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ABSTRAK 

 

Nama : IBRAHIM TASRIKH SYAFAAT ASSAWALA 

NIM : 70100117078 

Judul : Analisis Kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak 

Pada Produk Jamu Pegal Linu Menggunakan Metode Spektroskopi 

FTIR (Fourier Transform Infra-Red) dengan Kombinasi Kemometrik 

 

Bahan Kimia Obat (BKO) adalah senyawa sintetik atau zat-zat kimia yang 

digunakan sebagai bahan utama obat kimiawi yang seringkali ditambahkan pada 

obat tradisional atau jamu untuk meningkatkan efek terapeutik dari obat 

tradisional tersebut. Adanya BKO pada produk Obat Tradisional dalam hal ini 

jamu pegal linu dapat membahayakan konsumen, misalnya kontraindikasi pada 

pasien yang menderita penyakit tertentu. Selain membahayakan konsumen produk 

jamu yang mengandung kimia obat berpotensi mengganggu perkembangan obat 

herbal tradisional karena produsen menambahkan BKO untuk menghasilkan efek 

terapi yang lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan natrium 

diklofenak dalam sediaan jamu pegal linu dengan menggunakan Metode FTIR 

yang dikombinasikan dengan kemometrik. Sedangkan metode pengumpulan 

sampel yaitu dengan mengumpulkan 8 jenis jamu yang beredar di kota Makassar, 

kemudian mengekstraksi sampel tersebut dan menganalisisnya menggunakan 

metode FTIR (Fourier Transform Infra-Red) yang dikombinasikan dengan 

kemometrik. Data dari hasil analisis FTIR berupa spektra kemudian 

dikombinasikan dengan PCA (Princypal Component Analysis) sehingga dapat 

digunakan untuk melihat persamaan sampel jamu pegal linu dan standar kimia 

farmasi. Kombinasi kedua metode tersebut sangat akurat dan efektif dalam 

menganalisis keberadaan BKO di Jamu Pegal Linu. Hal ini ditunjukkan pada hasil 

spektrum yang spesifik (khas) antara standar BKO dengan sampel Jamu Pegal 

Linu. Hasil analisis PCA kemudian menunjukkan adanya kandungan bahan kimia 

obat pada sampel 8 jamu pegal linu cap Bunga Matahari
®

 yang berada pada 

kuadran yang sama dengan standar natrium diklofenak 

Kata Kunci: Natrium Diklofenak, Jamu Pegal Linu, FTIR, Kemometrik, PCA 
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ABSTRACT 

 

Name : IBRAHIM TASRIKH SYAFAAT ASSAWALA 

NIM : 70100117078 

Title : Analysis of Medicinal Chemical Ingredients from Diclofenac Sodium in 

Herbal Medicine Products Using FTIR Spectroscopy (Fourier Transform 

Infra-Red) method with Chemometric Combination. 

 

Medicinal chemicals (BKO) are synthetic compounds or chemical substances 

used as the main ingredients of chemical drugs which are often added to 

traditional medicines or herbs to enhance the therapeutic effects of these 

traditional medicines. The presence of BKO in Traditional Medicine products, in 

this case, pegal linu herbs, can endanger consumers, for example, they are 

contraindicated in patients suffering from certain diseases. Apart from 

endangering consumers, herbal medicine products containing medicinal 

chemicals have the potential to disrupt the development of traditional herbal 

medicines because producers add BKO to produce more therapeutic effects. This 

study aims to analyze the sodium content of diclofenac in the pegal linu herbs 

preparations using the FTIR method combined with chemometrics. While the 

sample collection method is to collect 8 types of herbs circulating in the city of 

Makassar, then extract the samples and analyze them using the FTIR (Fourier 

Transform Infra-Red) method combined with chemometrics. The data from the 

results of the FTIR analysis are in the form of spectra, which are then combined 

with PCA (Principal Component Analysis) so that they can be used to see the 

similarities between the aching pegal linu herb samples and pharmaceutical 

chemistry standards. The combination of these two methods is very accurate and 

effective in analyzing the presence of BKO in Pegal linu herbs. This is shown in 

the specific (typical) spectral results between the BKO standard and the Pegal 

linu herb sample. The results of the PCA analysis then showed the presence of 

medicinal chemicals in the sample of eight Pegal linu herbs from Bunga 

Matahari®, which were in the same quadrant as the standard diclofenac sodium. 

Keywords: Diclofenac Sodium, Pegal Linu Herbs, FTIR, Chemometrics, PCA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jamu adalah obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat 

Indonesia, dan dapat ditemukan hampir di setiap pelosok tanah air. 

Peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjalani kehidupan yang 

sehat, terutama di masa pandemi virus Corona, industri jamu Indonesia 

mengalami lonjakan perkembangan yang pesat.  Tren ini tercermin secara 

global, dengan pangsa pasar menunjukkan tren positif.  Kenaikan ini telah 

menyebabkan banyak industri pengolahan jamu baru bermunculan.  Untuk 

meraih kepercayaan konsumen, produsen jamu dan jamu harus menciptakan 

produk yang berkualitas (Batubara dkk., 2020). 

Pada tahun 2016 lalu, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Indonesia) mengeluarkan peringatan masyarakat tentang obat tradisional yang 

mengandung bahan kimia obat (BKO).  Peringatan tersebut diberi label 

Peringatan Masyarakat No. HM.  03.03.1.431.11.16.4010, tercantum 43 obat 

tradisional yang ditemukan mengandung BKO, antara lain fenilbutazon, 

allopurinol, deksametason, natrium diklofenak.  Lebih dari 50 obat tradisional 

dan suplemen kesehatan dilaporkan mengandung senyawa sintetis terapeutik 

dan bagian yang dibatasi.  Temuan ini mengungkapkan bahwa banyak dari 

pengobatan tradisional ini telah dicampur dengan bahan kimia obat, terutama 

yang dirancang untuk nyeri pegal linu dan rematik, jamu penambah stamina 

(Pratama, 2020). 
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Meningkatnya penggunaan obat alami disebabkan oleh semakin 

berkurangnya daya beli obat bahan rekayasa, serta pemahaman masyarakat 

bahwa obat herbal sebagai obat tradisional relatif lebih aman dibandingkan 

obat buatan atau obat yang ada saat ini. Meningkatnya minat terhadap obat 

herbal di pasaran membuat pembuat yang kurang ajar menambahkan sintetis 

restoratif (BKO) ke produk mereka demi meningkatnya jumlah penjualan 

(Kamar dkk., 2021). 

Pada tahun 2016, BPOM mengedarkan Peringatan Publik. Dengan 

Nomor 03.03.1.431.11.16.4010 Sehubungan dengan obat tradisional yang 

mengandung bahan kimia obat (BKO) dan telah ditemukan 43 obat yang 

terkontaminasi BKO. Bahan kimia obat yang ditemukan diantaranya adalah 

fenilbutazon, allopurinol, deksametason, dan natrium diklofenak, antara lain. 

Selain itu, lebih dari 50 obat tradisional dan produk kesehatan dilaporkan 

mengandung bahan kimia restoratif dan bahan terlarang. Siaran pers 

mengatakan bahwa obat penghilang rasa sakit (untuk rematik, rematik) dan 

herbal penambah energi adalah bahan paling umum dalam obat tradisional 

yang dicampur dengan BKO (Sidoretno & Oktaviani Rz, 2018).   

Selanjutnya Pada tahun 2021, jumlah obat tradisional yang ditemukan 

BKO mengalami peningkatan menjadi 53 kasus dalam waktu setengah 

dekade.  Produk Gan Mau Tong, misalnya, mengandung BKO Sodium 

diklofenak. Pada beberapa penelitian sebelumnya juga mengungkapkan 

bahwa BKO masih sering ditambahkan dalam produk obat tradisional, seperti 

pada penelitian Elliya Rosyada tahun 2019 tentang jamu pereda nyeri yang 
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dijual di kota Mataram, ditemukan bahwa tiga dari 10 sampel jamu pereda 

nyeri mengandung BKO diklofenak. natrium, yang dilarang untuk digunakan 

dalam produk jamu (Rosyada dkk., 2019).   

Pada Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 menyatakan bahwa obat 

tradisional tidak boleh mengandung BKO.  Menurut Pasal 6 ayat 1 

Pendaftaran Obat Tradisional, setiap obat tradisional yang diperbolehkan 

beredar di Indonesia harus memenuhi kriteria keamanan dan mutu bahan 

bakunya.  Sementara pada pasal 7 ayat 1 juga mengamanatkan bahwa dala 

obat, tidak diperbolehkan ada penambahan BKO yang diperoleh melalui 

isolasi atau cara sintetik.  Badan POM telah melakukan pengujian terhadap 

produk jamu pegal linu yang mengandung BKO dan ditemukan kandungan 

natrium diklofenak, fenilbutazon, parasetamol, antalgin, deksametason, 

prednison dan piroksikam (Fatimah dkk., 2017).  

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak untuk 

mengkonsumsi barang dan jasa tanpa mengorbankan keselamatan, keamanan 

dan kenyamanan.  Ini juga menjamin informasi yang jujur tentang kondisi 

dan jaminan seputar konsumsi tersebut.  Sayangnya, produk yang dijual 

sebagai obat tradisional di pasaran seringkali mengandung bahan kimia obat, 

sangat bertentangan dengan amanat tersebut. 

Tuntunan Islam menganjurkan umatnya untuk mengutamakan 

konsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan yang halal dan sehat sebagai 

sarana untuk mencapai pola hidup sehat sebagaimana perintah Allah swt. 

dalam al-Qur'an surah al-Baqarah/2:168 yang berbunyi: 
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ًٗ نكَُمْ  ْٕطٰهِِۗ اوَِّ خِ انشَّ ُٰ ا خُطُ ُْ َّثعُِ لَْ تتَ ََّ ا فِّ الْْرَْضِ حَهٰلًا طَِّٕثاا ۖ ا مِمَّ ُْ ٰٓأٍَُّاَ انىَّاشُ كُهُ ٰٔ

ثِٕهْ   ٌَّ مُّ  عَدُ

Terjemahnya:  

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan 

baik. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, 

setan itu musuh yang nyata bagimu” (Kementerian Agama RI, 2014). 

 

Firman Allah swt. tersebut menguraikan konsep atribut dari makanan 

dan minuman (dalam hal ini juga termasuk produk jamu) yang dikonsumsi 

mematuhi prinsip halal dan thayyib.  Sementara halal mencerminkan 

kepatuhan beragama, thayyib mencakup standar kesehatan dan kelayakan 

manusia.  Standar-standar ini melayani kesejahteraan individu dan 

masyarakat.  Dalam Islam, kesehatan tidak hanya terkait dengan kesejahteraan 

fisik tetapi juga mencakup kesejahteraan psikologis (Sholeh, 2015). 

Senada denga ayat diatas, Allah swt. juga memerintahkan kepadakita 

untuk menjauhi makanan yang membahayakan tubuh dan manganjurkan untuk 

mengkonsumsi makanan yang baik-baik. Hal ini dapat kita simak dalam 

firman Allah swt. pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat/2:172 yang berbunyi: 

 

هَا ايَُّ ٰٓ مَنُوْا الَّذِيْنََ ي  تَِ مِنَْ كُلوُْا ا  ب  كُمَْ مَا طَيِّ َِ وَاشْكُرُوْا رَزَقْن  اهُ كُنْتُمَْ اِنَْ لِِّ   تَعْبُدُوْنََ اِيَّ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-

baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, 

jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah” (Kementerian 

Agama RI, 2014). 

Bahan Kimia Obat (BKO) adalah senyawa sintetik atau zat-zat kimia 

yang digunakan sebagai bahan utama obat kimiawi yang digunakan dalam 

pengobatan kontemporer. Kehadiran BKO dalam produk herbal dapat 

membahayakan penggunanya dengan membuatnya berbahaya bagi mereka 
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yang menderita penyakit tertentu, misalnya. Karena BKO ditambahkan ke 

produk jamu oleh produsen untuk meningkatkan pendapatan, jamu yang 

dibuat dari bahan kimia berpotensi merugikan perkembangan jamu tradisional. 

BKO ditambahkan untuk memberikan dampak terapeutik yang lebih besar dan 

untuk mengobati penyakit secara instan (Anggreani dkk., 2015). 

Beberapa jenis bahan herbal yang sering dianggap sebagai campuran 

BKO antara lain obat penurun panas reumatik herbal, bahan untuk daya tahan 

tubuh pria, obat flu, suplemen kesehatan tanpa henti untuk menggembungkan 

tubuh. Jenis obat sintetik berbahaya yang sering digunakan adalah Diclofenk 

Sodium, Phenylbutazone, Dexamethasone, Paracetamol, Allopurinol dan 

CTM (Wahyuni & Susanti, 2021). 

Kehadiran KBO tertentu dalam jamu membuatnya berbahaya dan 

berpotensi menyebabkan efek samping yang merugikan dan bahkan kematian. 

Salah satu bahan kimia tersebut merupakan natrium diklofenak. Natium 

diklofenak diklasifikasikan sebagai Obat Anti-Inflamasi Non-Steroid 

(NSAID) dan diketahui menyebabkan beberapa efek samping seperti tekanan 

darah tinggi dan rasa perih di bagian lambung (Idacahyati dkk., 2020). 

Ada beberapa metode spektroskopi yang bisa digunakan untuk 

menganalisis kandungan BKO di dalam suatu produk jamu, termasuk HPLC, 

spektrofotometri UV-VIS, kromatografi lapis tipis (KLT), dan TLC-

densitometer.  Namun, pendekatan yang paling hemat biaya dan sederhana 

adalah metode FTIR.  Metode analitik ini menawarkan analisis BKO yang 

cepat dan mudah, sekaligus ramah anggaran dan ketersediaan alat.  Selain itu, 

FTIR juga memberikan hasil dalam waktu yang relatif singka (Hughes dkk., 

2013). 
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Pengolahan data spektrum FTIR dapat dilakukan melalui penerapan 

metodologi kemometrik.  Pendekatan ini telah memperoleh popularitas luas di 

bidang analisis kimia, khususnya dalam menilai kesamaan antara berbagai 

komponen kimia.  Dengan menggunakan teknik multivariat, kemometrik 

dapat secara akurat menggambarkan hubungan antara banyak sampel dan 

variabel.  Minitab adalah salah satu program perangkat lunak yang 

menggabungkan kimia dan statistik, menjadikannya alat yang ampuh untuk 

analisis kemometrik. 

 (Risal, 2020). 

Melihat adanya kasus pencampuran BKO dalam produk jamu dan efek 

samping yang ditimbulkan maka perlu dilakukan penelitian analisis 

kandungan BKO Natrium diklofenak dalam jamu pegal linu. Berbagai jenis 

produk jamu pegal linu yang berasal dari berbagai merek di Makassar 

kemudian akan dianalisis mengggunakan metode FTIR dengan kombinasi 

kemometrik. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah sampel jamu pegal linu yang yang dianalisis, mengandung Bahan 

Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak? 

2. Bagaimana hasil pembacaan spektrum yang terbentuk dari Standar 

Natrium Diklofenak dan sampel jamu pegal linu yang diolah 

menggunakan metode spektroskopi FTIR? 

3. Bagaimana hasil analisis kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium 

Diklofenak pada sampel jamu pegal linu menggunakan metode 

Spektroskopi FTIR yang dikombinasikan dengan kemometrik? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan kandungan Bahan 

Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak pada sampel jamu pegal linu. 

2. Untuk mengetahui hasil pembacaan spektrum yang terbentuk dari Standar 

Natrium Diklofenak dan sampel jamu pegal linu yang diolah 

menggunakan metode spektroskopi FTIR. 

3. Untuk mengetahui hasil analisis kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) 

Natrium Diklofenak pada sampel jamu pegal linu menggunakan 

Spektroskopi FTIR dengan kombinasi kemometrik. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah yang 

bermanfaat bagi instansi terkait seperti BPOM, Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI) mengenai 

metode analisis yang cepat dan mudah untuk menganalisis kandungan 

Bahan Kimia Obat (BKO) dalam pengobatan tradisional ini adalah 

Jamu Pegal Linu.  

b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi mahasiswa, serta memberikan gagasan untuk upaya pencegahan 

Kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak pada Jamu 

Pegal Linu 
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c. Memberikan pengetahuan berupa referensi untuk penelitian lebih 

lanjut terkait penggunaan metode Spektroskopi FTIR dengan 

kombinasi Kemometrik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk masyarakat umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

mengedukasi masyarakat akan bahaya dan efek samping Bahan Kimia 

Obat (BKO) yang terkandung dalam Produk Obat Tradisional. 

b. Untuk kalangan pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat khususnya bagi Dinas Kesehatan dan BPOM dalam upaya 

pengendalian dan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan Bahan 

Kimia Obat (BKO) dalam Jamu Pegal Linu. 

c. Untuk kalangan akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai, mengukur dan 

memperbaiki atau menyempurnakan analisis kandungan Bahan Kimia 

Obat (BKO) dalam Jamu Pegal Linu menggunakan Metode 

Spektroskopi Fourier Transform Infra-Red (FTIR) dengan Kombinasi 

Kemometrik. 

E. Definisi Operasional 

1. Jamu Pegal Linu merupakan ramuan yang digunakan untuk meredakan 

nyeri linu, nyeri tulang dan otot, memperlancar peredaran darah, 

memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan meredakan nyeri tubuh secara 

keseluruhan. 
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2. Bahan Kimia Obat atau disebut BKO, merupakan bahan yang dilarang dan 

biasa dimasukkan ke dalam obat tradisional atau produk makanan olahan 

dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pengobatan tradisional. 

3. Natrium Diklofenak merupakan obat anti inflamsi non-steroid (OAINS) 

non selektif berasal dari asam fenilasetat dan termasuk dalam kelas asam 

asetat sebagai penghambat COX yang kuat, secara efektif mengurangi 

peradangan, mengurangi rasa sakit, dan menurunkan demam.  Mekanisme 

kerjanya melibatkan penekanan produksi prostaglandin yang memediasi 

rasa sakit, menjadikannya pilihan pengobatan yang manjur untuk migrain, 

asam urat, dan semua jenis rasa nyeri. 

4. FTIR (Fourier Transform Infra-Red) adalah instrument analysis yang 

biasa digunakan untuk melihat pergerakan suatu molekul dengan 

mendeskripsikan struktur senyawa kimia. Biasanya digunakan dalam 

menganalisis kandungan Bahan Kimia Obat (BKO). 

5. Kemometrik merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi 

secara statiska korelasi antara informasi yang telah diketahui dari sampel 

dengan data spektrum. 

6. Analisis komponen utama (AKU) atau Princypal Component Analysis 

(PCA) adalah prosedur ilmiah untuk mengubah faktor unik yang masih 

terkait satu sama lain menjadi variabel lain. 
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F. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi penentuan bahan dan metode 

penentuan adanya senyawa Natrium Diklofenak menggunakan Spektroskopi 

FTIR dengan metode kemometrik untuk mendapatkan hasil yang akurat 

G. Kajian Pustaka  

Berdasarkan penelitian (Tahir dkk., 2018) dengan judul “Analisis BKO 

Natrium Diklofenak Pada Sediaan Jamu Pegal Linu yang Beredar di Makassar”, 

dapat disimpulkan bahwa Kromatografi lapis tipis (KLT) digunakan untuk 

analisis kualitatif, dan spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk analisis 

kuantitatif dalam penelitian eksperimental ini. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kandungan kimia obat natrium diklofenak dalam ekstrak Jamu 

Pegal Linu yang diambil dari beberapa toko di Makassar dengan menggunakan 

random sampling dan kriteria jamu yang banyak diminati atau digunakan oleh 

masyarakat. Tujuh jenis herbal yang berbeda digunakan untuk mendapatkan 

sampel sakit dan nyeri herbal, yang masing-masing diidentifikasi dengan simbol 

unik. Efek samping dari eksplorasi yang diarahkan oleh Masdiana menunjukkan 

bahwa natrium diklofenak ditemukan pada 3 dari 7 sampel yang beredar di Kota 

Makassar. 

Perbedaan antara eksplorasi ini dengan penelitian Tahir 2018 adalah 

penggunaan metodenya. Pada Penelitian tersebut Metode Analisis 

kualitatifnya meggunakan kromatografi Lapis Tipis (KLT). Sedangkan di 

penelitian ini Metode analisis kualitatifnya menggunakan Spektrofotometri 

FTIR (Fourier Transform Infra-Red). 

Berdasarkan penelitian (Rosyada dkk., 2019) dengan judul “Analisis 

Kandungan BKO Natrium Diklofenak dalam Jamu Pegal Linu yang dijual di 
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Kota Mataram”, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kadar natrium diklofenak (BKO) dalam sediaan herbal rematik 

pegal linu. Natrium diklofenak, termasuk BKO, adalah pereda nyeri umum 

yang dapat ditemukan dalam pengobatan herbal untuk nyeri rematik. Strategi 

yang digunakan dalam pemeriksaan subyektif adalah kromatografi lapis tipis 

(tenderloving care) dengan derivasi asam etil asetat: menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis untuk analisis kuantitatif dan n-heksana (7:3) 

sebagai fase gerak. Teknik ini dipilih karena mudah dikerjakan dan efektif 

untuk pemeriksaan subjektif. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rosyada tahun 2019 yakni 

pada metode yang digunakan. Pada Penelitian tersebut Metode Analisis 

kualitatifnya meggunakan kromatografi Lapis Tipis (KLT). Sedangkan di 

penelitian ini Metode analisis kualitatifnya menggunakan Spektrofotometri 

FTIR (Fourier Transform Infra-Red). 

Berdasarkan penelitian (Pertiwi & Suariyani, 2020) dengan judul 

penelitian “Kandungan BKO Tradisional yang Beredar di Pasaran” 

disimpulkan bahwa Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel obat 

tradisional yang telah diuji di Balai POM Denpasar yaitu metode Total 

Sampling, Deskripsi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat 

menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini juga mengolah data dengan 

menggunakan teknik editing, coding, dan analisis. Variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan metode 

univariat. Frekuensi dan persentase masing-masing variabel akan disortir, 

disajikan, dan direpresentasikan secara grafis dengan menggunakan metode 

ini. 
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Metode pengambilan sampel inilah yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian Pertiwi & Suariayanti tahun 2020. Penelitian tersebut 

menggunakan metode Total Sampling serta menggunakan data sekunder yang 

telah tersedia, sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan data primer 

dari hasil analisis menggunakan spektroskopi FTIR. 

Berdasarkan penelitian (Kamar dkk., 2021) dengan judul penelitian 

“Identifikasi Parasetamol dalam Jamu Pegal Linu Menggunakan Metode 

Kromatografi Lapis Tipis” dijelaskan bahwa  Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui ada tidaknya parasetamol BKO dalam sediaan herbal 

reumatik rematik yang ada di Kota Langsa. Teknik Kromatografi Lapis 

Mungil (perawatan penuh kasih sayang) digunakan dalam tahap penelitian 

khusus dan uji coba di Lab Sains dan Farmakognosi Fakultas Sains Cut Nyak 

Dhien Langsa. Lima sampel jamu dikumpulkan dengan menggunakan metode 

Random Sampling. Dengan nilai Rf 0,27, 0,33, dan 0,22 untuk tiga kali 

pengulangan, sampel jamu SB tidak mengandung parasetamol yang ditentukan 

dengan nilai RF TLC. Sementara itu, parasetamol terdeteksi pada sampel nyeri 

herbal SA, SC, SD, dan SE, dengan RF = 1 untuk setiap pengulangan. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa satu sampel herbal mengandung 

BKO Paracetamol, dan empat sampel herbal positif mengandung BKO 

Paracetamol. 

Salah satu perbedaan pada penelitian Kamar dkk pada tahun 2019 

dalam penelitian ini terletak pada jenis Bahan Kimia Obat (BKO) yang 

digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan BKO Parasetamol 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan BKO Natrium diklofenak. 

Berdasarkan penelitian Jurnal Artikel Review (Anggraini Syahfitr 

dkk., 2021) dengan judul “Analisis Kandungan Bahan Kimia Obat pada 
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Jamu” dijelaskan bahwa Artikel Review ini bertujuan untuk merangkum 

beberapa metode yang digunakan dalam proses analisis bahan kimia obat yang 

terkandung dalam jamu yang sumber datanya menggunakan studi literatur. 

Kesimpulan penelitian adalah pereda nyeri rematik, penurunan berat badan, 

penambah daya tahan tubuh, diabetes, antihipertensi, dan suplemen makanan 

mengandung BKO. Parasetamol, natrium diklofenak, piroksikam, ibuprofen, 

deksametason, asam mefenamat, fenolftalein, sibutramine, fenfluramine, 

sildenafil, tadalafil, thiosyldenafil, kafein, efedrin, nifedipin, dan glibenklamid 

adalah bahan obat yang digunakan. Jamu dianalisis dengan metode KLT 

(Kromatografi Lapis Tipis), Kromatografi Densitometri, Kromatografi Lapis 

Tipis-Spektrofotometri, Kromatografi Lapis Tipis SERS, HPLC 

(Kromatografi Cair Kinerja Tinggi), HPLC-ESI-MS/MS (cairan kinerja tinggi 

kromatografi - elektrospray ionisasi spektrometri massa tandem), HPLC-

Densitometry (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi d ensitometri), UHPLC-Q-

ORTIP HERMS (kromatografi cair kinerja ultra-tinggi-Quadrupole-orbitrap 

spektrometri massa resolusi tinggi), UPLC/Q-TOF MS (kromatografi cair 

ultra-kinerja (UPLC) digabungkan dengan spektrometri massa quadrupole-

time-of-flight (Q-TOF MS), Elektroforesis kapiler (CE), GC-MS 

(Kromatografi Gas-Spektrometri Massa), Spektrometri LC-MS (Liquid 

Crhomatogaph Mass), Prototipe Test-Strip, dan Spektroskopi inframerah 

(FTIR) 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anggraini Syahfitr dkk. 

Yang dilakukan di tahun 2021 terletak pada jenis atau sifat Penelitian. Jenis 

Penelitian tersebut adalah Studi Literatur. Sedangkan pada penelitian ini 

bersifat Eksperimental yang dilaksanakan di Laboratorium UIN Alauddin 

Makassar. 
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Berdasarkan penelitian (Risal, 2020)  dengan judul “Analisis  

Kemometrik  Senyawa  Inhibitor  Tirosinase Menggunakan Spektrofotometer 

Ir (FTIR)” dijelaskan bahwa penelitian ini Arbutin dan asam aspartat dari 

berbagai strain antara lain temulawak, kunyit putih, lavender, ekstrak selasih, 

ekstrak kemukus, ekstrak cabai jawa, dan ekstrak lempuyang menggunakan 

alat spektrofotometer infra merah (FTIR), dan data dianalisis menggunakan 

metode PCA dan CA. Karena PCA men,gunakan senyawa yang menghambat 

tirosinase pada kuadran yang sama, seperti senyawa asam kojic, ekstrak 

lempuyang, ekstrak kemangi, dan ekstrak lavender, maka PCA menggunakan 

data dengan composite eigenvalue 99,8%. Pada analisis CA, asam kojik 

ditemukan memiliki kemiripan dengan spektrum ekuivalensi 75,85 dan radius 

Euclidean 0,202. Berdasarkan data dari analisis kemometrik, plot skor 

menunjukkan total empat kelompok, dengan asam kojik sebagai kelompok 

keempat dengan tiga ekstrak lempuyang, lavender, dan arbutin sebagai dua 

penghambat tirosinase. Senyawa arbutin kekurangan gugus dari urutan yang 

dihasilkan sebagai hasilnya. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Risal di tahun 

2020 ysng terletak pada jenis sampel dan senyawa yang dianalisis. Sampel 

yang diteliti adalah dari ektrak tumbuhan, kemudian senyawa yang akan 

dianalisis adalah senyawa inhibitor tirosinase. Sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan produk jamu pegal linu sebagai sambel dan senyawa yang akan 

dianalisis secara kualitatif adalah natrium diklofenak 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Obat Tradisional 

Sediaan galenik atau campurannya, selain komponen tumbuhan, hewan, 

dan mineral, merupakan komponen obat tradisional yang digunakan untuk 

pengobatan berdasarkan kearifan budaya.  Biasanya, obat tradisional diberikan 

secara oral atau topikal, seperti dalam bentuk bubuk, kapsul, tablet, dan larutan. 

Walaupun tersedia dalam berbagai bentuk, untuk saat ini belum ada obat 

tradisional dalam bentuk suntikan atau aerosol (Aulani, 2019). 

Secara konsep Farmakologi menyatakan bahwa obat harus memiliki efek 

samping, ciri yang lebih menonjol pada obat sintetik (obat modern) daripada obat 

tradisional.  Obat-obatan sintetik memiliki efek primer yang lebih kuat, tetapi 

senyawa aktif murninya membuat mereka berisiko lebih tinggi menyebabkan efek 

samping yang lebih parah.  Hal ini berbeda dengan obat tradisional yang terbuat 

dari ekstrak yang mengandung banyak senyawa dengan kadar kandungan kimia 

yang berbeda-beda (Sutrisna, 2016). 

Berdasarkan data Statistik dari World Health Organization (WHO) 

mengungkapkan bahwa Obat tradisional digunakan oleh kurang lebih 60% 

masyarakat di negara maju dan 80% masyarakat di negara berkembang.  Manfaat 

yang cukup besar dari pengobatan alami dan obat tradisional dibandingkan 

alternatif sintetik adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pengobatan alami, berbagai senyawa aktif menghasilkan hasil 

yang saling melengkapi. 

2. Kehadiran banyak senyawa aktif memungkinkan bahan alami untuk 

memberikan efek farmakologis yang lebih luas 
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3. Sebagian besar obat-obatan konvensional ada dalam bentuk ekstrak yang 

tidak dimurnikan, dan meskipun mengandung banyak senyawa, jumlah 

masing-masingnya relatif rendah.  Akibatnya, setiap reaksi merugikan 

yang disebabkan oleh obat-obatan ini cenderung lebih ringan. 

Selain kelebihan yang telah disebutkan diatas, obat tradisional juga 

memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 

1. Masih sedikitnya obat tradisional yang telah tervalidasi melalui uji klinis 

penelitian ilmiah. 

2. Kurangnya standarisasi bahan obat tradisional 

3. Resistensi dari para pelaku kesehatan atau dokter karena belum adanya 

uji klinis tadi (Sutrisna, 2016). 

Dominasi penyakit terus-menerus terus meningkat dan ketidakmampuan 

untuk melibatkan obat-obatan yang ada saat ini untuk penyakit tertentu serta 

luasnya akses ke informasi tentang pengobatan konvensional adalah alasan di 

balik meningkatnya penggunaan resep tradisional. Karena berbagai macam bahan 

alami, hal ini menyebabkan peningkatan produksi tahunan obat tradisional. 

BPOM membagi obat tradisional menjadi tiga kategori  yakni sediaan herbal, obat 

herbal terstandar, dan fitofarmaka untuk mempermudah perizinan dan regulasi 

(Dewi, dkk. 2019). 

 

 

 

 

    Gambar 1. Logo Obat Tradisional 
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Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (Badan POM) 

mengkategorikan obat alami, juga dikenal sebagai obat tradisional, menjadi tiga 

kategori di Indonesia: fitofarmaka dan obat herbal terstandar (BPOM, 2014). 

1. Jamu 

Jamu adalah obat tradidisional campuran bahan tanaman, biasanya 

diberikan sebagai bubuk, pil, atau cairan.  Resep obat jenis ini biasanya 

diturunkan dari generasi sebelumnya, mengandung antara 5 sampai 10 

tanaman obat, bahkan terkadang lebih. 

Jamu beroperasi berdasarkan bukti empiris, bukan uji klinis atau 

validasi ilmiah. Meskipun demikian, masih mematuhi persyaratan 

keselamatan yang ketat dan standar kualitas yang telah ditetapkan dan 

dijunjung tinggi selama berabad-abad. Catatan keamanannya yang terbukti 

dan manfaat kesehatan langsung untuk penyakit tertentu menjadikannya 

pilihan tepercaya bagi banyak orang yang mencari pengobatan alternatif.  

(Suharmiati & Handayani, 2006) 

Jamu harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain (Ninla 

Elmawati Falabiba, 2019): 

a) Aman 

b) Demonstrasi efektivitas dapat dicapai melalui bukti empiris. 

c) Mampu memenuhi standar kualitas yang relevan  

2. Obat Herbal Terstandar 

Obat Herbal Terstandar (OHT) melibatkan ekstraksi komponen hewani, 

tumbuhan atau mineral alami. Membuat obat-obatan ini adalah proses 

kompleks yang tidak hanya membutuhkan peralatan mahal, tetapi juga tenaga 

kerja terampil yang mampu mengekstraksi senyawa yang diperlukan.  Bukti 

ilmiah bahwa obat herbal terstandar ini berkhasiat diperoleh melalui 
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penelitian praklinis, yang meliputi uji toksisitas dan memastikan standarisasi 

bahan yang digunakan dalam pembuatan ekstrak yang higieni (Suharmiati & 

Handayani, 2006). 

Untuk obat herbal terstandar, diperlukan kriteria khusus yang 

digariskan berikut (Ninla Elmawati Falabiba, 2019): 

a) Aman 

b) Demonstrasi efektivitas secara ilmiah atau pra-klinis adalah mungkin. 

c) Memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi sesuai persyaratan  

d) Standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk akhir. 

3. Fitofarmaka 

Fitofarmaka mirip dengan pengobatan modern, dengan standar produksi 

ditentukan oleh penelitian ilmiah dan uji klinis pada manusia.  Pembuatan 

obat-obatan tersebut melibatkan investasi yang signifikan dalam peralatan 

modern, tenaga ahli, dan sumber daya keuangan yang besar (Suharmiati & 

Handayani, 2006). 

Untuk Fitofarmaka harus memiliki kriteria antara lain (Ninla Elmawati 

Falabiba, 2019). 

a) Aman 

b) Menegaskan validitas ilmiah, didukung oleh uji pra-klinis dan klinis. 

c) Pastikan bahwa kriteria kualitas terpenuh 

B.  Ketepatan Penggunaan Obat Tradisional 

Pengobatan tradisional sering dianggap sebagai alternatif yang lebih 

aman daripada pengobatan modern. Ini berasal dari fakta bahwa resep tradisional 

memiliki efek samping yang lebih sedikit daripada obat buatan, karena digunakan 

secara akurat. Penggunaan yang tepat tersebut memerlukan faktor-faktor seperti 
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ketepatan dosis, pemilihan bahan, waktu pemberian, metode penggunaan, dan 

pencocokan obat dengan informasi terkait (Purwanto, 2016). 

Obat tradisional memiliki efek samping yang relatif sedikit bila 

digunakan dengan benar. Memanfaatkan obat tradisional secara tepat meliputi: 

1. Kebenaran Bahan 

Khasiat zat obat bergantung pada keakuratannya. Keanekaragaman bahan 

obat di Indonesia, sehingga banyak tanaman obat yang bervariasi dalam spesies 

dan sulit untuk dibedakan.  Sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam 

memilih bahan karena setiap komponen membawa dampak terapeutik yang unik 

(Sumayyah & Salsabila, 2017). 

Kunci untuk mencapai efek yang diinginkan terletak pada bahan yang 

digunakan. Misalnya, membedakan berbagai jenis lempuyang bisa menjadi 

tantangan. Lempuyang Emprit, ditandai dengan ukurannya yang kecil, rona 

kuning, dan rasa pahit, bekerja secara ajaib sebagai penambah nafsu makan. 

Lempuyang gajah, sebaliknya, berukuran lebih besar, berwarna kuning, dan sama 

efektifnya dalam meningkatkan nafsu makan. Terakhir, lempuyang Wangi 

menonjol dengan penampilannya yang agak putih dan wangi yang menyenangkan. 

Tidak seperti rekan-rekannya, itu membantu dalam penurunan berat badan 

(Elenora & Ristiawati, 2019). 

2. Ketepatan dosis  

Kepatuhan terhadap aturan yang ditentukan dan tingkat dosis adalah yang 

terpenting, seperti mengikuti resep dokter.  Meskipun demikian, menggunakan 

tanaman obat tidak berarti penggunaan yang tidak terbatas.  Dosis tetap harus 

diikuti secara ketat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, dan perlu dicatat 

bahwa mereka dapat memiliki efek samping (Sumayyah & Salsabila, 2017). 
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Sama seperti obat-obatan sintetik, tanaman obat memerlukan caa 

konsumsi yang tepat.  Sangat penting untuk mematuhi dosis yang dianjurkan, 

mirip dengan resep dokter. Misalnya, buah mahkota dewa hanya bisa dikonsumsi 

dengan perbandingan satu buah dengan tiga gelas air. Demikian pula, daun mindi 

hanya bisa dimanfaatkan jika direbus dengan air yang telah ditentukan jumlahnya; 

tujuh daun yang direkomendasikan (Elenora & Ristiawati, 2019). 

3. Ketepatan waktu penggunaan 

Dalam hal tanaman obat, dosis dan konsumsi yang tepat hanyalah bagian 

dari persamaan.  Untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan, 

pengaturan waktu juga penting.  Potensi tanaman ini sangat ditentukan oleh waktu 

penggunaan yang tepat (Sumayyah & Salsabila, 2017). 

Contonyan kunyit, sebagai tanaman obat telah lama digunakan untuk 

meredakan nyeri haid dan dapat ditemukan dalam ramuan asam kunyit.  Namun, 

kehati-hatian harus dilakukan saat menggunakannya selama awal kehamilan 

karena risiko keguguran. Waktu penggunaan obat tradisional sangat penting untuk 

mencapai hasil pengobatan yang diinginkan (Elenora & Ristiawati, 2019). 

4. Ketepatan cara penggunaan 

Sangat penting untuk dicatat bahwa tidak semua tanaman efektif saat 

direbus dan dikonsumsi.  Misalnya, daun kecubung yang berfungsi sebagai 

bronkodilator sebaiknya dihirup, bukan diseduh.  Menelannya dalam bentuk yang 

terakhir bisa mengakibatkan mabuk (Sumayyah & Salsabila, 2017). 

5. Ketepatan pemilihan obat untuk penyakit tertentu 

Ada banyak zat aktif dalam beberapa tanaman obat yang dapat 

mengobati penyakit tertentu.  Sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara 

keefektifannya dan efek samping yang menyertainya (Sumayyah & Salsabila, 

2017). 
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Penggunaan obat tradisional yang tidak tepat dapat menimbulkan bahaya 

yang tidak terduga.  Misalnya, Momordica charantia, yang biasa digunakan 

sebagai sayuran, diketahui memiliki sifat anti-HIV-AIDS.  Namun bijinya juga 

mengandung triterpenoid yang dapat menghambat aktivitas spermatozoa.  Oleh 

karena itu, mengandalkan biji pare untuk mengobati HIV-AIDS dapat 

menyebabkan kemandulan pria.  Untuk menghindari reaksi obat yang tidak 

diinginkan, sangat penting untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana 

menggunakan obat herbal dengan benar sebelum memasukkannya ke dalam 

rencana perawatan seseorang (Elenora & Ristiawati, 2019). 

Selain itu, penggunaan obat tradisional seperti jamu tetap haus 

memperhatikan petunjuk penggunaanya, ini termasuk memastikan bahwa produk 

tersebut memiliki izin edar dari BPOM dan meninjau dengan cermat informasi 

yang terkandung dalam kemasan sebelum digunakan.  Informasi seperti petunjuk 

penggunaan, tanggal kedaluwarsa, peringatan, kontraindikasi, dan kemanjuran 

harus diperhitungkan.  Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kemasannya 

utuh dan fisik produk dalam kondisi baik.  Namun, obat tradisional tidak 

dianjurkan diandalkan untuk situasi darurat atau situasi yang mengancam jiwa 

(Rianoor, 2022). 

C. Jamu 

Masyarakat menggunakan jamu, obat tradisional, untuk mengobati 

penyakit ringan, menguatkan tubuh, dan mencegah penyakit.  Di negara-negara 

berkembang, seperti Indonesia, jamu memiliki arti penting dalam sistem 

kesehatan, dengan hampir 70 hingga 80% populasi bergantung padanya.  Tidak 

seperti pengobatan konvensional, pengobatan herbal dianggap tidak beracun dan 

kecil kemungkinannya untuk menghasilkan efek samping.  Khasiat ramuan Jamu 
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didukung oleh bukti empiris, waktu, usia, dan sejarah selama ratusan tahun 

(Muliasari dkk., 2019). 

Bahan-bahan alami seperti jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, daun 

asam, daun salam, dan daun sirih menjadi bahan dasar jamu.  Yang membedakan 

jamu adalah ketergantungannya pada sumber daya organik dan tidak adanya 

bahan kimia sintetik.  Pemprosesan tradisional melibatkan merebus tanaman ini 

dan mengonsumsi air yang diekstraksi.  Namun, perkembangan modern telah 

menyebabkan jamu disajikan dalam bentuk kapsul, pil, cairan, dan kaplet (Daud 

& Novrimansyah, 2022).  

Jamu didasarkan pada data empiris dan tidak membutuhkan bukti klinis 

atau bukti ilmiah untuk ditetapkan. Meskipun demikian, standar keamanan 

tertentu harus dipenuhi, dan persyaratan kualitas harus dipenuhi setelah 

membuktikan keefektifannya melalui data empiris.  Jamu umumnya terdiri dari 

berbagai tanaman obat, mulai dari 5 hingga 50, disajikan dalam bentuk bubuk, pil, 

minuman, atau cairan yang berasal dari beberapa tanaman.  Beberapa contoh jamu 

tersebut antara lain Jamu Nyonya Mener, Antangin, dan Kuku Bima Gingseng 

(Rahayuda, 2016). 

Pemerintah Indonesia mengamanatkan bahwa setiap jamu atau obat 

tradisional yang diproduksi, didistribusikan, atau diekspor di dalam negeri harus 

memenuhi standar kualitas.  Untuk mencapai hal tersebut, obat tradisional harus 

disetujui dan didaftarkan oleh Menteri Kesehatan. Konsekuensinya, ada 

persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk pendaftaran obat tradisional 

tersebut yaitu: 

1) Keamanan dan efektivitas obat harus ditetapkan melalui bukti empiris 

sebelum dapat dianggap layak untuk dikonsumsi manusia,  
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2) Bahan dan cara produksi obat tradisional harus memenuhi standar dan 

ketentuan yang telah ditetapkan  

3) Produk ini sama sekali tidak mengandung senyawa sintetis dan zat apa pun 

yang dikategorikan sebagai narkotika atau obat keras (Yunus & Pratiwi, 

2022). 

Berdasarkan persyaratan dasar terkait jamu, yaitu mengikuti komposisi 

yang benar, tidak adanya perubahan fisiko-kimia, dan kurangnya zat asing adalah 

penentu utama kualitas.  Di antaranya, komposisi yang tepat adalah yang tertinggi.  

Diperlukan kepatuhan yang ketat terhadap formulasi simplisia, seperti yang tertera 

pada formulir pendaftaran. Penambahan nutrisi atau bahan kimia asing apa pun 

dilarang keras (Yuliani & Virginia, 2021). 

D. Kebijakan di Indonesia Terkait Obat Tradisional 

Peraturan perundang-undangan mengenai obat tradisional, termasuk 

peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta peraturan dan keputusan 

Menteri Kesehatan RI. Pedoman ini regustrasi atau pendaftaran langsung, hibah 

pembuatan, peredaran, kewajiban pelaku usaha, pengawasan impor dan ekspor 

barang serta pembuatan obat tradisional (Bolendea, 2019). 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK, 1999). 

Pasal 4 UUPK mengatur tentang pelanggaran hak konsumen, sedangkan 

Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha yang terlibat dalam produksi obat 

tradisional berbahan kimia obat.  Pasal 8 ayat 3 lebih menegaskan perbuatan-

perbuatan yang merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang 

memproduksi obat tersebut, semuanya sesuai dengan UUPK pasal 8 ayat 3 

(UUPK, 1999). 
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2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Undang-Undang 

Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional  

Pasal 7 terdapat obat tradisional dilarang mengandung: 

a) Kandungan etil alkohol melebihi 1%, kecuali digunakan dalam bentuk 

sediaan tingtur; 

b) Bahan kimia obat (BKO) yaitu senyawa terapeutik yang timbul dari 

isolasi atau cara sintetik; 

c) Obat-obatan dengan efek narkotika atau psikotropika; 

d) dan/atau bahan lain yang dapat berdampak negatif pada kesehatan 

(Depkes, 2012). 

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor: HK.00.05.41.1384 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana 

Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka 

Menurut penjelasan Pasal 2 peraturan ini, obat tradisional, obat herbal 

terstandar, dan fitofarmaka yang diproduksi atau diedarkan di Indonesia wajib 

didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala BPOM. Adapun langkah-

langkah yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin edar untuk resep 

konvensional, obat tumbuh normal dan fitofarmaka diuraikan berikut: 

a) Menggunakan bahan dan aditif efektif yang memenuhi persyaratan 

mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat; 

b) Diproduksi sesuai dengan Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional 

yang Baik; 

c) Penandaan memuat informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat 

menjamin penggunaan obat tradisional, obat herbal terstandar, dan 



25 
 

 
 

fitofarmaka secara tepat, rasional, dan aman sesuai dengan hasil 

evaluasi dalam rangka pendaftaran (BPOM, 2005). 

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 34 Tahun 

2018 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik. 

Menerangkan bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan 

pengobatan tradisional. GMP, atau Good Drug Manufacturing Practice, adalah 

cara membuat obat dan/atau bahan obat untuk memastikan memenuhi persyaratan 

dan baik untuk penggunaan yang dimaksudkan (BPOM, 2018). 

E. Bahan Kimia Obat 

Pengobatan konvensional adalah pilihan pengobatan elektif karena 

diterima secara umum lebih aman daripada pengobatan sintetik yang direkayasa. 

Namun, kebersihan obat tradisional sering kali mengandung Restorative 

Synthetics (BKO) yang bila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan. Upaya 

produsen untuk segera meningkatkan khasiat jamu adalah dengan penambahan 

BKO. Biasanya BKO yang ditambahkan pada obat herbal tidak banyak tertera 

pada labelnya, sehingga dapat berdampak buruk bagi kesehatan seseorang (Andini 

dkk, 2022). 

Bahan Kimia Obat (BKO) pada dasarnya adalah senyawa kimia yang 

dapat mengakibatkan kerusakan apabila tidak digunakan sesuai indikasi. seperti 

interaksi dengan senyawa kimia lain dan kondisi pemakaian seperti sebelum atau 

sesudah makan atau bangun tidur. Terlepas dari porsi/porsinya, pengaturan ini 

juga dapat memengaruhi cara kerja obat di dalam tubuh. Ini karena bahan kimia 

obat secara langsung mempengaruhi organ vital, jadi jika digunakan dengan cara 

yang bertentangan dengan aturan ini, mereka akan membuat organ tersebut 

bekerja dan berfungsi secara berbeda. Penggunaan dan dosis yang tidak tepat 

justru akan merugikan tubuh daripada menyembuhkannya. Akibatnya 
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pemanfaatan senyawa sintetis restoratif tidak mungkin dilakukan sembarangan. 

Misalnya, kesehatan konsumen akan sangat terganggu jika profesional farmasi 

atau medis mencampurkan bahan kimia obat ke dalam obat herbal (Wahyuni & 

Susanti, 2021). 

Efek jangka panjang penggunaan BKO tanpa dosis yang jelas adalah 

kerusakan fungsi organ yang tidak dapat ditentukan per kemasannya. Oleh karena 

itu, BPOM sebagai organisasi yang berwenang diharuskan untuk mencegah 

produsen jamu yang meragukan memasukkan BKO di antara banyak produk jamu 

yang ada di pasaran (Andini dkk, 2022). 

Badan POM menemukan bahwa berbagai jenis obat tradisional sering 

dicampur dengan BKO tertentu selama kegiatan pengawasannya. Misalnya, nyeri 

rematik/ramuan rematik sering mengandung Phenilbutazone, antalgin 

(metampyrone), natrium diklofenak, piroksikam, parasetamol, prednison, dan 

deksametason; jamu pelangsing sering mengandung Sibutramine HCl; dan obat 

herbal untuk diabetes sering mengandung glib Selain itu, sildenafil sitrat atau 

turunannya banyak ditemukan dalam obat herbal untuk peningkatan kekuatan dan 

stamina pria  (Pertiwi & Suariyani, 2020). 

Meski BPOM telah berupaya untuk mengontrol peredaran produk obat 

tradisional, penambah kesehatan, dan produk perawatan kecantikan yang 

mengandung Bahan Kimia Restoratif (BKO) atau bahan terlarang yang dapat 

mengganggu kesehatan, namun produk tersebut masih tetap mengalir. Antara Juli 

2020 dan September 2021, BPOM menemukan 53 produk obat tradisional, satu 

suplemen kesehatan, dan 18 produk perawatan kecantikan mengandung bahan 

berbahaya yang dilarang untuk digunakan. Beberapa temuan BKO yaitu Sildenafil 

Sitrat dan turunannya, Tadalafil, Dexamethasone, Phenylbutasone, Alopurinol, 

Prednisone, Paracetamol, Acetosal, Furosemide, Sibutramin HCl, Cyproheptadine 
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HCl, Tramadol, dan Natrium Diklofenak. Selama peninjauan terhadap 3.382 

kantor produksi dan pengangkutan untuk pengobatan tradisional dan suplemen 

kesehatan, ditemukan banyak produk ilegal yang mengandung BKO. Selain itu, 

ditemukan pelanggaran tambahan dengan memeriksa 4.862 fasilitas manufaktur 

dan distribusi kosmetik (BPOM, 2021). 

Efek negatif atau bahaya BKO yang sering ditambahkan pada ramuan 

tersebut diatas. Misalnya, fenilbutazon dalam obat-obatan herbal dapat mengiritasi 

saluran pencernaan dan menyebabkan gejala seperti mual dan diare, serta 

pendarahan dan luka di perut. Efek samping sekunder juga telah diperhitungkan, 

pembesaran jantung (angioedema), pembatasan rute penerbangan 

(bronkospasme), pusing, kehilangan pendengaran dan darah dalam kencing 

(hematuria). Selain itu, fenilbutazon telah dikaitkan dengan hepatitis, gangguan 

pembentukan darah yang dapat menyebabkan anemia aplastik, defisiensi sel darah 

putih (leukopenia), defisiensi trombosit (trombositopenia), ketidakmampuan 

tubuh untuk membentuk granulosit, sejenis sel darah putih, (agaranulositosis). 

dan berbagai kondisi yang berpotensi fatal lainnya. lainnya. Adanya 

deksametason dalam obat herbal untuk nyeri rematik, asam urat, atau rematik, 

yang berpotensi menimbulkan gangguan jiwa dan euforia, adalah contoh lainnya. 

Dexamethasone dapat menyebabkan diabetes dan osteoporosis pada orang tua, 

dan komponen kimianya dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak, 

termasuk pertumbuhan janin pada ibu hamil. Sementara itu, jamu kuat (stamina 

pria) yang mengandung sildenafil sitrat telah dikaitkan dengan serangan jantung 

dan kematian (Wahyuni & Susanti, 2021). 
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F. Natrium Diklofenak 

1. Definisi 

Natrium diklofenak adalah obat golongan antiinflamasi nonsteroid 

(NSAID), menawarkan sifat antiinflamasi paling kuat dengan efek samping yang 

relatif lebih ringan daripada rekannya indometasin dan piroksikam.  Sebagai 

turunan garam natrium dari fenilasetat, natrium diklofenak diresepkan untuk 

meredakan nyeri, migrain, dan asam urat.  Absorbsi dari Natrium diklofenak 

sangat cepat dan lengkap dan jumlah yang diabsorbsi tidak berkurang walaupun 

diberikan secara bersama dengan makanan (Tjay & Rahardja, 2015). 

Obat-obat golongan NSAID, termasuk natrium diklofenak, bekerja dalam 

meredakan peradangan dengan membatasi enzim COX-1 dan COX-2.  

Penghambatan enzim ini mengurangi produksi prostaglandin, khususnya PGE2 

dan PGI2, yang dapat mempersempit pembuluh darah dan menyebabkan 

vasokonstriksi.  Namun, penurunan produksi prostaglandin tidak hanya 

menyebabkan vasokonstriksi tetapi juga meningkatkan retensi cairan.  Oleh 

karena itu, ketergantungan pada obat ini dapat menyebabkan hipertensi, edema, 

gangguan fungsi ginjal, dan perdarahan gastrointestinal (Lovell & Ernst, 2017). 

2. Fisikokimia 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Natrium Diklofenak (NCBI. 2022). 
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Fisikokimia dari Natrium Diklofenak yaitu (Walker, 2012): 

Nama IUPAC : 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid 

Sinonim : Kalium diklofenak diclofenac, diclofenac potassium natrium 

diklofenak, diclofenac sodium, diclofenac sodium, 

QTG126297Q, Voltaren, 15307-79-6, diclofenac sodium salt 

Rumus Umum : C14H10Cl2NaO2 

BM : 318,1 

Pemerian : Kristal putih, tidak berbau, dan sedikit higroskopis  

Titik lebur : 283°C - 285°C 

Kelarutan : Mudah larut dalam metanol, larut dalam etanol, agak sukar 

larut dalam air, praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam 

eter 

G. Spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infra-Red) 

Spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infrared) adalah metode lanjutan 

untuk mendeteksi dan menganalisis hasil spektrum inframerah. Interferometer 

Michelson, yang merupakan perangkat yang memungkinkan analisis frekuensi 

yang ada dalam sinyal komposit, adalah inti dari spektroskopi FTIR. Dalam 

pengoperasian FTIR, sampel dikenai transmisi cahaya, dengan intensitas cahaya 

yang diukur oleh detektor.  Intensitas ini kemudian dibandingkan dengan 

intensitas tanpa sampel, dan seluruh proses diulang untuk panjang gelombang 

yang berbeda (Sri, 2018). 

Memanfaatkan interferensi radiasi antara duo berkas cahaya, 

spektrofotometer FTIR menghasilkan interferogram.  Sinyal ini terwujud sebagai 

produk sampingan dari variasi panjang jalur antara berkas cahaya, yang dapat 

dibalik menggunakan transformasi Fourier, sebuah teknik matematika yang dapat 

menukar dua domain jarak dan frekuensi (Zuhairiah dkk, 2021) 
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Gambar yang ditampilkan di bawah mengilustrasikan elemen dasar 

spektrofotometer FTIR.  Dimulai dari sumber cahaya, radiasi melewati 

interferometer dan selanjutnya, sampel sebelum mencapai detektor.  Komponen 

frekuensi tinggi dihilangkan oleh filter selama amplifikasi sinyal, dan 

informasinya didigitalkan oleh konverter analog-ke-digital.  Akhirnya, data 

mengalami transformasi Fourier setelah dikirim ke komputer (Rohman, 2021) 

 

 

 

 

Gambar 3. Prinsip Kerja FTIR 

 

Komponen yang digunakan dalam spektrofotometer FTIR meliputi 

Spektrofotometer FTIR memiliki berbagai komponen yang tidak terpisahkan dari 

fungsinya. Daerah tengah menggunakan sumber cahaya global atau Nernst.  

Interferometer Michelson membagi seberkas cahaya menjadi dua berkas dan 

membuat salah satunya menempuh jarak yang berbeda dari yang lain.  Ini terdiri 

dari dua cermin, satu yang statis dan yang lainnya terus bergerak.  Ada dua jenis 

detektor yang umum digunakan untuk pengukuran spektral di wilayah dekat.  

Terakhir, komputer membaca spektrum dari instrumen yang dipindai dan 

mendigitalkannya. Spektrum digital ini dapat dimanipulasi untuk berbagai 

keperluan seperti derivatisasi, pengurangan, penjumlahan, dan overlay antar 

spektrum (Rohman, 2021). 

Spektrofotometri FTIR menganalisis sampel dalam keadaan cair, gas, 

dan padat, masing-masing membutuhkan penanganan yang berbeda.  Secara 

khusus, sampel padat dapat dimanipulasi dengan salah satu dari tiga cara: 
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1) Untuk menghasilkan KBR transparan, pelet KBR menjalani proses 

penumbukan dengan sampel padat pada rentang konsentrasi 0,1% hingga 

2%.  Campuran ini kemudian ditekan menggunakan cetakan dengan 

tekanan tinggi 

2) Setelah pencampuran pasta padat dengan minyak pasta, campuran yang 

dihasilkan dilapisi ke dua titik NaCl untuk membentuk zat padat seperti 

pasta 

3) Untuk membuat lapisan tipis, larutkan padatan dalam pelarut yang 

mudah dibuat.  Setelah larut, teteskan campuran tersebut ke piring NaCl.  

Saat pelarut campuran menguap, lapisan tipis akan terbentuk di pelat 

(Suoth, 2022). 

Fourier Transform Infra Red (FTIR) merupakan metode pemrosesan data 

yang memberikan wawasan penting ke dalam struktur, sifat konformasi, 

perubahan yang diinduksi, tekanan, dan reaksi kimia polialloy dan polimer.  

Teknik ini melibatkan pantulan cahaya inframerah melalui ruang kristal dan ke 

permukaan sampel padat.  Dengan memantau frekuensi getaran molekul sampel, 

degradasi atau oksidasi yang disebabkan oleh panas atau cahaya dapat dideteksi 

dengan cepat.  Interferometer pada FTIR menghasilkan interferogram yang 

menunjukkan intensitas sinyal detektor berdasarkan frekuensi getaran molekuler 

(Sjamsiah, 2018). 

Pemanfaatan spektrofotometer untuk analisis menghadirkan dua 

keuntungan signifikan dibandingkan metode tradisional.  Pertama, dapat 

digunakan sebagai stimulan pada frekuensi sumber cahaya apa pun, 

memungkinkan analisis cepat tanpa metode sekuensial atau pemindaian.  Kedua, 

metode ini dicirikan oleh sensitivitas tinggi, karena tidak adanya celah di mana 

radiasi memasuki sistem detektor.  Akibatnya, lebih banyak radiasi memasuki 
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sistem, membuatnya lebih unggul daripada metode dispersi dalam hal sensitivitas 

(Sjamsiah, 2018). 

Teknologi FTIR menawarkan beberapa keunggulan, termasuk jangkauan 

luas pita bilangan gelombang inframerah dan resolusi tinggi, bersama dengan 

kemampuan pemindaian cepat perangkat kontemporer.  Selain itu, teknik ini tidak 

mengganggu, yang memungkinkan analisis sampel dengan metode lain.  Teknik 

FTIR juga memastikan hasil yang cepat, tidak memerlukan pretreatment sampel, 

tidak seperti pendekatan kromatografi, yang melibatkan prosedur pemrosesan 

sampel yang berlarut-larut (Benjamin, 2019). 

H. Kemometrik 

Kemometrik adalah metode analisis data yang sangat terspesialisasi, 

memanfaatkan teknik matematika dan statistik.  Aplikasinya beragam, termasuk 

pengumpulan dan analisis data protokol multivariat, pemodelan dan kalibrasi 

proses, kompresi sinyal, klasifikasi, dan pengenalan pola.  Teknik kemometri, 

terutama Analisis Komponen Utama (PCA) atau Analisis Komponen Utama 

(AKU), sangat efektif dalam menganalisis senyawa campuran dengan profil 

spektral yang tumpang tindih (Lorenza dkk., 2021). 

Analisis Komponen Utama (PCA) adalah alat statistik yang kuat untuk 

mengklasifikasikan grup tanpa pengetahuan sebelumnya tentang keanggotaan 

mereka.  Ini menggunakan kurva plot skor untuk memperkirakan struktur data dan 

mengubah banyak variabel menjadi lebih sedikit, namun tetap menjadi variabel 

karakteristik.  Pengurangan ini membuat interpretasi data lebih mudah tanpa 

kehilangan esensi dari variabel aslinya (Yuliantini, 2020) 

Pemanfaatan teknik kemometrik juga biasanya digunakan dalam Studi 

metabolomik umumnya menggunakan teknik kemometrik untuk membantu 

analisis dan interpretasi data.  Pada tahap akhir penelitian metabolisme tanaman, 
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analisis data sangat penting.  Beberapa aplikasi instrumen metabolomik digunakan 

untuk melakukan analisis, dan hasilnya dapat diinterpretasikan menggunakan 

berbagai pendekatan statistik multivariat, seperti PCA.  Tidak seperti teknik 

lainnya, PCA tidak memerlukan variabel atau parameter penjelas untuk 

menetapkan perbedaan atau pengelompokan sampel.  Dengan mengidentifikasi 

metabolit yang umum pada beberapa jenis sampel, metode ini dapat 

mengelompokkan sampel secara efektif berdasarkan kesamaan kecenderungan 

metabolisme (Ikram & Putri, 2018). 

Untuk membantu analisis data yang berasal dari spektrum FTIR, 

kemometrik berfokus pada prinsip dasarnya.  Spektrum FTIR berisi semua 

informasi ikatan dalam molekul, termasuk gerakan rotasi dan vibrasi.  Kualitas ini 

menjadikan spektroskopi FTIR sebagai alat yang sangat efektif untuk analisis 

kualitatif, yang memungkinkan untuk membedakan antara variabel dalam sampel.  

Proses pengukuran bekerja dengan mendeteksi perubahan yang terjadi ketika 

cahaya inframerah memantulkan sampel (Rafi dkk., 2016). 

Untuk mengevaluasi komposisi sampel, pendekatan kemometri 

melibatkan perolehan data bilangan gelombang dari pengukuran berulang 

(replikasi) yaitu sebuah proses yang dilakukan tiga kali untuk setiap sampel.  Data 

ini kemudian diolah dan analisis secara kemometrik agar hasil yang diinginkan 

dapat akurat (Puspitasari dkk., 2021). 

Teknik PCA terbukti sangat bermanfaat untuk digunakan saat menangani 

data dengan sejumlah besar variabel yang menunjukkan korelasi.  Ini memerlukan 

pemilihan variabel awal dan mengubahnya menjadi variabel baru dengan nilai 

yang sama tetapi dimensi yang lebih sedikit.  Pendekatan ini membantu 

merampingkan data yang kompleks dengan banyak variabel yang saling terkait 

(Nasution, 2019) 
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PCA adalah metode proyeksi yang secara efisien menyampaikan 

informasi variabel asli dengan memproyeksikannya ke sekumpulan variabel laten 

yang dikenal sebagai Komponen Utama atau PC.  PC ini mampu mengenkapsulasi 

semua informasi yang disimpan dalam data asli, dengan PC pertama berisi varian 

paling signifikan dibandingkan yang lain.  Karena setiap PC kemudian dimuat, 

jumlah informasi yang disimpannya berkurang.  Melalui analisis PCA, kelompok 

sampel yang berbeda dapat diidentifikasi berdasarkan kesamaan atau perbedaan 

yang terdapat pada sampel, sehingga dapat mengungkapkan variabel penting yang 

terkait dengannya (Munawar & Hasanuddin, 2020). 

Menangani data spektra inframerah yang rumit dan memproses data 

kromatogram volume tinggi bukanlah hal yang mudah tanpa bantuan perangkat 

lunak komputer.  Untuk menyederhanakan tugas ini, beberapa struktur statistik 

yang menggunakan teknik kemometri telah diperkenalkan.  Pilihan perangkat 

lunak berbayar dan gratis tersedia, masing-masing dengan kelebihannya sendiri.  

Misalnya, Unscumbler® adalah perangkat lunak statistik yang menawarkan 

metode standar untuk analisis multivariat seperti prinsip analisis komponen 

(PCA).  Sementara itu, program perangkat lunak yang dilengkapi dengan 

spektrofotometer FTIR dan instrumen kromatografi dilengkapi dengan alat 

algoritme canggih yang dapat mempercepat pemrosesan data dan meningkatkan 

konten informasi spektrum analisis multi komponen.  Penggunaan yang tepat dari 

alat ini dapat secara drastis mempercepat pemrosesan data dan menyederhanakan 

interpretasi data (Rohman dkk, 2021). 

Pada metode PCA pengelompokkan sampel yang diuji disajikan dalam 4 

kuadran. PCA dapat memisahkan sesuai dengan komponen terbesar yang dimiliki 

suatu sampel dan dapat mengelompokkan sesuai kemiripan. Ini menunjukkan 

bahwa score plot dapat membuat perbedaan berdasarkan intensitas serapan yang 
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dimasukkan ke dalam software. Aturan pada kuadran score plot adalah bahwa 

semakin dekat letak titik (plot) dari sampel maka makin besar 

kemiripannya/sampel merupakan kelompok yang sama (Zilhadia dkk, 2018). 

I. Tinjauan Keislaman Terkait Keutamaan Makanan Halal dan Thayyib 

Mengkonsumsi makanan, minuman maupun obat-obatan yang halal lagi 

baik adalah hal yang sangat dianjuran dalam ajaran agama Islam.  Hal ini menjadi 

landasan kepada manusia agar mengamalkan hidup yang sehat sebagaimana 

termaktub dalam firman Allah swt. pada al-Quran Surah al-Baqarah/2:168 yang 

berbunyi: 

 

ًٗ نكَُمْ  ْٕطٰهِِۗ اِوَّ خِ انشَّ ُٰ ا خُطُ ُْ لَْ تتََّثعُِ ََّ ا فِّ الْْرَْضِ حَهٰلًا طَِّٕثاا ۖ ا مِمَّ ُْ ٰٓأٍَُّاَ انىَّاشُ كُهُ ٰٔ

ثِٕهْ   ٌَّ مُّ  عَدُ

 

 

Terjemahnya:  

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik. 

dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu 

musuh yang nyata bagimu” (Kementerian Agama RI, 2014). 

 

Sebagaimana dinyatakan dalam Tafsir Al-Misbah, ajakan ayat diatas 

tersebut tidak hanya dikhususkan untuk orang beriman saja melainkan belaku 

kepada semua ummat manusia untuk mengambil bagian dalam rezeki yang halal 

seperti terbaca di atas.  Meskipun bumi mengandung banyak karunia, tidak 

semuanya diperbolehkan untuk dikonsumsi.  Misalnya dalam produksi Allah swt. 

terhadap ular yang memiliki racun, bukan untuk memakannya tetapi untuk 

menggunakan racunnya sebagai obat, antara lain. Sementara itu, burung-burung 

tertentu diciptakan untuk mengendalikan serangga pemakan tumbuhan. Meskipun 
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dibuat untuk kepentingan manusia, sangat jelas bahwa tidak semua yang ada di 

Bumi ditujukan untuk konsumsi manusia. Dengan demikian, Allah swt. mematuhi 

praktik makanan halal saat memesan. 

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, artinya bertentangan 

dengan syariat agama. Makanan najis dapat dibagi menjadi dua kategori: yang 

mengandung babi, darah, dan bangkai, antara lain, dan karenanya najis; Selain itu, 

yang haram adalah karena sesuatu yang tidak berwujud, misalnya makanan yang 

tidak boleh dimakan atau digunakan oleh pemiliknya. Sedangkan makanan halal, 

di sisi lain mengecualikan kedua kategori ini dan karenanya dianggap bersih dan 

dapat diterima untuk dikonsumsi. 

 Meskipun makanan halal sering dianggap baik, tidak selalu demikian.  

Klasifikasi makanan halal dibagi menjadi empat kategori: wajib, sunnah, mubah, 

dan makruh.  Namun, tidak semuanya halal sesuai dengan keadaan masing-

masing. Ada hal-hal yang sah-sah saja bermanfaat bagi seseorang dengan masalah 

kesehatan tertentu, namun ada juga hal-hal yang merugikan dirinya meskipun 

bermanfaat bagi orang lain. Makanan bisa sehat tetapi tidak menggugah selera, 

namun tetap legal, pada saat itu menjadi tidak enak. 

 Menurut kitab suci di atas, dianjurkan melakukan apa yang benar dan 

halal. Selebihnya dari perikop ini mengingatkan para pembaca untuk tidak 

mengikuti pimpinan Setan dengan mengingatkan mereka bahwa makanan atau 

fungsi tubuh sering dieksploitasi olehnya untuk mengelabui orang (Shihab, 2005).  

Berdasarkan Tafsir M. Quraish Shihab diatas dapat disimpulkan bahwa 

anjuran mengkonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan perintah 

universal untuk manusia. Manusia bertugas memelihara dirinya dengan 

menghindari mengkonsumsi sesuatu haram dan kotor yang dapat mengganggu 

kesehatannya. Dalam firman-Nya ini juga menegaskan bahwa hukum halal dan 
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haram adalah takdir ilahi dan bukan untuk dimanipulasi oleh manusia.  Ini juga 

menyoroti dampak mendalam dari makanan terhadap perilaku manusia, karena 

konsumsi makanan haram dapat membuat seseorang rentan terhadap pengaruh 

setan.  Oleh karena itu, sangat penting bahwa makanan tidak hanya memenuhi 

standar halal saja atau hanya baik saja melainkan harus kedua-duanya halal 

menurut hukum Allah dan juga baik untuk memelihara (Hasanah dkk, 2021). 

Dalil selanjutnya dalam hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 

dalam Shahih Muslim nomor 2204 berbunyi: 

 

ٌِرِ  أتَُُ انطَّا ََ ثىَاَ ٌاَرَُنُ تهُْ مَعْرَُفٍ  ٌةٍْ  حَدَّ ََ ثىَاَ اتْهُ  أحَْمَدُ تْهُ عِٕسَّ قاَنُُا حَدَّ ََ
ْٕرِ عَهْ جَاتِرٍ  أخَْثرََوِٓ تَ ًِ تْهِ سَعِٕدٍ عَهْ أتَِٓ انسُّ َُ اتْهُ انْحَارِثِ عَهْ عَثْدِ رَتِّ ٌُ ََ  َ عَمْر 

 ِ ََ  عَهْ رَسُُلِ اللَّّ ُ قاَلَ نكُِمِّ دَاءٍ دَ سَهَّمَ أوًََّ ََ  ًِ ْٕ ُ عَهَ اءُ اندَّاءِ صَهَّّ اللَّّ ََ اء  فإَذَِا أصُِٕةَ دَ

جَمَّ  ََ ِ عَسَّ   ترََأَ تإِذِْنِ اللَّّ

Terjemahnya: 

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir 

serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami 

Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari 

'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Setiap penyakit ada 

obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan 

sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla” (HR Muslim). 

Menurut Imam An-Nawawi yang dikutip dari Kitab Syarah Shahih 

Muslim bahwa hadits diatas menjelaskan secara gamblang karena sejalan dengan 

pandangan para profesional medis yang menyatakan bahwa “Sakit adalah ketika 

kondisi tubuh tidak normal”. Oleh karena itu, perawatan ditujukan untuk 

memulihkan tubuh ke keadaan optimalnya, sambil menjaga kesehatan yang baik 

memerlukan upaya berkelanjutan untuk kembali ke keadaan normal ini. 

Mengonsumsi makanan bergizi salah satunya dapat meningkatkan kesehatan 

secara keseluruhan merupakan komponen penting untuk mencapai tujuan ini. 
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Oleh karenanya Hippocrates pernah berkata, "Penyakit-penyakit dapat 

diobati dengan lawannya." Namun, ada kalanya banyak orang yang tidak 

mengetahui sifat penyakit atau obat yang digunakan untuk mengobatinya, 

sehingga terjadi penurunan kepercayaan terhadap antagonis penyakit tersebut.  

Misalnya, seseorang percaya suatu penyakit terkait dengan unsur panas, tetapi 

kemudian ditemukan bahwa penyakit itu bisa saja berasal dari unsur dingin atau 

lainnya.  Atau memang penyakitnya memang dari faktor intensitas, namun suhu 

intensitasnya lebih rendah dari yang diperkirakan, sehingga belum membawa 

kemaslahatan.  

Namun, pernyataannya bahwa “Setiap penyakit ada obatnya” tetap sahih 

sebagaimana ditegaskan diakhir sabdanya “Dengan izin Allah Azza wa Jalla” 

yang mengisyaratkan bahwa semua penyakit itu ada obatnya.  Kurangnya 

pengetahuan tentang sifat pengobatan dapat menjelaskan mengapa beberapa 

penyakit tidak dapat disembuhkan (An-Nawawi, 2013). 

Pada penelitian ini menggunakan instrumen Spektroskopi FTIR yang cara 

kerjanya berdasarkan refleksi sinar (cahaya) infra-merah. Didalam Quran sendiri 

telah dijelasakan mengenai cahaya sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran 

Surah An-Nur/24:35 yang berbunyi:  

ْٓ زُجَاجَحٍِۗ  ٍْٕاَ مِصْثاَح ِۗ انَْمِصْثاَحُ فِ رِيٖ كَمِشْكُٰجٍ فِ ُْ الْْرَْضِِۗ مَثمَُ وُ ََ خِ  ُٰ مٰ رُ انسَّ ُْ ُ وُ
اَللّّٰ

وحٍَ لَّْ  ُْ ْٔتُ ثٰرَكَحٍ زَ قدَُ مِهْ شَجَرَجٍ مُّ ُْ ُّٔ ٌّْ كَة  دُرِّ ُْ اَ كَ جَاجَحُ كَاوٍََّ ٍ  انَسُّ لَْ غَرْتَِّٕح  ََّ شَرْقَِّٕحٍ 

ءُِۗ  رِيٖ مَهْ َّٔشَاْۤ ُْ ُ ُ نىِ
ٍْدِِ اّللّٰ رٍِۗ َٔ ُْ ر  عَهّٰ وُ ُْ ُْ نمَْ تمَْسَسًُْ واَر ِۗ وُ نَ ََ ءُ  ْْۤٓ َّٔكَادُ زَْٔتٍُاَ ٔضُِ

ْٕم     ءٍ عَهِ ْٓ ُ تكُِمِّ شَ
اّللّٰ ََ ُ الْْمَْثاَلَ نهِىَّاشِِۗ 

ٔضَْرِبُ اّللّٰ ََ 

Terjemahnya: 

“Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-

Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada 

pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan 

bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang 

diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula 

di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak 

disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi 
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petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah 

membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu” (Kementerian Agama RI, 2014). 

Sebagaimana dinukil dari Tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah memulai ayat ini 

dengan menyebutkan cahaya-Nya ( ِِۗالْْرَْض ََ خِ  ُٰ مٰ رُ انسَّ ُْ ُ وُ
 Allah (Pemberi)“ (اَللّّٰ

cahaya (kepada) langut dan bumi,” Kemudian menyebutkan cahaya orang 

mukmin: “Perumpamaan cahaya orang yang beriman kepada-Nya.” Yaitu 

seorang pemuja yang Allah menyuntikkan keyakinan dan Alquran ke dalam 

dadanya, Allah swt. menyamakan tuntunan Alquran dan syariat yang dimintanya 

dengan minyak zaitun yang baik, bening, bercahaya, tegak lurus, tidak kotor dan 

tidak bengkok, serta memposisikan kesucian hati seorang mukmin dengan lentera 

berbahan tipis berkilau kaca. Firman Allah (كَمِشْكُٰج) “Seperti sebuah lubang yang 

tak tembus,” Misykaah adalah tempat sumbu pada lampu. Firman Allah ( ٍَْٕا فِ

 Yang didalamnya ada pelita besar’, yaitu cahaya yang terdapat didalam“ (مِصْثاَح ِۗ 

lentera. 

Firman Allah, ( ٍِۗزُجَاجَح ْٓ  Pelita itu didalam kaca,” yang penting“ (انَْمِصْثاَحُ فِ

adalah bahwa cahaya mentransmisikan kaca bening. Makna tersebut dianalogikan 

dengan metafora hati bagi orang beriman. Dalam Firman Allah, ( َا جَاجَحُ كَاوٍََّ انَسُّ

 ّْ كَة  دُرِّ ُْ  kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti (Dan)“ (كَ

Mutiara”. Firman Allah, (ثٰرَكَح قدَُ مِهْ شَجَرَجٍ مُّ ُْ ُّٔ) “yang dinyalakan dengan minyak 

dari pohon yang banyak berkahnya”, yang didapat dari minyak zaitun, pohon 

yang kaya akan khasiat, khususnya pohon zaitun. Dalam kalimat, kedudukan kata 

وحٍَ ) ُْ ْٔتُ لَْ غَرْتَِّٕح  ) adalah badal ataua „athaf bayan. Firman Allah (زَ ََّ  Yang“ (لَّْ شَرْقَِّٕحٍ 

tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebalah barat(nya),” 

Lokasi penanaman zaitun tidak di sebelah timur agar tidak terlalu banyak 

mendapat sinar matahari di sore hari, juga tidak di sebelah barat sehingga tidak 

terlalu banyak mendapat sinar matahari sampai sore hari. sehingga minyak zaitun 

bening yang dihasilkannya dapat terlihat. 
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Firman Allah, (  ْْۤٓ ْٔتٍُاَ ٔضُِ ُْ نمَْ تمَْسَسًُْ واَرَّٔكَادُ زَ نَ ََ ءُ  ) “(Yaitu) yang minyaknya 

(saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api,” yaitu disebabkan 

oleh kilauan minyak yang bercahaya. Selanjutnya Firman Allah, ( رٍ  ُْ ر  عَهّٰ وُ ُْ  (وُ

“Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis),” Ketika cahaya api dan cahaya minyak 

bergabung, titik tersebut akan bersinar. karena jika tidak dipasangkan, keduanya 

tidak akan bersinar. Demikian pula, cahaya iman dan cahaya Alquran tidak bisa 

bersinar bersama kecuali mereka bersatu. 

Firman Allah ta‟ala ( ِِۗالْْمَْثاَلَ نهِىَّاش ُ
ٔضَْرِبُ اّللّٰ ََ ) “Dan Allah membuat 

perumpamaan - perumpamaan bagi manusia”. Disini, Setelah menyebutkan 

perumpamaan cahaya-Nya dan Hidayah-Nya dalam hati seorang mukmin, Allah 

kemudian menutup ayat ini dengan firman-Nya (  ُ
اّللّٰ ْٕمََ ءٍ عَهِ ْٓ  Dan Allah“ ( تِكُمِّ شَ

Maha Mengetahui segala sesuatu.” Yaitu, Dia Maha mngetahui siapa yang 

berhak mendapat hidayah dan juga siapa yang berhak disesatkan (Abdullah, 2004) 

Dalam ayat ini, sumber cahaya dikaitkan dengan Allah swt. Cahaya 

dikaruniai sifat unik oleh Allah swt. yaitu mengubah kecepatan dan panjang 

gelombangnya ketika melintasi medium dengan kepadatan berbeda. Dengan 

demikian, energi yang dihasilkan oleh cahaya memanifestasikan dirinya dalam 

bentuk gelombang elektromagnetik. Contoh dari radiasi tersebut adalah pada 

cahaya infra merah yang memiliki sifat panjang gelombang relatif lebih pendek 

dari radiasi gelombang radio, Namun sifat panjang gelombang juga relatif lebih 

panjang dari cahaya tampak (Sjamsiah, 2018).  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis  dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh 

dari pengujian laboratorium menggunakan Thermo Scientific iS10 FTIR 

Spectrometer
®
 kemudian diolah kembali menggunakan metode kemometrik PCA 

menggunakan software Unscrambler X 10.4 melalui perangkat Laptop Lenovo
®.

 

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang 

memberikan gambaran atau deskripsi analisis kandungan (BKO) natrium 

diklofenak pada produk herbal pegal linu. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Analisis FKIK dan 

Laboratorium Riset Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2022. 

B. Instrumen Penelitian 

1. Alat-alat yang digunakan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, botol kaca, cawan 

porselin, gelas kimia, kertas alumunium, kertas saring, labu alas bulat  ml, neraca 

analitik, pipet tetes, spektrofotometer FTIR, tissue, vacum rotary evaporator, 

cawan uap, plat kristal, dan vial. 
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2. Bahan-bahan yang digunakan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aquadest, etanol 96%, 

Natrium Diklofenak, n-hexana, dan Kalium Bromida (KBr). 

3. Sampel Penelitian 

Pemilihan sampel pada penelitian ini digunakan metode purposive 

sampling, yaitu Teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu.  Teknik ini 

biasa digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak bertujuan 

untuk menggeneralisasi sampel temuan (Astuti dkk, 2019).  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini dipilih dengan ketentuan yaitu 

8 jenis produk Jamu Pegal Linu yang diambil secara acak di kota Makassar yang 

tergolong murah. 

Dalam penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini bukan untuk membuat 

generalisasi dalam sebuah populasi tertentu. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk 

menggali secara mendalam masalah tertentu pada penelitian dan untuk 

mendapatkan informasi yang komprehensif tentang subjek yang sedang dipilih 

(Heryana, 2018). 

Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi atau fakta 

yang terjadi pada produk jamu pegal linu itu yang diamati. Sehingga hasil dari 

penelitian ini bukan untuk menggambarkan kondisi seluruh jamu pegal linu yang 

beredar di kota Makassar  
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C. Prosedur Kerja  

1. Ekstraksi Sampel 

Pada sampel diekstrak dengan menggunakan metode maserasi. Tujuan dari 

ekstraksi yang dilakukan adalah untuk mengekstrak semua bahan kimia dan bahan 

aktif dalam sampel herbal (Marjoni, 2016). Selanjutnya pelarut yang digunakan 

adalah etanol 96% Alasan pemilihan pelarut ini adalah karena sifat absorbsinya 

yang baik serta zat pengganggu yang larut terbatas (Ade Wirastuti, 2016).  

Ekstrak yang diperoleh adalah ekstrak cair sehingga mesti dilakukan pemekatan 

sebelumnya menggunakan rotary evaporator selanjutnya dilakukanan 

pengeringan pada sampel menggunakan cawan uap (Andriansyah dkk, 2021). 

2. Pengujian dengan Spektroskopi FTIR 

Sampel berupa ekstrak dan Natrium Diklofenak yang digunakan sebagai 

pembanding diteteskan pada plat kristal kemudian ditambahkan dengan 200 mg 

Kalium Bromida (KBr) kemudian diratakan dan dihaluskan setelah itu dibentuk 

menjadi film, lalu diuji ke FTIR. Spektrum FTIR dicatat pada bilangan 

gelombang 4000-400cm
-1.

 Setiap selesai pengukuran plat dibersihkan dengan n-

hexana sebanyak dua kali sampai tidak ada sampel minyak yang tertinggal lalu 

keringkan menggunakan tissue (Purwakusumah, 2014). 

3. Analisis data menggunakan Kemometrik 

Data yang diperoleh dari spektroskopi FTIR berdasarkan asimilasi radiasi 

elektromagnetik infra merah adalah sebagai pembawa dan penyerap informasi 

dunia lain. Menggunakan perangkat lunak Uncrambler X dan program analisis 

komponen utama (PCA), spektra turunan FTIR kemudian diproses 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Tabel 

Tabel 1. Data Sampel Jamu Pegal Linu 

Sampel Nama Sampel Nomor BPOM Status pada BPOM 

Sampel 1 
Jamu Pegal Linu Sabdo 

Palon r
®
 

Tidak ada Tidak terdaftar  

Sampel 2 

Jamu Pegal Linu 

Reumatik Cap Sinar 

Serambi
®
 

993 299 961 Tidak terdaftar  

Sampel 3 Jamu Pegal Linu 10
®

 083 284 321 Terdaftar  

Sampel 4 
Jamu Pegal Linu-Rat 

Cap Sido Mekar
®
 

003 202 171 Tidak terdaftar  

Sampel 5 
Jamu Pegal Linu Plus 

Ginseng
®

 
083 289 921 Terdaftar  

Sampel 6 
Jamu Pegal Linu 

Lengkap
®

 
082 278 121 Terdaftar  

Sampel 7 JSR Pegal Linu
®

 Tidak  ada Tidak terdaftar 

Sampel 8 
Asam Urat  Pegal Linu 

Cap Bunga Matahari
®
 

003 202 921 Tidak terdaftar 

 

 Tabel 2. Data Analisis Spektrum FTIR Standar Natrium Diklofenak dan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 
Gugus 

fungsi 

3386 3397 3404 3394 3403 3404 3411 3391 0 
NH 

(Amina) 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 3375 

0 0 0 0 0 0 0 0 3323 

3257 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 3096 OH (Asam 

Karboksilat) 3079 0 0 0 0 0 0 0 0 

2970 0 0 0 0 0 0 0 0 
CH 

(Aldehid) 
0 2927 2934 2927 2926 2927 2939 2927 2925 

0 2855 0 2856 2855 2855 0 2855 2854 

0 1708 0 1715 1710 1712 0 0 0 
C=O Asam 

karboksilat 
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Tabel 3. Hasil Skor Plot PCA Sampel Jamu Pegal Linu 

 

2. Gambar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Spektrum Standar Natrium Diklofenak 

 

 

 

Kurva 

Skor Plot 

Nilai PC 

Akumulasi 

Sampel dengan 

kuadran yang sama 

dengan standar x y 

Pertama PC-1 = 36% PC-2 = 28% 64% Sampel 8 

Kedua PC-1 = 36% PC-3 = 13% 49% Sampel 4, 5, 7 

Ketiga PC-1 = 36% PC-4 = 8% 44% Sampel 7 

Keempat PC-1 = 36% PC-5 = 7% 43% Sampel 4, 5, 8 

Kelima PC-1 = 36% PC-6 = 4% 40% Sampel 5, 8 

Keenam PC-1 = 36% PC-7 = 3% 39% Sampel 4, 5 

A 
B 

G 
C 

D 

E 

F 

H 
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Gambar 5. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 1 

Jamu Pegal Linu Sabdo Palom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 2 

Jamu Pegal Linu Cap Sinar Serambi 

 

3257,17 

746,45 

3257,17 

746,62 
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Gambar 7. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 3 

Jamu Pegal Linu 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 4 

Jamu Pegal Linu-Rat Cap Sido Mekar 

3257,17 

1574,64 

767,62 

2926,15 

2854,87 

1574,64 

746,45 
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Gambar 9. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 5 

Jamu Pegal Linu Plus Ginseng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 6 

Jamu Pegal Linu Lengkap 

1574,64 

746,62 

1452,53 

1574,64 

746,45 

2926,74 

2854,81 
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Gambar 11. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 7 

Jamu Pegal Linu JSR 
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Gambar 12. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 8 

Jamu Pegal Linu Cap Bunga Matahari 

 

2925,73 

2854,28 

2927,66 

2855,17 

1574,64 
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3. Hasil Analisis Menggunakan Kemometrik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Score Plot PCA PC-1 dan PC-2 

 

B. Pembahasan 

Sampel Jamu yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis Jamu 

pegal linu yang diambil sebanyak 8 merk jamu yang beredar di Kota Makassar. 

Sedangkan metode sampling menggunakan strategi purposive sampling untuk 

melaksanakan prosedur pengambilan sampel. Dalam proses pengambilan sampel, 

dimana pemilihan sampel merujuk pada harga yang lebih murah, yang tertera 

nomor registrasi BPOM RI maupun yang tidak tertera nomor registrrasi BPOM RI 

pada kemasan produk jamu pegal linu. 

Sampel kemudian diektraksi menggunakan cairan penyari etanol 96%. 

Hasil ekstrak jamu yang kemudian diteteskan pada plat kristal dan ditambahkan 

dengan 200 mg KBr kemudian diratakan dan dihaluskan setelah itu dibentuk 

menjadi film tipis, lalu diuji ke FTIR. Spektrum FTIR dicatat pada bilangan 

gelombang 4000-400cm
-1

. 

Hasil pembacaan spektrum standar Natrium Diklofenak Fourier Transform 

Infrared (FTIR) pada bilangan gelombang 4500-4000 cm
-1

 dapat dilihat pada 

Kuadran II     Kuadran I 

 

 

 

Kuadran III    Juadran IV 
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gambar 4. Berdasarkan hasil pembacaaan spektrum yang terbentuk menggunakan 

metode FTIR dapat ditentukan gugus fungsi serta intesitasnya dari standar 

Natrium diklofenak. Penelitian oleh Swain dkk (2015) yang menggunakan metode 

Fourier Transform Infrared (FTIR) mendeteksi bahwa Standar Natrium diklofenak 

menunjukkan intensitas yang baik pada daerah Panjang gelombang1602,85 cm-1 

yakni berada pada gugus C=C. kemudian pada daerah panjang gelombang 

3203,76 cm-1 yang berada pada gugus OH (Asam karboksilat) dan juga pada 

daerah panjang gelombang 3387,00 cm-1 yang terletak pada gusus NH amina. 

Pada tabel 2 diatas ditemukan kesamaan pada sampel jamu pegal linu 8 

ditemukan 2 puncak panjang gelombang yang identik berada pada gugus fungsi 

yang sama dengan Standar Natrium diklofenak yaitu pada Gugus fungsi N-H. 

Pola serapan pada sampel 8 menunjukkan ikatan N-H amina yang terletak pada 

daerah panjang gelombang 3375 cm
-1

 dan 3323 cm
-1

 begitupun Standar Natrium 

diklofenak yang terletak di daerah panjang gelombang 3386 cm
-1

 dan 3257 cm
-1

. 

Selanjutnya pada tabel diatas, sampel 8 pada bilangan gelombang 3096 cm-

1 menunujukkan adanya gugus O-H asam karboksikat yang juga ditunjukkan pada 

standar Natrium diklofenak yang terletak pada Panjang gelombang 3079 cm-1.  

Kemudian pada bagian lain, Sampel 8 juga menunjukan adanya gugus C=C 

aromatis yang berada pada daerah Panjang gelombang 1577 cm
-1

. Hal yang sama 

juga ditunjukkan pada Standar natrium diklofenak yang terletak pada Panjang 

gelombang 1575 cm
-1

.
 

Daerah ulur hidrogen (3700–2700 cm–1) Getaran ulur atom hidrogen 

dengan atom lain menyebabkan munculnya puncak. Mengingat frekuensinya jauh 

lebih tinggi, interaksi dapat diabaikan. Peregangan vibrasi O-H atau N-H 

menyebabkan puncak serapan muncul pada kisaran 3700-3100 cm-1. Puncak 

melebar sebagai akibat dari ikatan hidrogen, dan bilangan gelombang bergeser ke 



53 

 

 
 

arah panjang gelombang yang lebih kecil. Antara 3000 dan 2850 cm-1, terjadi 

vibrasi C-H alifatik. Puncak akan bergerak mendekati maksimum sebagai akibat 

dari perubahan struktur ikatan C-H. Pada 3300 cm-1, terdapat ikatan C=H. Puncak 

pada 2745–2710 cm-1 dihasilkan oleh hidrogen pada gugus aldehida karbonil. 

Dengan mengamati atom H melalui deuterium, puncak vibrasi ulur CH dapat 

diketahui.  

Di daerah ikatan rangkap tiga (2700-1850 cm-1), pertemuan yang 

tertahan dibatasi, misalnya, untuk getaran pemanjangan ikatan rangkap yang 

terjadi di daerah 2250-2225 cm-1 (Misalnya: untuk –C=N pada 2120 cm-1 dan -

C- dan = N- masing-masing pada 2260 cm-1). Bagian atas untuk SH berada pada 

2600-2550 cm-1 untuk pH pada 2240-2350 cm-1 dan untuk SiH pada 2260-2090 

cm-1. 

Vibrasi ulur gugus karbonil dapat dijelaskan di sini di daerah ikatan 

rangkap (1950 - 1550 cm-1), di mana aldehida, asam, aminol, dan karbonat 

semuanya menunjukkan puncak pada 1700 cm-1. Pada 1770–1725 cm-1, ester, 

asam halida, dan anhidrida asam teradsorpsi. Puncak serapan diturunkan dengan 

konjugasi menjadi 1700 cm-1. Untuk tujuan mengidentifikasi olefin, puncak yang 

dihasilkan oleh vibrasi ulur -C=C- dan C=N ditemukan pada 1690–1600 cm-1. 

Cincin aromatik memperlihatkan puncak antara 1650 dan 1450 cm-1, sementara 

cincin aromatik dengan tingkat substitusi sedang menunjukkan puncak antara 

1600 dan 1580 cm-1 dan antara 1500 dan 1450 cm-1.   

Distribusi puncak serapan akan bergeser di daerah sidik jari antara 1500 

dan 1700 cm-1 karena variasi kecil dalam struktur dan susunan molekul. Di sini, 

untuk menjamin suatu senyawa alami adalah melalui pemeriksaan dengan 

perbandingan. Karena berbagai interaksi, tidak mungkin untuk secara tepat 

menginterpretasikan pita serapan. 
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Hasil pada pengukuran spektrum yang diolah pada FTIR selanjutnya 

dianalisis kembali menggunakan kemometrik. Penggunaan kemometrik kerap 

dimanfaatkan dalam ilmu statistik untuk pemrosesan data kimia. Manfaat 

menggunakan kemometrik ini adalah dapat mengelompokkan serta 

menghubungkan hubungan dari banyak sampel. Metode kemometrik yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu metode PCA (Principal Component Analysis) 

atau dikenal sebagai AKU (Analisis Komponen Utama). Tujuan metode PCA 

adalah untuk mengurangi dimensi besar dari ruang data (variabel yang diamati) ke 

dimensi yang lebih kecil dari ruang fitur (variabel independen) yang diperlukan 

untuk menggambarkan data dengan lebih mudah (Rismawati, 2018). Data yang 

digunakan adalah pada daerah serapan 4000- 400 cm-1 dengan mengambil rata-

rata dari tiap replikasi menggunakan software The Unscramble X. Analisis PCA 

(Principal Component Analysis) dapat dimanfaatkan dalam analisis untuk mencari 

informasi data yang diperoleh,  hasilnya dapat dilakukan pengenalan pola 

berdasarkan komponen kimianya (Amin, 2016). 

Berdasarkan analis PCA didapatkan 6 score plot. Hasil kurva score plot 

pertama pada gambar 13. menunjukkan nilai akumulatif dari PC-1 dan PC-2 untuk 

standar natrium diklofenak dan sampel jamu pegal linu adalah sebesar 64% (PC-1 

= 36% dan PC-2= 28%). Dapat dilihat pada gambar 12, standar natrium 

diklofenak berada pada kuadran yang sama dengan sampel 8 di kuadran IV. Pada 

kuadran I hanya terdapat terdapat sampel 3. Pada kuadran II terdapat sampel 4, 

sampel 5 dan sampel 7. Sedangkan sampel 1, sampel 2 dan sampel 6 berada pada 

kuadran III. 

Pada kurva score plot kedua pada gambar 60. menunjukkan nilai 

akumulatif dari PC-1 dan PC-3 untuk standar natrium diklofenak dan sampel jamu 

pegal linu adalah sebesar 49% (PC-1 = 36% dan PC-3= 13%). Dapat dilihat pada 
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gambar 60, standar natrium diklofenak berada pada kuadran yang sama dengan 

sampel 4, sampel 5 dan sampel 7 di kuadran I. Pada kuadran II terdapat sampel 1 

dan sampel 3. Pada kuadran III hanya terdapat sampel 6. Sedangkan pada kuadran 

IV hanya terdapat sampel 8. 

Pada kurva score plot ketiga pada gambar 61. menunjukkan nilai 

akumulatif dari PC-1 dan PC-4 untuk standar natrium diklofenak dan sampel jamu 

pegal linu adalah sebesar 44% (PC-1 = 36% dan PC-4= 8%). Dapat dilihat pada 

gambar 61, standar natrium diklofenak yang berada pada kuadran yang sama 

dengan sampel 7 di kuadran IV. Pada kuadran II terdapat sampel 1 dan sampel 3. 

Pada kuadran I terdapat sampel 4, sampel 5 dan sampel 8. Sedangkan pada 

kuadran IV hanya terdapat sampel 6. 

Pada kurva score plot keempat pada gambar 62. menunjukkan nilai 

akumulatif dari PC-1 dan PC-5 untuk standar natrium diklofenak dan sampel jamu 

pegal linu adalah sebesar 43% (PC-1 = 36% dan PC-5= 7%). Dapat dilihat pada 

gambar 62, standar natrium diklofenak berada pada kuadran yang sama dengan 

sampel 4, sampel 8 dan sampel 5 di kuadran I. Pada kuadran II terdapat sampel 3 

dan sampel 6. Pada kuadran III terdapat sampel 1 dan sampel 2. Sedangkan pada 

kuadran IV hanya terdapat sampel 7. 

Pada kurva score plot kelima pada gambar 63. menunjukkan nilai 

akumulatif dari PC-1 dan PC-6 untuk standar natrium diklofenak dan sampel jamu 

pegal linu adalah sebesar 40% (PC-1 = 36% dan PC-6= 4%). Dapat dilihat pada 

gambar 63, standar natrium diklofenak berada pada kuadran yang sama dengan 

sampel 5 dan sampel 8 di kuadran IV. Pada kuadran II hanya terdapat sampel 3. 

Pada kuadran I terdapat sampel 4 dan sampel 7. Sedangkan pada kuadran III 

terdapat sampel 1, sampel 2 dan sampel 6. 
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Pada kurva score plot keenam pada gambar 64. menunjukkan nilai 

akumulatif dari PC-1 dan PC-7 untuk standar natrium diklofenak dan sampel jamu 

pegal linu adalah sebesar 39% (PC-1 = 36% dan PC-7= 3%). Dapat dilihat pada 

gambar 64, standar natrium diklofenak berada pada kuadran yang sama dengan 

sampel 4 dan sampel 5 di kuadran I. Pada kuadran II terdapat sampel 2 dan 

sampel 6. Pada kuadran III terdapat sampel 1 dan sampel 3. Sedangkan pada 

kuadran IV terdapat sampel 7 dan sampel 8. 

Untuk  nilai PC (Principal Component) digunakan nilai PC dengan 

persentasi yan paling besar. Pada PC-1 berisi data dengan persentasi varian paling 

besar begitu selanjutnya diikuti dengan PC-2 yang memiliki persentase varian 

terbesar kedua (Martono, 2012). Dari 6 score plot, penelitian ini menggunakan 

PC-1 dan PC-2 karena konsetrasi yang didapatkan adalah sebesar 64%, dapat 

dilihat pada gambar 13, yang menunjukan adanya empat kuadran pemisah yang 

dapat membedakan antara sampel dan Bahan Kimia Obat (BKO) natrium 

diklofenak. Analisis PCA mengungkapkan bahwa jarak yang berbeda ditetapkan 

untuk setiap sampel. Tingkat kesamaan antar sampel ditunjukkan oleh jaraknya; 

semakin jauh jaraknya, semakin tidak mirip setiap sampel. Terlihat pada gambar 

12 bahwa BKO natrium diklofenak teletak dalam kuadran yang sama dengan 

sampel 8 dengan nilai akumulasi score plot  sebesar 64%. 

Menurut Esbensen dkk (1994), sampel yang berada dalam satu kuadran 

adalah sama dengan yang lain dan berbeda dengan sampel yang terdapat pada 

kuadran yang lain. Artinya sampel yang berada pada posisi berdekatan memiliki 

karakteristik yang sama. Hasil PCA menunjukkan bahwa sampel 8 dengan 

Standar Natrium diklofenak berada pada kuadran yang sama (kuadran IV). Hal ini 

menunjukkan bahwa sampel 8 Jamu pegal linu terindikasi memiliki kandungan 

Bahan Kimia Obat Natrium Diklofenak (Ayuningtyas, 2019).
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Dari ke-delapan sampel jamu pegal linu, terdapat satu sampel yang 

diujikan secara kualitatif terindikasi positif mengandung Bahan Kimia 

Obat (BKO) natrium diklofenak yakni pada sampel 8 

2. Spektrum yang terbentuk dari sampel jamu pegal linu yang diolah 

mengggunakan metode spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infrared) 

dapat mendeteksi keberadaan kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) 

Natrium Diklofenak yakni pada sampel 8. Hal ini berdasarkan kesamaan 

pada daerah Panjang gelombang yang identik antara Sampel 8 dan Standar 

Natrium diklofenak, selain itu pada pada sampel 8 juga memiliki 

kesesuaian gugus fungsi yang sama dengan standar Natrium diklofenak 

yaitu pada gugus fungsi C=C, O-H dan N-H. 

3. Hasil analisis kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak 

pada jamu pegal linu menggunakan metode spektroskopi FTIR kombinasi 

kemometrik berdasarkan hasil kurva plot score PC-1 dan PC-2 

menunjukkan sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 terletak di area kuadran yang 

berbeda dengan standar Natrium Diklofenak. Adapun sampel jamu pegal 

linu yang terletak pada kuadran yang sama dengan standar Natrium 

Diklofenak yaitu sampel 8. Selain itu kurva plot score pada PC-1 dan PC-2 

juga memiliki nilai akumulasi score plote paling tinggi yakni sebesat 64%. 
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Hal ini menunjukkan bahwa sampel 8 tersebut terindikasi memiliki 

kandungan BKO Natrium Diklofenak. 

B. Saran 

Saran dan harapan untuk para peneliti selanjutnya, yaitu agar dapat 

mengembangkan metode dalam mendeteksi sampel obat tradisional lain yang 

beredar dengan menggunakan alat atau instrumen analisis yang lebih modern. 

Dengan menggunkana instrumen yang lebih modern tentu akan membantu 

proses analisis yang semakin akurat. Olehnya kepada Peneliti agar sebaiknya 

juga untuk meneliti terkait kandungan beberapa bahan kimia obat lain pada 

produk jamu yang telah beredar dimasyarakat. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Prosedur Kerja 

1. Ekstraksi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengujian dengan FTIR 

 

 

 

 

 

Sampel berupa ekstrak jamu pegal linu dicampur 

dengan 200 mg Kalium Bromida (KBr) di 

masukkan pada plat kristal secara bergantian. 

Analisis dibuat dengan frekuensi 4000-400 cm
-1

 

Setiap selesai pengukuran plat dibersihkan dengan n-hexane 

sebanyak dua kali dan acetone sampai tidakada sampel yang 

tertinggal lalu kerigkan menggunakan tissue 

100 gram Sampel jamu + 200 ml etanol 96%, aduk 

hingga homogen dan rendam selama 3 x 24 jam. 

Ekstrak cair disaring menggunakan alat 

Laboratory Vacuum Pump Rocker 300 

Hasil saringan diuapkan dengan evaporator pada 

suhu 40°C hingga diperoleh ekstrak kental  

Ekstrak kental yang dihasilkan dimasukkan dalam vial 
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3. Analisis Data menggunakan Kemometrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data yang diperoleh dari spektroskopi FTIR berdasarkan 

serapan dari radiasi elektromagnetik sinar inframerah 

berupa data spectra transmitan dan absorben 

Spektra hasil dari FTIR yang diperoleh kemudian 

diolah menggunakan analisis kemometrik PCA 

dengan software Unscrambler® 
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Lampiran 2. Gambar Pengerjaan 
 

 

Gambar 14. Jamu Pegal Linu Sabdo Palon 
 
 

 
 

Gambar 15. Jamu Pegal Linu Reumatik Cap Sinar Serambi 
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Gambar 16. Jamu Pegal Linu 10 
 

 
 

Gambar 17. Jamu Pegal Linu-Rat Cap Sido Mekar 
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Gambar 18. Jamu Pegal Linu Plus Ginseng 
 

   
 

Gambar 19. Jamu Pegal Linu Lengkap 
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Gambar 20. JSR Pegal Linu 
 
 

 
 

Gambar 21. Asam Urat Pegal Linu Cap Bunga Matahari 
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Gambar 22. Penimbangan Sampel 
 
 

 
 

Gambar 23. Penambahan Etanol 96% 
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Gambar 24. Perendaman Sampel 
 

 
 

 
 

Gambar 25. Penyaringan Sampel 
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Gambar 26. Hasil Ekstraksi 

 

 
 

Gambar 27. Dilakukan Evaporator 
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Gambar 28. Ekstrak Sampel 
 

 

 

Gambar 29. KBr 
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Gambar 30. N-hexane 

 

Gambar 31. KBr dicampur dengan Sampel 
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Gambar 32. Film yang terbentuk 
 

Gambar 33. Pengujian FTIR 
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Gambar 34. Perangkat FTIR 
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Lampiran 3. Gambar Spektrum 
 

 
Gambar 35. Spektrum Jamu Sabdo Palon 

 

 

 
 

Gambar 36. Spektrum Jamu Sabdo Palon B 
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Gambar 37. Spektrum Jamu Sabdo Palon C 
 

 

 
 

 
 

Gambar 38. Spektrum Jamu Pegal Linu Reumatik Sinar Serampi A 
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Gambar 39. Spektrum Jamu Pegal Linu Reumatik Sinar Serampi B 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 40. Spektrum Jamu Pegal Linu Reumatik Sinar Serampi C 
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Gambar 41. Spektrum Jamu Pegal Linu 10 A 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 42. Spektrum Jamu Pegal Linu 10 B 
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Gambar 43. Spektrum Jamu Pegal Linu 10 C 

 

 

 
 

 
 

Gambar 44. Spektrum Jamu Pegal Linu-Rat A 
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Gambar 45. Spektrum Jamu Pegal Linu-Rat B 

 

 
 

 
 

Gambar 46. Spektrum Jamu Pegal Linu-Rat C 
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Gambar 47. Spektrum Jamu Pegal Linu Plus Ginseng A 

 
 

 
 

Gambar 48. Spektrum Jamu Pegal Linu Plus Ginseng B 
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Gambar 49. Spektrum Jamu Pegal Linu Plus Ginseng C 
 

 

 

 
 

Gambar 50. Spektrum Jamu Pegal Linu Lengkap A 
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Gambar 51. Spektrum Jamu Pegal Linu Lengkap B 

 

 
 

 
 

Gambar 52. Spektrum Jamu Pegal Linu Lengkap C 
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Gambar 53. Spektrum Jamu Pegal Linu JSR A 
 

 

 
 

 
 

Gambar 54. Spektrum Jamu Pegal Linu JSR B 
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Gambar 55. Spektrum Jamu Pegal Linu JSR C 

 
 

 
 

Gambar 56. Spektrum Jamu Pegal Linu Cap Bunga Matahari A 



90 

  

 
 

 

 

Gambar 57. Spektrum Jamu Pegal Linu Cap Bunga Matahari B 

 

 

 
 

 
 

Gambar 58. Spektrum Jamu Pegal Linu Cap Bunga Matahari C 
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Gambar 59. Standar Natrium Diklofenak dan Semua Sampel 
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Lampiran 4. Gambar Score Plot 
 

 

 

 

Gambar 60. Score Plot PCA PC-1 dan PC-3 
 

 
 

 
 

Gambar 61. Score Plot PCA PC-1 dan PC-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuadran I     Kuadran II 

 

 

 

Kuadran III    Juadran IV 

Kuadran I     Kuadran II 

 

 

 

Kuadran III    Juadran IV 
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Gambar 62. Score Plot PCA PC-1 dan PC-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 63. Score Plot PCA PC-1 dan PC-6 
 

 

 

 

Kuadran I     Kuadran II 

 

 

 

Kuadran III    Juadran IV 

Kuadran I     Kuadran II 

 

 

 

Kuadran III    Juadran IV 
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Gambar 64. Score Plot PCA PC-1 dan PC-7 

Kuadran I     Kuadran II 

 

 

 

Kuadran III    Juadran IV 
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