 

  

Gambar 15. Kurva Persen Transimi Pigmentasi Krim 3% 

 

 

Gambar 16. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 3% 
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Lampiran 20. Hasil Uji Pigmentasi Krim 6% 

 

Gambar 17. Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 6% 

 

 

Gambar 18. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 6% 
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Lampiran 21. Hasil Uji Pigmentasi Krim 9% 

 

 

Gambar 19. Kurva Persen Pigmentasi Krim 9% 

 

 

Gambar 20. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 9% 
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Lampiran 22. Hasil Evaluasi Uji Organoleptik Krim 

 

Gambar 21. Uji Organoleptik pada kondisi sebelum penyimpanan 

 

Gambar 22. Uji Organoleptik pada kondisi setelah penyimpanan 

 

Keterangan : 

F1  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 3 % 

F2  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 6 % 

F3  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 9 % 
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Lampiran 23. Hasil Evaluasi Uji Homogenitas Krim        

   

Gambar 23. Uji homogenitas pada kondisi sebelum penyimpanan 

    

Gambar 24. Uji homogenitas pada kondisi setelah penyimpanan 

Keterangan : 

F1  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 3 % 

F2  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 6 % 

F3  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 9 % 
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Lampiran 24. Hasil Evaluasi Uji pH Krim 

   

Gambar 25. Uji pH pada kondisi sebelum penyimpanan 

   

Gambar 26. Uji pH pada kondisi setelah penyimpanan  

Keterangan : 

F1  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 3 % 

F2  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 6 % 

F3  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 9 % 

Lampiran 25. Hasil Evaluasi Uji Daya Sebar Krim 
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Gambar 27. Uji daya sebar pada kondisi sebelum penyimpanan 

   

Gambar 28. Uji daya sebar pada kondisi setelah penyimpanan 

 

                         

Keterangan : 

F1  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 3 % 

F2  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 6 % 

F3  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 9 % 
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Lampiran 26. Hasil Evaluasi Uji Viskositas Krim 

     

Gambar 29. Uji viskositas pada kondisi sebelum penyimpanan 

   

Gambar 30. Uji viskositas pada kondisi setelah penyimpanan                          

Keterangan : 

F1  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 3 % 

F2  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 6 % 

F3  : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 9 % 
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