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ABSTRAK 

Nama Penyusun  : Nurinayah Dzil Izzah. M 

NIM    : 70100119065 

Judul Skripsi   : Preparasi Fitosom Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning    

                                       (Cucurbita moschata) 

Biji labu kuning (Cucurbita moschata) adalah salah satu tanaman yang 

memiliki banyak manfaat yang sering diabaikan oleh masyarakat dan berpotensi 

dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 

Drug Delivery System nanopartikel dengan sistem vesikular yaitu fitosom dari 

ekstrak etanol biji labu kuning dengan menggunakan empat perbandingan 

konsentrasi fosfatidilkolin. Fitosom dibuat dari ekstrak biji labu kuning dengan 

metode dispersi mekanik dan penguapan pelarut. Digunakan fosfatidilkolin 

sebagai polimer dengan perbandingan 0,25 (g) 0,5 (g) 0,75 (g) dan 1 (g) terhadap 

1 (g) sampel ekstrak Biji Labu Kuning. Dilakukan Pengukuran nanopartikel ini 

menggunakan Alat Particle Size Analyzer (PSA) dan Morfologi tumbuhan 

menggunakan alat Scanning Electron Microscopy (SEM). Dari hasil fitosom yang 

dibuat dengan empat perbandingan konsetrasi setelah dilihat ukuran partikelnya, 

di dapatkan hasil dari perbandingan variasi konsentrasi fosfatidilkolin dan ekstrak 

etanol biji labu kuning yaitu  0,25 : 1 (g); 0,5 :1 (g); 0,75 : 1 (g); 1 : 1 (g) secara 

berturut-turut. Adapun ukuran partikel yang tidak dapat diukur, efesiensi 

penjerapan yang terlalu besar dan morfologi yang tidak memenuhi kriteria 

berdasarkan parameter uji morfologi menggunakan mikroskop optik yang 

diperoleh morfologi berbentuk spherical tidak beraturan. Disimpulkan bahwa Biji 

Labu Kuning tidak dapat dibuat dalam bentuk sistem vesikular. 

 

Kata kunci: Cucurbita moschata, fitosom, fosfatidilkolin, particle size analyzer 

(PSA), scanning electron microscopy (SEM) 
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ABSTRACT 

Name    : Nurinayah Dzil Izzah. M 

NIM    : 70100119065 

Thesis Title        : Preparasi Fitosom Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning    

                                       (Cucurbita moschata) 

Pumpkin seeds (Cucurbita moschata) are a plant that has many benefits 

that are often overlooked by society and have the potential to cure various 

diseases. This research aims to create a Drug Delivery System for nanoparticles 

with a vesicular system, namely phytosomes from ethanol extract of pumpkin 

seeds using four comparisons of phosphatidylcholine concentrations. Phytosomes 

were made from pumpkin seed extract (Cucurbita moschata) using mechanical 

dispersion and solvent evaporation methods. Phosphatidylcholine was used as a 

polymer in a ratio of 0,25 (g) 0,5 (g) 0,75 (g) and 1 (g) to 1 (g) sample of Yellow 

Pumpkin Seed Extract. These nanoparticles were measured using a Particle Size 

Analyzer (PSA) and plant morphology using a Scanning Electron Microscopy 

(SEM). From the results of phytosomes made with four concentration 

comparisons after looking at the particle size, the results obtained from the 

comparison of variations in concentration of phosphatidylcholine and ethanol 

extract of pumpkin seeds were 0,25 : 1 (g); 0,5 : 1 (g); 0,75 : 1 (g); 1 : 1 (g) 

respectively. The particle size could not be measured, the adsorption efficiency 

was too large and the morphology did not meet the criteria based on morphology 

test parameters using an optical microscope which obtained an irregular spherical 

morphology. It was concluded that Pumpkin Seeds cannot be made in the form of 

a vesicular system. 

 

Key words: Cucurbita moschata, phytosomes, phosphatidylcholine, particle size 

analyzer (PSA), scanning electron microscopy (SEM). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan daerah tropis dengan banyak tanaman seperti buah-

buahan, sayuran dan biji-bijian yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dan dikonsumsi oleh masyarakat karena kandungan nutrisinya 

terbukti berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan 

terhadap tubuh. Salah satu tanaman yang tersebar luas di Indonesia adalah labu 

kuning (Nurdin, 2019). Labu merupakan tanaman menjalar dan tergolong dalam 

tanaman semusim, yang berarti setelah berbuah dan dipanen tanaman tersebut 

akan langsung mati. Tanaman labu kuning merupakan tanaman yang muda 

tumbuh baik pada dataran tinggi maupun dataran rendah. Labu kuning memiliki 

biji merupakan bagian yang sering terbuang percuma dan sering dianggap sampah 

oleh masyarakat (Syam et al., 2019). Biji labu aman untuk dikonsumsi sehari-hari 

dan tidak membahayakan kesehatan manusia (Batool et al., 2022). 

Aktivitas biji Cucurbita moschata memiliki kemampuan sebagai 

antioksidan sebesar 47,011%. Biji labu kuning (Cucurbita moscahata) juga 

memiliki aktivitas farmakologi seperti antidiabetes, antijamur, antibakteri, 

antiinflamasi, dan efek antioksidan. Biji labu kuning (Cucurbita moshata) 

mengandung steroid, alkaloid, flavonoid, dan tanin (Abd El-Aziz & Abd El-

Kalek, 2011). Biji labu kuning merupakan sumber magnesium, seng, tembaga, 

dan selenium. Selain itu biji labu kuning juga banyak mengandung antioksidan 

dan asam folat. Biji labu kuning dan minyak bijinya juga mengandung banyak 

nutrisi dan tumbuhan lain yang telah terbukti bermanfaat bagi kesehatan (Tasya et 

al., 2022).  
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Flavonoid adalah senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan 

dan mempunyai bioaktivitas sebagai obat. Kemampuan flavonoid sebagai 

antioksidan disebabkan struktur senyawa flavonoid memiliki kemampuan untuk 

merubah atau mereduksi radikal bebas dan muga sebagai anti radikal bebas. 

Adapun mekanisme kerja dari flavonoid yaitu sebagai antioksidan dengan 

mendonorkan ion hydrogen sehingga dapat menstabilkan radikal bebas yang 

reaktif. Kelarutan flavonoid yang rendah berakibat pada rendahnya biovailibilitas 

biji labu kuning dalam tubuh. Oleh sebab itu sangat penting utnuk melakukan 

pengembangan formula agar bioavailibilitas senyawa bahan alam dapat meningkat 

(Tahir et al., 2016). 

Obat herbal saat ini banyak digunakan untuk pengobatan karena 

kelimpahan senyawa kimianya yang berpotensi sebagai bahan obat. Namun 

tanaman herbal kebanyakan sediaannya kurang larut di air dan memiliki 

bioavabilitas yang kurang baik. (Masitoh & Sopyan, 2019). Nanopartikel adalah 

partikel berukuran 1-100 nanometer. Nanopartikel menjadi kajian yang sangat 

menarik, karena material yang berada dalam ukuran nano biasanya memiliki 

partikel dengan sifat kimia atau fisika yang lebih unggul dari material yang 

berukuran besar (bulk). Dalam hal ini sifat tersebut dapat diubah-ubah melalui 

pengontrolan ukuran material, pengaturan komposisi kimiawi, modifikasi 

permukaan dan pengontrolan interaksi antar partikel (Abdassah, 2017). 

 Sistem penghantaran obat yang baik akan meningkatkan bioavailabilitas 

dan bioekivalensi, oleh karena itu ekstrak pegagan dan fitokonstituennya mulai 

dikembangkan teknologi penghantarannya ke dalam tubuh melalui Drug Delivery 

System (DDS) dengan sistem partikulat seperti fitosom (Chaturvedi et al., 2011). 

Fitosom adalah teknologi yang baru diperkenalkan dan dikembangkan untuk 

menggabungkan ekstrak tumbuhan standar ke dalam fosfolipid untuk 
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menghasilkan kompleks molekuler yang kompatibel. Istilah “phyto” berarti 

tanaman sementara “some” berarti sel. Fitosom adalah sistem penghantaran obat 

vesikular dimana fitokonstituen ekstrak herbal dikelilingi dan terikat oleh lipid 

atau satu molekul fitokonstituen yang terkait dengan setidaknya satu molekul 

fosfolipid, sehingga mampu meningkatkan absorpsi dan bioavaliabilitasnya. 

Kompleks fitosom yang terbentuk antara fitokonstituen dengan fosfolipid yang 

memiliki sifat mirip dengan membran sel dimana fosfolipid memiliki kepala yang 

bersifat polar dan bagian ekor yang bersifat nonpolar. Fosfolipid yang sering 

digunakan dalam pembuatan fitosom adalah fosfatidilkolin (Indalifiany et al., 

2021). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan dibuat 

preparasi fitosom ekstrak etanol biji labu kuning. Penelitian ini yaitu melihat hasil 

ukuran partikel fitosom dan morfologi dari ekstrak etanol biji labu kuning 

(cucurbita moschata) menggunakan PSA (Particle Size Analyzer) dan SEM 

(Scanning Electron Microscope). 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu: 

1. Apakah ektrak etanol biji labu kuning (Cucurbita moschata) dapat dibuat 

dalam bentuk fitosom? 

2. Berapa ukuran partikel fitosom ekstrak etanol biji labu kuning (Cucurbita 

moschata) menggunakan metode PSA (Particle Size Analyzer)? 

3. Bagaimana morfologi dari fitosom ekstrak etanol biji labu kuning 

(cucurbita moschata) menggunakan SEM (Scanning Electron 

Microscope)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah esktrak etanol biji labu kuning (Cucurbita 

moschata) bisa dibuat dalam bentuk fitosom. 

2. Untuk mengetahui berapa ukuran partikel fitosom ekstrak etanol biji labu 

kuning (Cucurbita moschata) menggunakan metode PSA (Particle Size 

Analyzer). 

3. Untuk mengetahui bagaimana morfologi dari fitosom ekstrak etanol biji 

labu kuning (cucurbita moschata) menggunakan PSA (Particle Size 

Analyzer) dan SEM (Scanning Electron Microscope)? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat menjadi sumber informasi ilmiah terkait 

teknologi system penghatar dan pengaplikasian obat yang dapat dipermudah 

dengan menggunakan preparasi fitosom dari ekstrak etanol biji labu kuning yang 

memiliki absorpsi yang baik bagi kulit. Selain itu, juga diharapkan dapat dijadikan 

sebagai rujukan dalam fitosom ekstrak etanol biji labu kuning menggunakan PSA 

(particle Size Analyzer) dan SEM (Scanning Electron Microscopy). 

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Fitosom merupakan gabungan fosfolipid salah satunya fosfatidikolin 

dalam pelarut nonpolar seperti aseton. 

b. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstrasi zat aktif 

dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau 

hamper semua semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa 

diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku telah ditetapkan. 
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c. Etanol adalah salah satu pelarut yang banyak digunakan untuk 

mengekstraksi suatu senyawa aktif. Menurut Li et al. (2017), etanol 

memiliki kemampuan yang baik untuk mengekstraksi senyawa fenolik 

tanaman terrestrial. 

d. Biji labu kuning merupakan tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia. 

Namun pemanfaatan biji labu kuning di masyarakat masih minim. Biji 

labu kuning mengandung beberapa zat, antara lain sejenis asam amino 

seperti m-carboxyphenylalanine, amino butyrate, dan citrulline serta 

sejumlah asam amino lain yang dibutuhkan oleh kelenjar prostat seperti 

alanine seminalis, glisin, dan asam glumat. Biji ini juga mengandung 

unsur mineral Zn (seng) dan Mg (magnesium) yang sangat penting untuk 

kesehatan reproduksi. 

e.  PSA (Particle Size Analyzer) adalah instrument yang digunakan untuk 

mengkarakteristik distribusi ukuran partikel dalam suatu sampel. 

f. Scanning Electron Microscope (SEM) merupakan salah satu jenis 

mikroskop electron yang mampu menghasilkan resolusi tinggi dari 

gambaran permukaan suatu sampel. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini adalah Laboratorium 

dengan melakukan pengamatan ukuran partikel dan morfologi fitosom ekstrak 

etanol biji labu kuning (Cucurbita moschata) menggunakan metode SEM 

(Scanning Electron Microscope) dan PSA (Particle Size Analyzer). 

F. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelitian (Tahir et al., 2016) dengan judul “Preparasi 

fitosom ekstrak etanol kulit buah kakao (Theobroma cacao L) menggunakan 

variasi konsentrasi fosfatidilkolin”, bertujuan untuk membuat Drug Delivery 
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System nanopartikel dengan sistem vesikular yaitu fitosom dari ekstrak kulit buah 

kakao menggunakan dua perbandingan konsentrasi fosfatidilkolin. Fitosom dibuat 

dari ekstrak etanol buah kakao dengan metode dispersi mekanik dan penguapan 

pelarut. Digunakan fosfatidilkolin sebagai polimer dengan perbandingan 0,5 dan 

0,75 (g) terhadap 1 gram sampel ekstrak kulit buah kakao. Pengukuran 

nanopartikel ini menggunakan alat Particle Size Analyzer (PSA). Hasil penelitian 

ini, diperoleh bahwa, dengan perbandingan fosfatidilkolin dan ekstrak kulit  buah 

kakao 0,5 : 1 (g) dan 0,75: 1 (g) secara berturut-turut menghasilkan ukuran 

nanopartikel dan efisiensi penjerapan sebesar  184,99  nm 95,597% dan  199,97  

nm 99,182%. Disimpulkan bahwa kulit buah kakao dapat dibuat dalam bentuk 

sistem vesikular yaitu fitosom. 

Berdasarkan penelitian (Indrianingsih et al., 2019) dengan judul “Efek 

Pengeringan Pada Bagian Buah Labu Kuning (Cucurbita moschata) Terhadap 

Aktivitas Antioksidan, Sifat Kimia Dan Struktur Morfologi”, menyatakan bahwa 

Labu kuning (C. moschata) merupakan salah satu tanaman yang banyak terdapat 

di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aktivitas antioksidan, 

struktur morfologi, dan sifat kimia dari tiga komponen tepung yakni kulit, biji dan 

daging buah dari labu kuning. Ekstrak biji, kulit dan daging buah labu kuning 

diperoleh dengan maserasi menggunakan pelarut etanol. Dua metode pengeringan 

yang digunakan yakni pengeringan dengan sinar matahari dan oven pada suhu 

50oC. Hasil uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) menunjukkan bahwa biji labu kuning dengan metode pengeringan 

oven, memiliki aktivitas antioksidan yang paling tinggi, yakni memiliki aktivitas 

penangkapan radikal bebas sebesar 22,6% pada konsentrasi ekstrak 400 ppm, 

diikuti oleh kulit dan daging buah labu kuning masing-masing sebesar 16,7 dan 

14,2%. Tepung kulit, biji dan daging buah labu kuning juga sudah dilakukan 
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karakterisasi menggunakan SEM (Scanning Electron Microscopy) untuk 

mengetahui struktur morfologi permukaan, FTIR (Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy) untuk mengetahui gugus fungsional senyawa dari labu kuning, 

XRD (X-ray diffraction) dan Uji Warna. Hasil analisis proksimat menunjukkan 

bahwa kandungan protein dan lemak dari biji labu kuning dengan metode 

pengeringan oven memiliki kandungan paling tinggi yakni sebesar 33,5% dan 

33,3% sedangkan kandungan karbohidrat tertinggi dimiliki oleh daging buah labu 

kuning dengan pengeringan oven sebesar 75,3%. Data dianalisis menggunakan 

program SPSS yang dilanjutkan dengan tes Duncan. Derajat kepercayaan pada 

level 95% dan perbedaan pada taraf <5% tidak berbeda nyata. Setiap analisis 

dilakukan dengan 3 kali ulangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

perbedaan metode pengeringan menghasilkan karakteristik yang berbeda dari 

tepung labu kuning. 

 Berdasarkan penelitian (Indalifiany et al., 2021) dengan judul “Preparasi 

dan Karakterisasi Fitosom Ekstrak Etanol Spons Xestospongia sp”, menyatakan 

bahwa Xestospongia sp. adalah salah satu spesies spons laut dari kelas 

Demospongiae yang dapat dijadikan sebagai bahan obat. Spons ini diketahui 

memiliki berbagai aktivitas seperti antikanker, antibiotik, anti jamur, kardiotonik, 

dan antimalaria. Pembuatan formulasi bahan alam salah satunya adalah dengan 

teknik vesikel fitosom. Metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan penetrasi 

senyawa melalui membran sel, mampu meningkatkan absorpsi senyawa dan 

meningkatkan bioavailabilitas senyawa di dalam tubuh. Tujuan: Memperoleh 

komposisi fitosom yang optimum pada ekstrak etanol Spons Xestospongia sp. dan 

fosfatidilkolin dengan karakteristik vesikel yang baik. Metode: Preparasi 

dilakukan dengan variasi ekstrak dan fosfatidilkolin menggunakan metode hidrasi 

lapis tipis pada perbandingan 1:1, 1:2, 2:1, dan 2:2 serta dilakukan karakterisasi 
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fitosom pada masing-masing formula tersebut untuk mendapatkan formula 

optimal. Hasil: Penelitian ini menghasilkan formula optimum fitosom yang telah 

memenuhi kriteria berdasarkan parameter uji morfologi menggunakan mikroskop 

optik yang diperoleh morfologi berbentuk bulat (spherical), pengamatan fisik 

stabil pada penyimpanan suhu 2°C-8°C ± 1°C, pengukuran pH menggunakan pH 

meter yang diperoleh nilai pH 4.20, dan penentuan ukuran partikel dengan 

menggunakan Particel Size Analyzer (PSA) diperoleh ukuran partikel 180.6 nm 

nilai distribusi partikel (IP) sebesar 0.133. Kesimpulan: Komposisi formula 

fitosom yang optimum pada perbandingan ekstrak dan fosfatidilkolin 1:1 dengan 

kategori fitosom LUV (Large Unilamellar Vesicle). 

 Berdasarkan penelitian (Haruni et al., 2019) dengan judul “Preparasi 

Fitosom Ekstrak Etanol Biji Kopi Robusta (Coffea canephora Pierre A. Froehner) 

Menggunakan Variasi Konsentrasi Fosfatidilkolin”, menyatakan bahwa Biji kopi 

robusta mengandung polifenol sebagai antioksidan. Poliefenol bersifat polar yang 

mana mudah larut dalam air namun relatif sulit diabsorpsi. Fitosom merupakan 

sistem penghantaran obat baru. Fitosom dapat meningkatkan bioavailabilitas dan 

sangat sesuai dengan tubuh manusia. Namun, formula yang baik dari fitosom 

ekstrak etanol biji kopi robusta belum dianalisis. Maka, dalam penelitian ini 

dikembangkan preparasi fitosom ekstrak etanol biji kopi robusta menggunakan 

variasi konsentrasi fosfatidilkolin yang dapat menghasilkan persentase efisiensi 

penjerapan yang paling tinggi, dan dapat menghasilkan ukuran partikel fitosom 

yang sesuai dengan acuan. Hasil menunjukkan bahwa persentase efisiensi 

penjerapan tertinggi terdapat pada formula 1 dengan perbandingan antara ekstrak 

dan fosfatidilkolin adalah 1:1, dan ukuran partikel dari formula 1 adalah 1,048 

µm. 
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 Berdasarkan kajian pustaka terlebih dahulu dapat disimpulkan bahwa 

sudah banyak penelitian tentang fitosom namun belum ada penelitian tentang 

fitosom biji labu kuning (Cucurbita moschata).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Sampel 

1. Klasifikasi  

 

        Gambar 1. Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata) 

Kingdom : Plantae 

Division : Magnoliohyta 

Classes : Magnoliopsida 

Ordo  : Cucurbitales 

Famili  : Cucurbitaceae 

Genus  : Cucurbita 

Species : Cucurbita moschata 

2. Nama Lain Tanaman Labu Kuning 

Labu kuning dikenal dengan nama waluh (Jawa), labu parang (Jawa 

Barat), dan pumpkin (Inggris) (Sunarti, 2018). 
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3. Morfologi Tanaman 

Cucurbita moschata berhabitus herba annual, berumah satu, yang tumbuh 

merayap di sepanjang tanah atau memanjat dengan sulur. Tumbuhan ini dapat 

menghasilkan batang hingga panjang 5 m. Batang cenderung menyebar di atas 

tanah, meskipun mereka juga memanjat ke vegetasi sekitarnya di mana mereka 

menopang diri mereka sendiri melalui sulur. Labu kuning menghasilkan buah 

dengan ukuran dan bentuk yang sangat bervariasi karena variasi genetik yang 

besar. Daun muda, bunga, pucuk pucuk, buah dan biji dapat dimakan. Buah 

biasanya dibiarkan di tanaman hingga matang untuk panen saat musim gugur 

akhirnya sebagai labu musim dingin. Daun beludru berbulu, dangkal hingga lobus 

dalam, berbentuk bulat telur lebar hingga ginjal dengan margin bergigi dan 

pangkal berbentuk hati sering memiliki bintik-bintik putih pada tulang daunnya. 

Bunga aksial tunggal (jantan biasanya bertangkai panjang, 3 benang sari dan 

betina biasanya bertangkai pendek; 3 stigma berlobus dua) berwarna putih krem 

hingga kuning jingga dan mekar di akhir musim semi. Tangkai cenderung 

menebal pada titik-titik saat buah muncul. Buah umumnya memiliki daging yang 

khas. Buah berbentuk bulat, bulat oval, bulat melintang, bulat lonjong, segi empat 

dan memiliki biji berwarna putih (Dr. Yudiyanto et al., 2021). 

4. Kandungan Kimia Tanaman 

Kandungan kimia dalam buah adalah vitamin A dan suatu senyawa 

cucurbitasin. Buah labu kuning dipakai sebagai obat urus- urus atau pencahar 

(Nandang, 2007). Berdasarkan penelitian (Jane Monica et al., 2022) Ekstrak biji 

labu disaring untuk keberadaan kelas fitokimia yang berbeda yaitu alkaloid, 

diterpen, triter pene, flavonoid, glikosida, fenol, saponin, steroid, tanin, terpenoid, 

dan kuinon menggunakan prosedur standar. Biji labu kuning mengandung biji 

labu kuning mengandung senyawa alkaloid, saponin, steroid, triterpenoid, 
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kurkubitasin, lesitin, resin, stearin, senyawa fitosterol, asam lemak, squalen, β-

tokoferol, tirosol, asam vanilat, vanillin, luteolin, asam sinapat. Pada penelitian 

sebelumnya menyebutkan bahwa dalam 100 g biji labu kuning menurut United 

State Department Of Agricultur (USDA) 2010, terdapat kandungan seperti 

fitokimia fitosterol 265 mg, serat 6 g, polyunsaturated fatty acids (PUFA) 20,9 g, 

dan antioksidan (vitamin C 1,9 mg; vitamin E 35,10 mg; dan beta karoten 9µg). 

Salah satu senyawa obat yang terdapat pada biji labu kuning yakni senyawa 

fitosterol. Fitosterol adalah sterol nabati dengan struktur mirip kolesterol 

(Permatasari, 2018). 

5. Manfaat Tanaman 

Biji labu kuning memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan manusia, di 

antaranya meningkatkan kesehatan jantung karena memiliki serat yang bisa 

menurunkan kolestrol jahat. Manfaat lainnya adalah sangat baik untuk 

pertumbuhan dan kesehatan tulang karena mengandung kalsium yang merupakan 

zat gizi pembentuk tulang. Biji labu kuning (Cucurbita moschata) juga 

mengandung antioksidan tinggi, yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas 

sehingga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Zat gizi yang 

terkandung di dalamnya sangat beragam dan baik untuk tubuh, sehingga 

menyebabkan biji labu kuning menjadi salah satu makanan alternative untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kesehatan (Syam et al., 2019). Biji labu 

kuning dapat diolah menjadi minyak, dan minyak biji labu kuning ini sangat 

banyak sekali khasiatnya terutama dalam pengobatan, digunakan sebagai obat 

untuk penyakit anti aging, anti kanker, radang usus, dan anti diabetes (Julianty et 

al., 2021). Biji labu kuning dapat mencegah penuaan dini, mengonsumsi biji labu 

kuning bisa menjadi salah satu triknya. Hal ini dikarenakan biji labu kuning kaya 

akan kandungan vitamin E, seperti alfa-tokoferol dan gamma tokoferol, yang 
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merupakan antioksidan super. Vitamin E yang terdapat pada biji labu kuning 

bermanfaat untuk mencegah kerusakan sel akibat proses oksidasi. Untuk itu, 

kandungan-kandungan ini menjaga sel agar tidak cepat rusak dan mencegah 

penuaan dini (Syam et al., 2019). Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata) 

memiliki sifat antelmintik pada berbagai nematoda gastrointestinal. Ekstrak biji 

labu kuning menunjukkan aktivitas mematikan pada heligmosoides bakteri pada 

tikus yang terinfeksi sebesar 80%. Ekstrak biji labu kuning menyebabkan 

penekanan yang signifikan pada cacing dewasa dan produksi telurnya (Syam et 

al., 2019). 

B. Ekstraksi 

1. Pengertian Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Kemenkes, 1995). 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai (Mukhriani, 2014). Tujuan ekstraksi adalah 

untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-

beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam 

baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik 

tertentu (Depkes RI, 2020). 

2. Metode Ekstraksi 

Secara umum metode ekstraksi dibedakan berdasarkan ada tidaknya proses 

pemanasan. 
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a. Ekstraksi cair dingin 

1) Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan 

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan 

pada temperatur ruangan. Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat 

berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. 

Secara teknologi maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode 

pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi dilakukan dengan 

beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan 

atau kamar (Depkes RI, 2020).  

Maserasi adalah cara penyarian sederhana. Maserasi dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia dengan cairan penyari. Cairan 

penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang 

mengandung zat aktif, zat aktif akan larut karena adanya perbedaan 

konsentrasi antara zat larutan aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, 

maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang 

sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan 

di dalam sel (Suhaidarwati, 2016). 

2) Perkolasi 

Perkolasi adalah proses penyarian simplisia dengan jalan 

melewatkan pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam 

suatu perkolator, atau ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (exhaustive extraction) umumnya dilakukan pada suhu kamar. 

Tujuan dari perkolasi adalah upaya zat berkhasiat tertarik seluruhnya 

dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak 

tahan pemanasan. Prinsip dari perkolasi adalah serbuk simplisia 
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ditempatkan dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi 

sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas kebawah melalui serbuk 

tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui 

sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak kebawah disebabkan oleh 

kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan diatasnya, dikurangi dengan 

daya kapiler yang cenderung untuk menahan kekuatan yang berperan 

pada perkolasi antara lain: gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan 

permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler dan daya geseran 

(Harahap, 2010). 

2. Ekstraksi Cair Panas 

1) Refluks 

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan 

dengan adanya pendingin balik. Refluks digunakan untuk mengekstraksi 

bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Prinsip refluks adalah 

penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel 

dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan 

penyari lalu dipanaskan, uap-uap cairan penyari terkondensasi pada 

kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun 

kembali menuju labu alas bulat, akan menyari kembali sampel yang 

berada pada labu alas bulat, demikian seterusnya berlangsung secara 

berkesinambungan sampai penyarian sempurna, penggantian pelarut 

dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh 

dikumpulkan dan dipekatkan (Harahap, 2010). 
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2) Soxhlet 

Sokletasi adalah metode ekstraksi untuk bahan yang tahan 

pemanasan dengan cara meletakkan bahan yang akan diekstraksi dalam 

sebuah kantung ekstraksi (kertas kering) didalam sebuah alat ekstraksi 

dari gelas yang bekerja kontinu (Voight, 1995). 

C. Kulit 

Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar yang 

menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit merupakan organ sensorik yang 

memiliki reseptor untuk mendeteksi panas dan dingin, sentuhan, tekanan dan 

nyeri. Luas kulit pada manusia rata-rata 2 m2, dengan berat 10 kg jika ditimbang 

dengan lemaknya atau 4 kg jika tanpa lemak, atau beratnya sekitar 16% dari berat 

badan seseorang. Daerah yang paling tebal (66 mm) pada telapak tangan dan 

telapak kaki, dan paling tipis (0,5 mm) pada daerah penis. Komponen kulit 

meliputi: rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, 

pembuluh getah bening, saraf dan otot. Kulit merupakan indikator untuk 

memperoleh kesan umum dengan melihat perubahan yang terjadi pada kulit 

misalnya pucat, kekuning-kuningan dan kemerah-merahan. Suhu kulit meningkat 

dengan adanya kelainan pada kulit atau gangguan psikis misalnya stres, ketakutan, 

marah yang menyebabkan perubahan pada kulit (Widowati & Rinata, 2020). 

kulit yaitu perlindungan atau proteksi, mengeluarkan zat-zat tidak berguna 

sisa metabolisme dari dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, menyimpan kelebihan 

minyak, sebagai indra peraba, tempat pembuatan vitamin D, mencegah terjadinya 

kehilangan cairan tubuh yang esensial (Adhisa & Megasari, 2020). 
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Gambar 2. Struktur Lapisan Kulit 

 (Adhisa & Megasari, 2020) 

1. Struktur Kulit 

a. Epidermis 

Epidermis atau kulit ari adalah lapisan paling luar yang terdiri dari 

lapisan epitel gepeng, unsur utamanya adalah sel-sel tanduk (keratinosit) 

dan sel melanosit. “Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia 

dan memiliki tebal yang berbeda-beda, yaitu 400-600 μm untuk kulit tebal 

(kulit pada telapak tangan dan kaki) dan 75-150 μm untuk kulit tipis”. 

Epidermis tersusun oleh sel-sel epidermis terutama serat-serat kolagen dan 

sedikit serat elastis. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan yaitu: Lapisan 

tanduk (stratum corneum), Lapisan bening (Stratum lucidum), Lapisan 

berbutir (stratum granulosum), Lapisan bertaju (stratum spinosum), Lapisan 

benih (stratum germinativum atau stratum basale). Selain sel-sel epitel, 

terdapat sel utama dalam epidermis yaitu: melanosit, sel Langerhans, sel 

merkel, dan keratinosit. 
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          Epidermis terdiri dari beberapa lapis sel, yaitu: 

1) Lapisan tanduk (stratum corneum) Lapisan ini merupakan lapisan   

epidermis   yang   paling   atas. Lapisan tanduk terdiri dari banyak 

lapisan sel tanduk (keratinasi), gepeng, kering, tidak memiliki inti. Zat 

tanduk merupakan keratin lunak yang susunan kimianya berada dalam 

sel-sel keratin keras.  

2) Lapisan bening (stratum lucidum) Lapisan ini disebut juga dengan 

lapisan barrier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk, dan dianggap 

sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan 

bening terdiri dari protoplasma sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis dan 

bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar (tembus cahaya). 

3) Lapisan berbutir (stratum granulosum) Tersusun oleh sel-sel keratinosit 

berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam 

protoplasmanya, berbutir kasar dan berinti mengkerut. Lapisan ini 

menghalangi masuknya beda asing, kuman, dan bahan kimia ke dalam 

tubuh. 

4) Lapisan bertaju (stratum spinosum) Lapisan ini disebut juga dengan 

lapisan malphigi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan 

perantaraan jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Kesatuan-

kesatuan lapisan mempunyai susunan kimiawi yang khas; inti-inti sel 

dalam bagian basal lapis taju mengandung kolesterol dan asam amino. 

5) Lapisan benih (stratum germinativum atau stratum basale) merupakan 

lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel silinder dengan 

kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Alas sel-sel ini 

bergerigi dan bersatu dengan lamina basalis di bawahnya. Lamina basalis 

yaitu struktur halus yang membatasi epidermis dengan dermis. Di dalam 
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lapisan ini sel-sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis dan sel-

sel tadi bergeser ke lapisan-lapisan lebih atas, akhirnya menjadi sel 

tanduk. Di dalam lapisan benih terdapat pula sel-sel bening (clear-cells, 

melanoblas atau melanosit) pembuat pigmen melanin kulit. Selain sel-sel 

epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan melanosit, sel Langerhans, sel 

Merkel, dan keratinosit.  

b. Dermis 

Dermis atau cutan (cutaneus), yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. 

Penyusun utama dari dermis adalah kolagen. Dermis merupakan bagian 

yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai “True Skin” 

karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit. Dermis memiliki ketebalan 

yang bervariasi, daerah yang paling tebal yaitu pada telapak kaki ± 3 mm. 

Lapisan ini elastis dan tahan lama, berisi jaringan kompleks ujung-ujung 

syaraf, kelenjar sudorifera, kelenjar Sebasea, folikel jaringan rambut, dan 

pembuluh darah yang juga merupakan penyedia nutrisi bagi lapisan dalam 

epidermis. Keberadaan ujung-ujung saraf perasa dalam kulit jangat, 

memungkinkan membedakan berbagai rangsangan dari luar. Masing-masing 

saraf perasa memiliki fungsi tertentu, seperti saraf dengan fungsi 

mendeteksi rasa sakit, sentuhan, tekanan, panas, dan dingin. 

c. Hipodermis 

Hipodermis disebut juga panikulus adiposa yang berfungsi sebagai 

cadangan makanan. Hipodermis merupakan lapisan terdalam yang banyak 

mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Jaringan ikat 

bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-

organ tubuh bagian dalam. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak 
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bervariasi, paling tebal di daerah pantat dan paling tipis terdapat di kelopak 

mata (Widowati & Rinata, 2020). 

D. Nanopartikel 

Nanopartikel adalah partikel berukuran 1-100 nanometer dan kebanyakan 

metode menyarankan sebaiknya ukuran diameter partikel antara 200 dan 400 nm. 

Dalam bidang farmasi, terdapat dua pengertian nanopartikel yaitu senyawa obat 

melalui suatu cara dibuat berukuran nanometer (nanokristal) dan suatu obat 

dienkapsulasi dalam suatu sistem pembawa berukuran nanometer, yaitu 

nanocarrier (Rachmawati Heni, 2007). Pada sistem ini obat dapat terperangkap, 

dilarutkan, atau dienkapsulasi pada nanopartikel matriks (Mohanraj & Chen, 

2006). Nanopartikel menurut bidang farmasi yaitu senyawa obat dengan cara 

tertentu dibuat berukuran nanometer disebut nanokristal atau senyawa obat 

dienkapsulasi dalam suatu sistem pembawa tertentu berukuran nanometer disebut 

nanocarrier (Ochekpe et al., 2009). Nanopartikel bertujuan untuk mengatasi 

kelarutan zat aktif yang sukar larut, memperbaiki bioavailabilitas yang buruk, 

memodifikasi sistem penghantaran obat sehingga obat dapat langsung menuju 

daerah yang spesifik, meningkatkan stabilitas zat aktif dari degradasi lingkungan 

(penguraian enzimatis, oksidasi, hidrolisis), memperbaiki absorbsi suatu senyawa 

makromolekul, dan mengurangi efek iritasi zat aktif pada saluran cerna (Mohanraj 

& Chen, 2006). Jenis-jenis Nanopartikel Nanopartikel dibagi menjadi nanokristal 

dan nanocarrier.  

Terdapat bermacam-macam nanocarrier seperti nanotube, liposom, misel, 

dan lain-lain.  

1. Nanokristal adalah gabungan dari banyak molekul yang membentuk suatu 

kristal, merupakan senyawa obat murni dengan penyaluran tipis menggunakan 

surfaktan. Nanokristal tidak membutuhkan banyak surfaktan agar stabil karena 
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gaya elektrostatik sehingga mengurangi kemungkinan keracunan oleh bahan 

tambahan  (Rawat Manju, 2006) Nanokristal memungkinkan pengembangan 

formulasi melalui rute pemberian dimana ukuran partikel merupakan faktor 

kritis, seperti obat tetes mata, cairan infus, dan obat suntik (Rachmawati Heni, 

2007). 

2. Nanocarrier Nanocarrier merupakan suatu sistem pembawa dalam ukuran 

nanometer. Nanocarrier meliputi:  

a. Nanotube adalah lembaran atom yang diatur menjadi bentuk tube dalam 

skala nanometer, memiliki rongga di tengah dan struktur yang menyerupai 

sangkar berbahan dasar karbon. Nanotube berdinding tunggal digunakan 

sebagai sistem penghantaran obat dalam gen karena bentuknya menyerupai 

asam nukleat. Nanotube berdinding ganda digunakan sebagai pembawa 

untuk transformasi sel bakteri dan untuk elektroporasi sel (Rawat Manju, 

2006). 

b. Nanoliposom merupakan konsentrat vesikel lapis ganda yang terdapat 

cairan di dalamnya dengan dibungkus membrane lipid lapis ganda yang 

terbuat dari fosfolipid alam umumnya (Rawat Manju, 2006). Liposom 

terbentuk ketika lapisan lipid tipis terhidrasi dan sejumlah kristal cair lapis 

ganda mengembang. Liposom biasanya digunakan sebagai pembawa obat 

sediaan kosmetik untuk mempertahankan kelembaban kulit (Rachmawati 

Heni, 2007). Nanoliposom dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan 

terhadap obat dari degradasi biologis sebelum sampai pada tempat yang 

diharapkan (Martien et al., 2012). 

c. Nanopartikel Lipid Padat Nanopartikel lipid padat adalah pembawa koloidal 

berbahan dasar lipid dengan ukuran 20-1000 nanometer yang terdispersi 

dalam air atau larutan surfaktan dalam air, berisi inti hidrofob padat disalut 
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oleh fosfolipid lapis tunggal. Inti padat ini berisi senyawa obat yang 

didispersikan dalam matriks lemak padat yang mudah mencair (Rawat 

Manju, 2006). 

d. Misel merupakan agregat molekul ampifatik dalam air dengan bagian 

nonpolar di dalam dan polar di luar pada bagian yang terpapar air. Dengan 

struktur itu obat yang bersifat hidrofob terdisposisi di bagian dalam inti 

misel sehingga cocok sebagai pembawa obat yang tidak larut air (Rawat 

Manju, 2006). Misel memiliki kegunaan pada stabilitas termodinamik dalam 

larutan fisiologis yang mengakibatkan disolusi lambat secara in vivo 

(Rachmawati Heni, 2007).  

e. Dendrimer merupakan makromolekul yang terdiri atas cabang-cabang di 

sekeliling inti pusat yang bentuk dan ukurannya dapat diubah sesuai yang 

diinginkan. Molekul obat dapat dimuat baik dalam dendrimer atau 

diabsorpsi pada permukaannya. Dendrimer cocok untuk zat penyalut untuk 

perlindungan dan penghantaran obat menuju target yang spesifik sehingga 

dapat mengurangi tokisitas (Rawat et al., 2006; Rachmawati, 2007).  

f. Nanopartikel Polimerik terbagi menjadi nanokapsul dan nanosfer. 

Nanokapsul terdiri dari polimer yang membentuk dinding yang melingkupi 

inti dalam di mana obat dijerat. Nanosfer terbuat dari matrik polimer padat 

dan senyawa obat terdispersi di dalamnya (Delie & Blanco-Príeto, 2005).  

g. Nanopartikel cross link merupakan nanopartikel yang terbentuk dari proses 

sambung silang antara elektrolit dengan pasangan ionnya. Ikatan sambung 

silang ini terjadi secara ionik maupun kovalen. Pembuatan nanopartikel 

sambung silang dilakukan menggunakan metode gelasi ionik. Metode 

sambung silang yang biasa digunakan adalah gelasi ionik, karena 

menggunakan pasangan ion yang lebih sesuai untuk protein dan 
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menghindari pengadukan berlebihan, panas tinggi, dan penggunaan pelarut 

organik (Vauthier et al., 2007). Mekanisme pembentukan nanopartikel 

kitosan didasarkan pada interaksi elektrostatik antara amin dari kitosan dan 

muatan negatif dari polianion. Kitosan dapat dilarutkan dengan asam asetat. 

Polianion kemudian ditambahkan, sehingga terbentuk nanopartikel secara 

spontan dengan pengadukan magnetic stirrer pada suhu kamar (Sailaja et 

al., 2010). Gelatin, albumin, dan natrium alginat (Rawat Manju, 2006). 

E. Sistem Pembawa Vesikuler untuk Penghantaran Transdermal 

1. Liposom 

Liposom merupakan agregat yang digunakan sebagai sistem pembawa 

obat dan diterima sebagai pembawa potensial untuk berbagai obat, termasuk 

senyawa dengan berat molekul rendah, protein terapi, dan agen diagnostik. 

Liposom berbentuk vesikular, yang terdiri dari satu atau beberapa lipid bilayer, 

tanpa tegangan permukaan, yang melingkupi lingkungan air di dalamnya. 

Beberapa obat dapat dikirim dalam bentuk bebas, dan beberapa lainnya 

membutuhkan pembawa untuk mencapai organ target (Cevc dan Vierl, 2010; 

Pierre dan Costa, 2011).  

Terdapat sebuah laporan bahwa jalur folikel pada kulit berkontribusi pada 

proses pengiriman obat liposom ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam. 

Pengiriman liposom melalui kulit sangat bergantung pada ukuran liposom. 

Liposom dengan diameter hingga 600 nm lebih mudah untuk menembus kulit, 

sedangkan liposom dengan diameter lebih dari 1000 nm lebih banyak yang 

menetap di dalam stratum korneum. Stratum korneum juga diketahui secara luas 

sebagai penghalang utama untuk penyerapan perkutan. Namun, ia juga dianggap 

sebagai rute utama untuk penetrasi. Laporan terbaru menunjukkan bahwa folikel 
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rambut dan kelenjar sebaseus dapat berkontribusi secara signifikan terhadap 

pengiriman rute transdermal (Pierre dan Costa, 2011).  

Liposom bekerja dengan mengubah biodistribusi zat aktif yang 

terperangkap serta melindungi zat aktif dari inaktivasi oleh mekanisme pertahanan 

tubuh, ia dapat digunakan sebagai kendaraan untuk pengiriman obat spesifik ke 

organ target (Cevc dan Vierl, 2010). 

2. Etosom 

Etosom adalah vesikel fosfolipid lunak yang efisien dengan komponen 

yang terdiri dari fosfolipid, air dan etanol. dengan komponen utamanya adalah 

fosfolipid, alkohol (etanol atau isopropyl alkohol) dengan konsentrasi 20-45%, 

dan air. Etosom telah terbukti sangat efisien untuk meningkatkan pengiriman 

molekul dengan karakteristik fisikokimia yang berbeda melalui kulit. Kemampuan 

etosom untuk berpenetrasi melalui kulit berdeformabilitas tinggi. Etosom dapat 

digunakan sebagai pembawa obat yang bersifat lipofilik, hidrofilik, ataupun 

amfifilik. Penetrasi mendalam ke dalam kulit dan pengiriman zat aktif yang 

efisien ke sitoplasma ditingkatkan oleh etosom daripada dengan larutan 

hidrohananol atau liposom klasik (Pierre dan Costa, 2011; Ramadon dan Mun’im 

2016).  

Perbedaan antara etosom dan liposom adalah terdapat di komponen etanol 

yang digunakan dengan konsentrasi tinggi untuk etosom. Ukuran etosom yang 

lebih kecil dan bila dibandingkan dengan liposom konvensional, efisiensi 

penjerapan etosom lebih besar sehingga stabilitas dari vesikel yang digunakan 

dapat lebih baik. Etosom dapat digunakan untuk sediaan obat lepas lambat. 

Etosom memiliki ukuran yang bervariasi, yaitu mulai dari 10 nm sampai 1000 nm 

(Ramadon dan Mun’im 2016).  
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Mekanisme pemberian obat yang ditingkatkan oleh etosom disebut 

“ethanol effect”. Etanol dengan konsentrasi yang relative tinggi pada sistem ini 

dapat memberikan vesikel dengan karakteristik fleksibel yang lembut, yang 

mengganggu susunan lipid bilayer stratum korneum dan meningkatkan 

fluiditiasnya (Pierre dan Costa, 2011). 

3. Fitosom 

Fitosom suatu teknologi meningkatkan bioavailabilitas senyawa aktif dari 

bahan alam (herbal) yang dikembangkan dalam formulasi yang memiliki sifat 

hidrofilik dengan membentuk ikatan kompleks dengan senyawa aktif 

(fitokonstituen) dalam fosfolipid. Tujuan pembuatan fitosom adalah agar absorbsi 

obat dapat meningkat sehingga bioavailabilitas dan efikasi obat juga meningkat 

(Ajazudin, 2010).  

Fitosom memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan formulasi herbal 

secara konvensional, yaitu efikasi yang meningkat karena terdapat peningkatan 

absorpsi yang disebabkan oleh fosfatidilkolin sehingga ekstrak dengan sifat polar 

dapat melewati membran fosfolipid bilayer dengan lebih baik. Dosis yang 

digunakan pada fitosom lebih rendah dalam formulasinya karena terdapat 

peningkatan absorpsi dan bioavailabilitas obat (Tripathy et al, 2013).  

Perbedaan fitosom dengan liposom terdapat pada mekanisme penangkapan 

senyawa obatnya, dimana pada fitosom, penangkapan molekul terjadi di bagian 

polar pada fosfolipid, sedangkan pada liposom, penangkapan molekul obat 

dengan sifat hidrofilik akan terjadi di bagian ruang diantara membran fosfolipid 

atau biasa disebut bagian inti (cavity) (Tripathy et al, 2013). 

4. Transfersom 

Transfersom merupakan sistem pembawa yang terbentuk dari liposom 

ultradeformable yang memiliki edge activator (EA, surfaktan rantai tunggal) yang 
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mempromosikan elastisitas dan deformabilitas dalam struktur lipid bilayer, 

sehingga memfasilitasi penetrasi yang cepat melalui lipid interselular stratum 

korneum. Beberapa jenis edge activator yang biasa digunakan adalah natrium 

kolat, natrium deoksilat, dikalsium glisirizinat, Tween 20, 60, 80, dan Span 60, 

65, 80. Transfersom tersusun dari dari surfaktan sekitar 10-25% dan larutan atau 

hidroalkoholik sekitar 3-10% (Kumar et al, 2012).  

Transfersom dapat melewati kulit dengan mekanisme perbedaan tekanan 

osmotic (Elnaggar et al, 2014). Perbedaan tekanan osmotik dihasilkan oleh 

perbedaan konsentrasi air antara permukaan kulit dan bagian dalam kulit, hal ini 

yang mendorong penetrasi transfersom. Transfersom dikembangkan agar dapat 

menembus kulit lebih dalam sehingga mencapai sirkulasi sistemik (Pierre dan 

Costa, 2011) 

5. Prolipsom 

Proliposom merupakan cara lain dalam meningkatkan formulasi liposom 

yang berkaitan dengan stabilitas. Proliposom adalah partikel yang mengalir bebas 

yang terdiri dari obatobatan, fosfolipid, dan bubuk berpori larut dalam air yang 

bekerja sebagai pendukung (sorbitol atau polisakarida lain) yang dapat 

meningkatkan permukaan lipid kering. Setelah hidrasi, dispersi liposom akan 

segera terbentuk, tetapi untuk sediaan yang disterilkan dapat disimpan dalam 

keadaan kering. Metode ini dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

penyimpanan liposom. Proliposom dalam jumlah banyak dapat disiapkan dan 

disimpan dalam keadaan kering sebelum digunakan dan diresuspensi saat 

dibutuhkan untuk memberikan kumpulan vesikel yang dapat direproduksi dalam 

jangka waktu yang lama (Pierre dan Costa, 2011). 
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6. Niosom 

Niosom memiliki struktur dan sifat yang mirip dengan liposom, dibentuk 

oleh surfaktan non-ionik sintetis, menunjukkan adanya peningkatan stabilitas 

kimia, dan biaya bahan yang relatif rendah. Niosom terbentuk dari berbagai 

ampifil yang mengandung gula, polioksietilen, poligliserol, mahkota eter, dan 

gugus kepala hidrofilik asam amino. Pada lapisan awal kulit, membran niosom 

ditata ulang menjadi masing-masing komponen, namun ketika sampai di lapisan 

yang lebih dalam, niosom mengalami reformasi. Fleksibilitas yang lebih tinggi 

membuat niosom dikatakan bertanggung jawab atas peningkatan penetrasi 

transdermal. Niosom bekerja dengan meningkatkan permeasi kulit dengan 

mengganggu sifat membran stratum korneum dan langsung menyatu ke dalam 

lapisan kulit teratas (Pierre dan Costa, 2011). 

F. Fitosom 

Phyto-phospholipid Complex atau dikenal sebagai Fitosom merupakan 

kompleks yang terbuat dari ikatan hidrogen antara fitokonstituen dengan 

fosfolipid yang mampu menunjang stabilitas fisik dan menunjang absorbs 

fitokonstituen. Fitosom termasuk dalam sistem penghantar obat (SPO) golongan 

vesikuler. SPO vesikuler merupakan kumpulan konsentrat lipid yang terstruktur 

menjadi lapisan ganda (bilayer formed) ketika blok molekul-molekul ampifilik 

tertentu bertemu dengan air. Penggunaan SPO dalam formulasi obat dapat 

menjaga eksistensi obat dalam sirkulasi sistemik dan mengatur penghantaran obat 

dengan meminimalisir degradasi obat atau metabolisme presistemik dari zat aktif. 

Hal tersebut dapat menunjang penerimaan terapi pada golongan pediatri/geriatri 

yang memiliki perubahan fungsi fisiologis tubuh. Selain digunakan sebagai SPO 

rute oral, fitosom juga dapat digunakan sebagai SPO dalam rute transdermal 
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karena dapat menunjang perjalanan obat menembus lapisan kulit (Mugni et al., 

n.d, 2018). 

Fitosom yang juga disebut herbosom termasuk dalam teknologi formulasi 

fitolipid baru yang dapat mengatasi permasalahan barier tubuh namun tetap 

menjaga stabilitas serta secara signifikan meningkatkan efikasi dan 

bioavailabilitas senyawa turunan tumbuhan (Mugni & Hasanah, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Fitosom 

Penggunaan fitosom pada sistem penghantaran obat dan formulasi obat 

dapat menjaga eksistensi obat dalam sirkulasi sistemik dan mengatur 

penghantaran obat dengan meminimalisir degradasi obat atau metabolisme 

presistemik dari zat aktif. Hal tersebut dapat menunjang penerimaan terapi pada 

golongan pediatri/geriatri yang memiliki perubahan fungsi fisiologis tubuh. Selain 

digunakan sebagai sistem penghantaran obat dengan rute oral, fitosom juga dapat 

digunakan sebagai sistem penghantar obat dalam rute transdermal karena dapat 

menunjang perjalanan obat menembus lapisan kulit (Ariana, 2016). 

Fitosom telah banyak digunakan sebagai sistem penghantar obat, 

diantaranya yang populer yaitu formulasi sediaan mengandung asam Boswellia 

untuk mengatasi inflamasi, sediaan Ginko dengan fitosom sebagai penunjang 

kognisi dan antioksidan, sediaan Hawthorn dengan fitosom untuk kesehatan 
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kardiovaskuler, sediaan Sericoside dengan fitosom sebagai antikerut, serta 

“Meriva” sediaan Kurkumin dengan fitosom untuk kesehatan persendian.  

Inti dari teknologi fitosom berasal dari komponen flavonoid (Senyawa 

polifenol) yang berikatan langsung dengan molekul fosfatidilkolin. Fitosom 

terbentuk ketika fosfolipid bereaksi dengan ekstrak herbal dalam pelarut aprotik. 

Fosfatidilkolin merupakan komponen amfoterik. Bagian fosfatidil bersifat 

lipofilik, sedangkan bagian kolin bersifat hidrofilik. Polifenol berikatan dengan 

bagian kolin pada fosfatidilkolin, sedangkan bagian fosfatidil membentuk 

kompleks tubuh dan ekor serta menyelubungi inti struktur hidrofilik dari kolin. 

Molekul terikat dengan ikatan kimia pada kutub kepala kolin dari fosfolipid 

(Chivte et al., 2017). 

Keunggulan fitosom dalam menghantarkan obat yaitu (Tripathy et al., 

2013; Kadu & Apte, 2017; Pawar & Bhangale, 2015): 

1. Penyerapan fitokonstituen meningkat baik melalui rute oral maupun topikal 

sehingga memiliki bioavailabilitas yang lebih baik dan respon terepeutik yang 

optimal.  

2. Dapat menghantarkan beragam kelompok obat seperti peptida dan molekul 

protein. 

3. Dapat menghantarkan ekstrak nonlipofilik dan meningkatkan absorbsinya. 

4. Membutuhkan dosis obat yang rendah dikarenakan absorbsi konstituen aktif 

yang meningkat. 

5. Fosfatidilkolin sebagai molekul pembawa memiliki efek hepatoprotektif dan 

dapat menutrisi kulit.  

6. Konstituen terkonjugasi dalam pembawa sehingga pembungkusan sangat 

efisien. 
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7. Memiliki profil stabilitas yang lebih baik karena adanya ikatan molekul 

fosfatidilkolin dengan fitokonstituen.  

8. Komponen yang digunakan untuk pembuatan fitosom relatif aman dan 

memiliki resiko toksisitas rendah. 

9. Fitosom termasuk sistem penghantar non-invasif dan pasif.  

10. Pembuatan fitosom relatif mudah tanpa investasi teknis yang rumit. 

Meskipun demikian adapun berbagai keungulan fitosom, terdapat batasan 

penggunaan fitosom yang jarang diungkap pada pasar. Fitosom dapat 

menghilangkan fitokonstituen tertentu dalam sediaan dan mengurangi konsentrasi 

obat yang diinginkan karena cepat tereliminasi (Pawar & Bhangale, 2015). 

Namun jika diibandingkan dengan SPO vesikuler lain, fitosom memiliki 

keunggulan yaitu fitokonstituen menyatu dengan molekul fosfolipid pada kepala 

kolin yang bersifat hidrofilik. Sedangkan pada SPO lain, molekul fosfolipid hanya 

menjebak fitokonstituen tanpa mengikatnya secara spesifik. Selain itu, 

perbandingan jumlah fosfolipid dengan fitokonstituen yang terbentuk pada 

fitosom lebih efisien dengan rasio 1:1 atau 2:1, sedangkan pada SPO vesikuler 

lain, ratusan bahkan ribuan molekul fosfolipid mengelilingi beberapa molekul 

yang larut air. Senyawa fitosom bila dibandingkan dengan senyawa pembawa 

vesikuler lain lebih unggul karena adanya fitokonstituen yang menyatu dengan 

molekul fosfolipid pada kepala kolin yang bersifat hidrofilik. Sedangkan pada 

sistem penghantaran obat lain, molekul fosfolipid hanya menjebak fitokonstituen 

tanpa mengikatnya secara spesifik (Ariana, 2016). 

G. PSA (Particle Size Analyzer) 

Particle size analyzer (PSA) merupakan instrumen untuk 

mengkarakterisasi distribusi ukuran partikel dalam suatu sampel. PSA dapat 

diaplikasikan pada material padat, suspensi, emulsi, dan aerosol. Terdapat 
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beberapa metode untuk menganalisis partikel dalam jangkauan luas, dan terdapat 

beberapa metode lain yang digunakan untuk penerapan yang spesifik. PSA 

merupakan penerapan spesifik untuk menentukan ukuran partikel yang berbentuk 

lingkaran. Selain itu PSA dapat juga digunakan untuk menentukan volume setiap 

partikel dalam sampel, terutama ukuran partikel 0,5 µm - 100 µm (Nengsih et al., 

2013). Analisis ukuran vesikel dilakukan dengan alat Particle Size Analyzer 

(PSA) dengan metode pemendaran cahaya dinamis atau dinamic light scattering 

pada suhu 25℃ (Rasaie et al., 2014) dengan teknik ini PSA dapat diaplikasikan 

untuk mengukur ukuran partikel dan molekul yang terdispersi atau terlarut dalam 

sebuah larutan (Lusi, 2011). Pengukuran PSA pada prinsipnya adalah 

pendispersian partikel ke dalam media cair, sehingga partikel tidak saling 

beraglomerasi dan partikel yang terukur adalah single particle. Pengukuran dalam 

bentuk distribusi dilakukan pada suhu 25℃ (Indalifiany et al., 2021). Selain itu 

hasil pengukuran ditampilkan dalam bentuk distribusi, sehingga hasil pengukuran 

dapat diasumsikan sudah menggambarkan keseluruhan kondisi sampel. Melalui 

analisis PSA, diharapkan distribusi ukuran nanopartikel yang dihasilkan berada 

pada rentang nanometer dengan keseragaman ukuran yang baik (Rusli, 2011).  

Menurut (Rusli, 2011), penggunaan PSA untuk mengetahui ukuran 

partikel memiliki keunggulan sebagai berikut:  

1. Lebih akurat dan mudah digunakan. Pengukuran partikel dengan menggunakan 

PSA lebih akurat jika dibandingkan dengan pengukuran partikel dengan alat 

lain seperti TEM maupun SEM. Hal ini dikarenakan partikel dari sampel yang 

akan diuji didispersikan ke dalam sebuah media sehingga ukuran partikel yang 

terukur merupakan ukuran partikel tunggal.  

2. Hasil pengukuran dalam bentuk distribusi sehingga dapat menggambarkan 

keseluruhan kondisi sampel.  
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3. Sampel yang dianalisis menggambarkan keseluruhan kondisi sampel, yaitu 

penyebaran ukuran rata-rata partikel. 

H. SEM (Scanning Electron Microscope) 

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah salah satu jenis mikroskop 

elektron yang menggambar spesimen dengan memindainya menggunakan sinar 

elektron berenergi tinggi dalam scan pola raster. Elektron memiliki resolusi yang 

lebih tinggi daripada cahaya. Cahaya hanya mampu mencapai 200 nm sedangkan 

elektron bisa mencapai resolusi sampai 0,1 – 0,2 nm. Elektron berinteraksi dengan 

atom-atom sehingga spesimen menghasilkan sinyal yang mengandung informasi 

tentang topografi permukaan spesimen, komposisi, dan karakteristik lainnya 

seperti konduktivitas listrik (Wijayanto & Bayuseno, 2016). 

Peralatan utama yang terdapat pada mikroskop electron atau SEM 

diantaranya adalah:  

1. Pistol elektron, umumnya berupa filamen yang terbuat dari unsur yang mudah 

untuk melepaskan elektron misal tungsten.  

2. Lensa untuk elektron, berupa lensa bersifat magnetis karena elektron yang 

bermuatan negatif dapat dibelokkan oleh medan magnet.  

3. Sistem vakum, karena elektron sangat kecil dan ringan maka jika ada molekul 

udara yang lain elektron yang berjalan menuju sasaran akan terpencar oleh 

tumbukan sebelum mengenai sasaran sehingga menghilangkan molekul udara 

menjadi sangat penting.  

Prinsip kerja SEM adalah sebagai berikut:  

1. Sebuah pistol elektron memproduksi sinar elektron dan dipercepat dengan 

anoda.  

2. Lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel.  
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3. Sinar elektron yang terfokus memindai keseluruhan sampel dengan diarahkan 

oleh koil pemindai. Ketika elektron mengenai sampel maka sampel akan 

mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirim ke 

monitor (CRT) (Wijayanto & Bayuseno, 2016). 

Untuk dimensi sampel SEM hanya dibatasi oleh ukuran bilik sampel dari 

alat SEM itu sendiri karena sampel tidak harus ditembus oleh berkas elektron. 

Komponen-koponen utama dari SEM diantaranya adalah electron gun yang 

berfungsi untuk membangkitkan berkas elektron, beberapa lensa elektromagnetik 

untuk mengkondisikan berkas elektron, serta detektor untuk beberapa jenis berkas 

yang berbeda. Berkas elektron yang sampai ke sampel akan berinteraksi dengan 

sampel dan menghasilkan beberapa jenis berkas yang berbeda seperti secondary 

electron (SE), backscattered electron (BSE), dan characteristic xray. SE dan BSE 

adalah berkas yang digunakan untuk mendapatkan citra SEM. Agar berkas 

elektron dapat mencapai sampel dengan optimal maka mikroskop elektron 

dioperasikan dalam keadaan vakum. Sampel biologi memerlukan penanganan 

khusus sebelum diamati menggunakan mikroskop elektron karena mikroskop 

bekerja dalam keadaan vakum sementara sampel biologi mengandung cairan, 

memiliki ikatan yang lemah, serta pada umumnya memiliki banyak rongga udara 

(Adhika et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Citra SEM dari nanopartikel emas 
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I. Tinjauan Islami 

Allah SWT menciptakan tumbuh-tumbuhan yang beranekaragam 

diantaranya tumbuhan berkayu, semak, dan herba dari jenis labu. Manusia dan 

tumbuh-tumbuhan sangat erat kaitannya dalam kehidupan. Banyak sekali nilai 

manfaat yang didapatkan oleh manusia dari tumbuh-tumbuhan namun masih 

banyak pula tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar kita yang belum diketahui 

manfaatnya. Keberadaan tumbuh-tumbuhan merupakan berkah dan nikmat Allah 

SWT yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Pemanfaatan bahan alam 

sebagai tanaman obat disebutkan dalam al-Qur’an surah Ash-shu’arā’ ayat 7, 

Allah SWT: 

كَ ريٍَِۡاَ  كَُلِ َز وۡجٍ ه اَمِنۡ ن اَفِي ۡ ب  ت ۡ
ۡۢ
كَ مَۡا نۡ َالۡۡ رۡضِ َي  ر وۡاَاِلَ  و لَۡ   

Terjemahnya: 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang 

baik?”. 

Berdasarkan firman Allah SWT. tersebut telah dijelaskan bahwa Allah 

SWT menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dimuka bumi dari mulai 

jenis, rasa, warna dan manfaatnya. Selain itu ayat tersebut juga menyuruh manusia 

agar tetap beriman dan bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah SWT. 

kepada makhluk-Nya (Shihab, 2002). 

 Tumbuhan yang baik merupakan tumbuhan yang bermanfaat bagi 

makhluk hidup. Ayat di atas menjelaskan tentang tumbuhan yang bermacam-

macam jenisnya dan dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit. Hal ini 

merupakan anugerah Allah SWT. yang harus dipelajari dan dimanfaatkan sebaik-

baiknya. 

Menurut Amri (2014) Keampuhan pengobatan tanaman herba telah 

banyak dibuktikan melalui berbagai penelitian. Pengobatan herbal lebih efektif 
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memberikan solusi penyembuhan dibandingkan dengan pengobatan menggunakan 

bahan kimia. Keunggulan pengobatan herba terletak pada bahan dasarnya yang 

bersifat alami sehingga efek sampingnya dapat ditekan seminimal mungkin. 

Selain itu, tanaman obat lebih murah dan mudah didapatkan (Muaja dkk., 2013). 

Salah satu tanaman yang diyakini memiliki manfaat untuk pengobatan 

adalah labu kuning (Cucurbita moschata). Beberapa penelitian telah menyebutkan 

bahwa kandungan metabolit sekunder pada labu kuning (Cucurbita moschata) 

dapat mengobati beberapa penyakit diantaranya mengobati penyakit ginjal, 

menyembuhkan radang, migrain, demam, dan mengurangi risiko osteoporosis 

(Adlhani, 2014). Menurut Suparni dan Wulandari (2012), labu kuning (Cucurbita 

moschata) juga berpotensi untuk mengatasi keracunan dalam tubuh, 

membersihkan pencernaan, dan dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. 

Labu kuning (Cucurbita moschata) juga mengandung senyawa bioaktif seperti 

fenolat, flavonoid, dan vitamin yang dapat digunakan sebagai obat anti hipertensi, 

anti tumor, immunomudulator, dan anti bakteri (Suwanto dkk., 2015). Siswarini, 

dkk. (2017) melaporkan kandungan metabolit sekunder pada biji labu kuning 

(Cucurbita moschata) memiliki efek antihelmintik. Dalam penelitian Panjaitan 

dkk. (2015) melaporkan pemanfaatan minyak biji labu kuning (Cucurbita 

moschata) dalam bidang kosmetik yaitu berpotensi untuk mencegah terjadinya 

penuaan dini. Dalam al-Qur’an Surah Aş- Şāffāt ayat 145-148 Allah SWT. 

berfirman: 

َس قِيمٌََ) هَُبِِلْع ر اءَِو هُو  ن اَع ل يْهَِش ج ر ةًَمِنَْي  قْطِيٍنَ) (١٤٥ف  ن  ب ذْنَ  َمِائ ة١٤٦َِو أ نْ ب  ت ْ (َو أ رْس لْن اهَُإِلَ 
َحِيٍنََ)١٤٧أ لْفٍَأ وَْي زيِدُون َ) ت َّعْن اهُمَْإِلَ  َ(١٤٨(َف آم نُواَف م   

Terjemahannya:  

“145. kemudian Kami lemparkan Dia ke daerah yang tandus, sedang ia 

dalam Keadaan sakit. 146. dan Kami tumbuhkan untuk Dia sebatang pohon dari 

jenis labu. 147. dan Kami utus Dia kepada seratus ribu orang atau lebih. 148. lalu 

mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka 

hingga waktu yang tertentu”. 
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Berdasarkan tafsir Surah Aş- Şāffāt ayat 146 menurut Ath-Tabari (2009) 

menyatakan bahwa pohon yang ditumbuhkan kepada Nabi Yunus yaitu pohon 

yang tidak terdiri dari batang. Menurut ِط ٍن ي lafadz) 2003 (Muhammad   قْ ي pada 

akhir ayat tersebut bermakna pohon yang menjalar, tidak menjulang keatas, dan 

rusak dalam setahun termasuk yaqthiin. Shihab (2019) menafsirkan ayat tersebut 

yakni, untuk kepentingannya (Nabi Yunus), Kami menumbuhkan sebuah pohon 

yang tidak menjalar sehingga daunnya dapat digunakan untuk berlindung dari 

cuaca buruk. 

Allah SWT menjadikan kehidupan alam dengan berbagai keanekaragaman 

hayati sebagai nikmat bagi kehidupan manusia, di dalamnya terkandung manfaat 

yang sangat beragam, contohnya tumbuhan yang tumbuh disekitar kita seperti 

labu kuning dapat dipergunakan untuk pengobatan. Dari dulu hingga kini, 

pengobatan dengan tumbuhan (herbal medicine) masih sering digunakan sebagai 

alternative penyembuhan.  

Menurut Syaikh Muhammad Ash-Shayim (2006), tumbuhan menjadi 

bahan obat yang sangat populer disamping bahan alam lainnya sepeti madu dan 

telur dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, beliau sering menggunakan 

tumbuhan untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Terdapat beberapa jenis 

tumbuhan yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai makanan pelindung (protector 

food) dan obat penyembuh yang sering dicontohkan dalam pengobatan Rasulullah 

Muhammad SAW (thibbun nabawi) diantaranya adalah: minyak zaitun, bawang 

putih, bawang merah, buah delima, buah labu dan gandum. Rasulullah 

Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya agar berusaha mencari obat ketika 

tubuh sedang sakit, karena itu merupakan bentuk dari rasa sabar yang dicontohkan 

beliau, sebagaimana telah disebutkan dalam sabdanya: 
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كَ أ نََّّ اَعَ  هُ َُع ل يْهَِو س لَّم َو أ صْح ابهَُُعِنْد  :َأ ت  يْتَُالنَّبََِّص لَّىَاللََّّ ل ىَرُءُوسِهِمََْع نَْأسُ ام ة َبْنَِش ريِكٍَق ال 
َن  تَ  َاللََِّّ َر سُول  َ:َف ج اء تَْالْْ عْر ابَُف س أ لُوهَُف  ق الُوا:َيَ  َف س لَّمْتَُع ل يْهَِو ق  ع دْتَُق ال  او ىََالطَّيَُْْق ال  د 

َو ض ع َل هَُد و اءًَغ يْْ َد اءٍَو احِدٍَالْْ ر م)رواهَأبود ي ض عَْد اءًَإِلَّۡ لَ َْ او وْاَف إِنََّاللَََّّ  :َن  ع مَْت د  اودَوَالترمذيَق ال 
َُُوَالنسائيَوابنَماج(   

Artinya:  

“Usama bin Syarik, dia berkata: Saya datang kepada Nabi, semoga doa dan 

damai Allah besertanya, dan para sahabatnya, seolah-olah ada burung di 

kepala mereka. Beliau bersabda: “Berobatlah! Karena tidak ada suatu 

penyakit yang diturunkan Allah kecuali diturunkan pula obat 

penyembuhnya selain satu penyakit, yaitu kepikunan” (H.R. Abu Daud, 

Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah). 

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT ada obatnya dan 

setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang 

dari penyakit yang diderita memang Allah SWT yang menyembuhkan, akan tetapi 

Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai 

dengan penyakit yang akan diobati sehingga mendorong kesembuhannya. 

Berdasarkan ayat dan hadist diatas diketahui bahwa Allah swt 

menciptakan aneka macam tumbuhan-tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia, 

salah satunya yaitu terdapat pada biji labu kuning (Cucurbita moschata) yang 

dapat digunakan dalam pengobatan penyakit antiaging, antikanker, antidiabetes, 

dan masih banyak lagi yang Allah perlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta 

alam dan seluruh isinya sehingga bagaimanapun kecerdasan manusia melakukan 

pengobatan belum mampu melewati ketentuan-ketentuan sang pencipta, sehingga 

dengan ayat dan hadist tersebut sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu 

pengobatan bahwa segala jenis penyakit pasti ada obatnya tergantung bagaimana 

cara mengatasi penyakit tersebut sehingga penyakit tersebut bisa sembuh dengan 

izin Allah.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat 

eksperimental dari uji ukuran partikel dan morfologi fitosom ekstrak etanol 

biji labu kuning menggunakan PSA (Particle Size Analyzer) dan SEM 

(Scanning Electrone Microscope). 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini direncanakan pada bulan Mei – Agustus 2023 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi, 

Laboratorium Kimia Analisis Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Mikrostruktur 

Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, dan Laboratorium Pengujian 

Obat Makanan dan Kosmetik Universitas Islam Indonesia. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan eksperimental laboratorium. Pendekatan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui ukuran partikel fitosom ekstrak etanol biji labu kuning (Cucurbita 

moschata) dan pembuatan fitosom untuk mengetahui bentuk dari ekstrak etanol 

biji labu kuning (Cucurbita moschata). 
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C. Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini digunakan populasi dan sampel yaitu biji labu kuning 

(Cucurbita moschata) yang diambil dari buah labu kuning. Bagian tanaman yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah biji dalam kondisi segar. 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan alat dan bahan yang dapat menunjang 

antara lain: 

1. Alat Penelitian 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, batang 

pengaduk, beaker glass, gelas ukur, blender, cawan porselin, waterbath, 

timbangan analitik, Centrifuse, Spektrofotometri UV-Vis, PSA (Particle Size 

Analyzer), SEM (Scanning Electron Microscope), dan Vacum rotary 

evaporator. 

2. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biji labu kuning 

(Cucurbita moschata), etanol 70%, aseton, fosfatidilkolin, Na2CO3,  

aquadest, dan folin ciocalteu. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 

1. Teknik pengolahan sampel 

1) Pengolahan sampel 

Biji labu kuning (Cucurbita moshata) yang telah diambil di cuci 

hingga bersih dengan air mengalir, kemudian di angin-anginkan lalu 

dikeringkan di lemari pengering. Simplisia jika sudah kering akan mudah 

hancur. Kemudian simplisia dihaluskan menggunakan blender dan di ayak 

dengan ayakan 40 mesh kemudian ditimbang, selanjutnya disimpan dalam 

wadah yang bersih tertutup rapat dan ditempat yang sejuk. 
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b. Pembuatan Ekstrak Biji Labu Kuning 

  Simplisia Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata) diekstraksi 

dengan cara maserasi 3x24 jam. Sebanyak 300 gram simplisia, dimasukkan 

kedalam wadah maserasi (toples) lalu direndam dengan 6 L etanol 70%. 

Wadah maserasi ditutup dan disimpan di tempat terlindung dari sinar 

matahari dan sesekali diaduk. Selanjutnya dipisahkan antara ampas dan 

filtratnya. Maserat dipisahkan dan proses diulang tiga kali dengan jenis dan 

jumlah pelarut yang sama. Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian 

disatukan dan diuapkan cairan penyarinya menggunakan rotary evaporator. 

c. Preparasi Fitosom 

Pada pembuatan nanopartikel digunakan perbandingan fosfatidikolin 

dengan ekstrak etanol biji labu kuning dengan variasi konsentrasi dari 

ukuran yang paling kecil secara berturut-turut yaitu: 0,25: 1 gram, 0,5: 1 

gram, 0,75: 1 gram, dan 1: 1 gram.   

Setelah diperoleh konsentrasi yang paling baik lalu di uji ukuran 

partikel menggunakan PSA (Particle Size Analyzer) kemudian di lihat 

efesiensi penjerapan. 

d. PSA (Particle Size Analyzer) dan EE (Efisiensi Penyerapan) 

1) PSA (Particle Size Analyzer) 

Metode pengukuran menggunakan PSA (Paricle Size Analyzer) 

dapat berupa metode basah dengan menggunakan media pendispersi dan 

metode kering dengan memanfaatkan udara atau aliran udara untuk 

melarutkan partikel. PSA merupakan alat yang digunakan untuk 

mengetahui ukuran partikel, dimana partikel didispersikan kedalam 

media cair sehingga partikel tidak membentuk aglomerasi 

(menggumpal). Data ukuran partikel yang diperoleh berupa tiga distribusi 
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yaitu intensitas, nomor, dan volume, sehingga dapat diamsusikan 

menggambarkan keseluruhan kondisi sampel. 

2) EE (Efisiensi Penjerapan) 

               Presentase penjerapan total polifenol dapat dihitung dari rumus berikut: 

𝐸𝐸 =
𝑄𝑡 − 𝑄𝑠

𝑄𝑡
 𝑋 100% 

EE adalah efisiensi penjerapan (entrapment efficiency), Qt adalah 

jumlah total polifenol dalam Ekstrak etanol biji labu kuning yang 

ditambahkan, dan Qs adalah jumlah polifenol yang terdeteksi di 

supernatan. 

e. SEM (Scanning Electron Microscope) 

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah alat yang dapat 

membentuk bayangan permukaan spesimen secara mikroskopik. Berkas 

elektron dengan diameter 5-10 nm diarahkan pada spesimen. Interaksi 

berkas elektron dengan spesimen menghasilkan beberapa fenomena yaitu 

hamburan balik berkas elektron, sinar X, elektron sekunder dan absorbsi 

elektron.  

Pengujian SEM pada hakikatnya merupakan pemeriksaan dan 

analisa morfologi. Data atau tampilan yang diperoleh adalah data dari 

bentuk morfologi atau dari lapisan yang tebalnya sekitar 20 μm dari 

permukaan. Gambar permukaan yang diperoleh merupakan morfologi 

dengan segala tonjolan, lekukan dan lubang pada permukaan.  

Gambar morfologi diperoleh dari penangkapan elekron sekunder 

yang dipancarkan oleh spesimen. Sinyal elektron sekunder yang dihasilkan 

ditangkap oleh detektor dan diteruskan ke monitor. Pada monitor akan 

diperoleh gambar yang khas yang menggambarkan struktur permukaan 



42 

 

 

 

spesimen. Selanjutnya gambar dimonitor dapat dipotret dengan 

menggunakan film hitam putih (Kardiman et al., 2018). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata) 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 1 kg biji labu kuning 

kemudian di cuci dengan menggunakan air mengalir lalu dikeringkan hingga 

diperoleh 300 gram simplisia biji labu kuning yang dimaserasi dengan etanol 

70% sebanyak 6 L dan dilakukan remaserasi hingga diperoleh ekstrak kental 

sebanyak 24,0819 gram. 

Rendamen =  
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100% 

 

           =  
24 𝑔

300 𝑔
× 100% = 8 % 

Tabel 1. Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata)  

Sampel 
Berat 

Sampel (g) 

Volume Pelarut 

etanol 70 % (L) 

Berat 

Ekstrak 

(g) 

% Rendamen 

Biji Labu 

Kuning 

(Cucurbita 

moschata) 

300 6 24,0819 8 

2. Kurva Baku Asam Galat 

Tabel 2. Nilai Absorbansi Larutan Standar Asam Galat  

  

 

  

 

 

 

Konsentrasi (ppm) Absorbansi (nm) 

20 0,625 

30 0,643 

40 0.651 

50 0,665 

60 0,679 
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3. Efesiensi Penjerapan   

Tabel 3. Efesiensi Penjerapan  

Fitosom Fosfatidilkolin Nilai Absorban (nm) % EE 

1 0,25:1 0,09 - 

2 0,5:1 0,0743 - 

3 0,75:1 0,0513 - 

4 1:1 0,1086 - 

4. Hasil Uji Ukuran Partikel 

Ukuran partikel tidak dapat terdeteksi menggunakan Particle Size Analyzer 

(PSA).  

5. Morfologi Fitosom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Morfologi Fitosom Perbesaran 8000x Menggunakan Scanning 

Electron Microscopy (SEM) 
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B. Pembahasan 

Biji labu kuning (Cucurbita moschata) merupakan tanaman yang mudah 

ditemukan di Indonesia. Biji labu kuning (Cucurbita moshata) ini juga 

mengandung steroid, alkaloid, flavonoid, dan tanin (Abd El-Aziz & Abd El-

Kalek, 2011). 

 Pada penelitian ini dilakukan mengekstraksi biji labu kuning 

menggunakan etanol 70% hingga didapatkan ekstrak kental. Metode ekstraksi 

yang digunakan pada penelitian ini adalah metode maserasi. Adapun metode 

maserasi ini merupakan metode ekstraksi sederhana, mudah, dan tidak melalui 

proses pemanasan yang dilakukan dengan merendam suatu simplisia dalam 

bentuk serbuk dan pelarut dalam satu wadah dengan kondisi tertutup rapat dan 

suhu ruangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses maserasi diantaranya 

adalah waktu, suhu, jenis pelarut, ukuran bahan, perbandingan bahan, dan pelarut.  

Ekstraksi menggunakan pelarut etanol 70% yang bersifat polar yang dapat 

melarutkan senyawa yang bersifat polar atau nonpolar seperti fenolik, flavonoid, 

saponin dan lain-lain dan dapat menarik lebih banyak senyawa dari suatu tanaman 

(Surahmaida dan umaruddin). Pelarut Etanol 70% adalah penyari yang bersifat 

universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun nonpolar dan memiliki 

beberapa kelebihan yaitu tak beracun, netral, aborbansi baik, bercampur dengan 

air pada segala perbanding, memperbaiki stabilitas bahan obat herbal larutan, dan 

tidak memerlukan panas tinggi untuk pemekatan, penggunaaan etanol sebagai 

cairan penyari biasanya dicampur dengan pelarut lain, terutama campuran dengan 

air (Voight, 1995). 

 Pada tahap maserasi digunakan 1 kg sampel kemudian di simpan dalam 

wadah maserasi (toples) dan direndam dengan menggunakan pelarut etanol 70% 

lalu di tutup dengan penutup yang dilapisi aluminium foil dan sesekali di aduk 
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untuk mempercepat proses ekstraksi. Ditunggu hingga 1 x 24 jam dan disimpan 

dalam ruangan kedap Cahaya. Remaserasi dilakukan selama 3x24 jam. 

Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya menggunakan kertas 

penyaring. Proses pemekatan atau evaporasi dilakukan menggunakan rotary 

evaporator dengan kecepatan 60 rpm (T= 60°) hingga didapatkan ekstrak kental.  

 Selanjutnya dilakukan pembuatan nanopartikel. Dalam pembuatan 

nanopartikel digunakan metode dispersi mekanik dan penguapan pelarut. Bahan 

yang digunakan yaitu fosfatidilkolin atau lesitin digunakan sebagai komponen 

utama fitosom, hal ini dikarenakan fosfatidikolin merupakan komponen struktural 

utama dari membran biologis dalam tubuh sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

membawa obat dengan berbagai rute pemberian tanpa dipengaruhi oleh sifat 

kelarutannya (Azzahra Darmawan et al., 2020). 

 Sistem penghantaran obat yang baik akan meningkatkan bioavailabilitas 

dan bioekivalensi, oleh karena itu ekstrak biji labu kuning dan fitokonstituennya 

mulai dikembangkan teknologi penghantarannya ke dalam tubuh melalui Drug 

Delivery System (DDS) dengan sistem partikulat seperti fitosom yang merupakan 

pengembangan dari liposom. Salah satu perkembangan Drug Delivery System 

dalam penghantaran transdermal yaitu sistem vesikular, salah satunya dikenal 

sebagai fitosom. Fitosom merupakan gabungan fosfolipid salah satunya 

fosfatidilkolin dalam pelarut nonpolar seperti aseton. 

 Fitosom adalah sistem pengiriman partikel nano yang terdiri dari 

fosfolipid monolayer atau double-layer yang membentuk vesikel dan digunakan 

untuk pengiriman senyawa alami polar atau nonpolar. Kandungan fosfolipid 

dalam sistem ini mampu memediasi peningkatan kelarutan dengan ikatan 

hydrogen interaksi antara molekul air dengan gugus fosfat dalam sistem lapisan 

ganda pembawa fitosom dan meningkatkan permeabilitas senyawa aktif melalui 
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deformasi fosfolipid membran sel dengan pembawa fitosom. Saat ini pemanfaatan 

fitosom telah banyak dilakukan untuk modifikasi senyawa bahan alam yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitasnya (Susilawati et al., 2021). 

 Menurut (Khan Junaid, 2013), penyusun fitosom yaitu yang merupakan 

struktur misel kompleks bahan alam – fosfolipid. Menurut (Jain, 2017) bahwa 

komposisi fitosom bersifat aman dan komponennya diterima untuk penggunaan 

dalam bidang farmasi, serta absorpsi dan bioavailabilitas dari bahan alam yang 

larut air meningkat. Hal ini menghasilkan efek terapi yang lebih baik. Dari hasil 

fitosom yang dibuat dengan empat perbandingan konsentrasi dan didapatkan hasil 

terbaik dari perbandingan variasi konsentrasi fosfatidikolin dan ekstrak paling 

kecil secara berturut-turut yaitu: 0,25 : 1 gram; 0,5 : 1 gram; 0,75 : 1 gram; 1 : 1 

gram.  

 Karakteristik fitosom umumnya meliputi ukuran partikel, distribusi ukuran 

partikel serta efisiensi penjerapan, Ukuran partikel umunya dilakukan untuk 

menentukan ukuran partikel dan menjadi salah satu yang penting sebab dari 

ukuran partikel tersebut dapat ditentukan kecepatan dan kemudahan obat yang 

akan diserap. Dalam distribusi ukuran semakin rendah nilai semakin homogen 

distribusi ukuran partikel. Efisiensi penjerapan umumnya dilakukan untuk 

mengetahui jumlah fitokonstituen atau senyawa aktif yang terjerap dalam 

fosfolipid (Ariana, 2016).  

Saat ini teknologi nanopartikel telah banyak dikembangkan dalam 

pengembangan sistem penghantaran obat. Nanopartikel adalah teknologi yang 

memiliki ukuran 10-1000 nm (Mutia Windy et al., 2022). Penelitian ini 

dilanjutkan dengan mengetahui ukuran partikel dari fitosom menggunakan alat 

PSA yang dimana nanopartikel ini tidak dapat terbaca dikarenakan ukuran partikel 

yang sangat besar. Kestabilan fitosom umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor 
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seperti suhu dan pH, bobot jenis, distribusi ukuran partikel seperti: faktor suhu 

dan pH menjadi salah satu indeks penting karena berkaitan dengan kenyamanan 

penggunaan dan menjamin stabilitas dari zat aktif yang digunakan, pH dapat 

berubah, Bobot jenis, bobot jenis cukup berkaitan dengan suhu dan pH karena 

selama masa penyimpanan bila suhu dan pH tidak sesuai maka akan membuat 

perubahan nilai bobot jenis, hal ini kemungkinan terjadi disebabkan adanya 

pemutusan ikatan pada sistem sehingga bobot mejadi berkurang atau bertambah, 

dan distribusi ukuran partikel ini juga menjadi salah satu yang penting untuk 

diperhatikan untuk menentukan kualitas karena semakin besar morfologi semakin 

tinggi tingkat kestabilan (Ariana, 2016). Beberapa permasalahan yang sering 

timbul pada preparasi nanopartikel adalah terjadinya agregasi yang cepat dan 

ukuran partikel yang tidak merata, sehingga stabilitas sistem dispersi menjadi sulit 

dikontrol (Martien et al., 2012) 

Efisiensi penjerapan dapat dapat dilihat menggunakan instrumen UV-Vis 

spektrofotometri dengan mengekstraksi suspensi fitosom menggunakan 

sentrifugasi dan menganalisa supernatan. Dapat dilihat pada Tabel 3 hasil efisiensi 

penjerapan yang baik adalah pada rentang 80-100% (Surini et al., 2018). Adapun 

diperoleh hasil dari Efesiensi Penjerapan 0,25:1 (g); 0,5:1 (g); 0,75:1 (g); 1:1 (g) 

yaitu: EE 124,547%, EE 125,3%, EE 126,375%, dan EE 123,65% secara berturut-

turut. Menurut (Bendas & Tadros, 2007) dan (Ashok Kumar et al., 2010) yang 

menyatakan bahwa fosfatidilkolin pada konsentrasi optimum, penambahan 

ataupun pengurangannya akan menyebabkan menurunnya efisiensi penjerapan 

vesikel. Pengurangan konsentrasi fosfatidilkolin di bawah konsentrasi optimum 

menyebabkan vesikel fitosom yang terbentuk lebih sedikit sehingga efisiensi 

penjerapannya pun menurun sedangkan pada peningkatan konsentrasi 
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fosfatidilkolin di atas konsentrasi optimum menyebabkan vesikel yang terbentuk 

terlalu lunak sehingga menyebabkan kebocoran vesikel fitosom. 

 Untuk uji karakteristik  selanjutnya pada penelitian ini digunakan metode 

Scanning Electron Micriscopy (SEM). SEM merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk meneliti bentuk maupun struktur mikro permukaan dari suatu 

objek yang tidak bisa dilihat oleh mata atau mikroskop optik dengan 

menggunakan mikroskop elektron (Jores Katja, 2004) Rentang pembesarannya 

yang besar dan gambarnya dalam 3 dimensi membuat hasil karakterisasi sampel 

dengan menggunakan SEM ini menjadi lebih mudah untuk diamati dan dianalisa. 

(Lidia & Mursal, 2018). Berdasarkan penelitian dapat dilihat pada Gambar 5 dari 

hasil Efesiensi Penjerapan yang paling tinggi itu yang diujikan dengan metode 

SEM dengan hasil pada pembesaran 8000x didapatkan ukuran rata-rata partikel 

2,12 µm dan 3,36 µm. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa partikel 

spherical tidak beraturan dikarenakan bentuk yang tidak sepenuhnya sferis ini 

mungkin disebabkan karena fitosom tersebut tersusun atas lipid, dimana lipid 

sifatnya sulit untuk membentuk sferis utuh (Amir Tahir & Lidjaja, 2017). 

Morfologi yang memenuhi syarat adalah morfologi sferis (Surini et al., 2018).  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:  

1. Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata) tidak dapat dibuat 

dalam bentuk fitosom. 

2. Hasil perbandingan konsentrasi fosfatidilkolin dengan Efesiensi Penjerapan 

0,25:1 gram, 0,5:1 gram, 0,75:1 gram, 1:1 gram yaitu tidak dapat terbaca 

atau nilai yang terlalu besar. Adapun hasil dari ukuran partikel dari fitosom 

menggunakan alat PSA yang dimana nanopartikel ini tidak dapat terbaca. 

3. Karakteristik bentuk morfologi fitosom ekstrak etanol Biji Labu Kuning 

(Cucurbita moschata) yang dihasilkan dari analisis SEM yaitu partikel 

spherical tidak beraturan dikarenakan bentuk yang tidak sferis. 

B. SARAN 

Disarankan dalam penelitian ini untuk mencari metode yang lebih lanjut 

yang efektif dan bandingkan dengan metode lama untuk memastikan peningkatan 

kualitas preparasi fitosom pada biji labu kuning (Cucurbita moschata). 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja Ekstraksi Biji Labu Kuning 

 

 

- Di cuci dengan air bersih 

- Di keringkan  

- Diserbukkan dan diayak 

 

 

 

 

 Diuapkan dengan rotavapor 

 

 

 Dibebas etanolkan 

 

 

  

Maserasi dengan pelarut etanol 70% 

Ampas Ekstrak 

Ekstrak 

etanol kental 

Ekstrak 

kental 

300 gram biji labu kuning 

(Cucurbita moschata) 
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Lampiran 2. Pembuatan Fitosom 

 

 Dilarutkan  

 

 Ditambahkan  

 

 Diaduk  

 

 

 

 

  

 

  

  

Sentrifugase 600 rpm dengan waktu 2 x 75 menit 

Uji PSA, Uji SEM, dan EE 

Fosfatidilkolin 

Aseton 50 mL 

Ekstrak etanol biji labu kuning 1 gram 

Pengaduk magnetik 750 rpm 

dan suhu 40℃ 

Simpan di lemari pendingin 

selama 1 x 24 jam 
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Lampiran 3. Skema Kerja Pembuatan Larutan Standar Asam Galat 

Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 µg/mL 30 µg/mL 40 µg/mL 50 µg/mL 60 µg/mL 

Baku Asam Galat 2,5 mg 

- Dilarutkan dengan 25,0 mL etanol p.a 

(100 ppm) 

- Dibuat seri konsentrasi 

- Ditambahkan 1,25 mL Follin Ciocalteu 7,5% 

- Ditambahkan 1 mL NaOH 

- Diinkubasi selama 15 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang gelombang 

maksimum 425 nm. 

Data 
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Lampiran 4. Skema Kerja Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Etanol 

70%Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data 

Ekstrak Etanol 70% Biji Labu Kuning 20 mg 

Zingiber zerumber (L) 10 mg 

- Dipipet 20 µL dari larutan sampel 

- Dicukupkan aquadest hingga 250 µL 

- Ditambahkan 1,25 mL Follin Ciocalteu 

- Ditambahkan 1 mL NaOH 

- Diinkubasi selama 15 menit 

- Diukur absorbansi pada Panjang 

gelombang maksimum 425 nm. 

Replikasi 2 Replikasi 3 Replikasi 1 

- Dilarutkan dengan 5 mL etanol p.a 

(4000 ppm) 

- Dibuat 3 replikasi 
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Lampiran 5. Absorbansi Kurva Baku Asam Galat 

Tabel 4. Nilai Absorbansi Larutan Standar Asam Galat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kurva Baku Asam Galat 

Lampiran 6. Kadar Fenolik Ekstrak Etanol 70% Biji Labu Kuning 

(Konsentrasi 100 ppm) 

Replikasi Berat sampel absorbansi 
KTFe (mgGAE/g 

ekstrak) 

I 20,2 mg 0.675 162.91 

II 20,3 mg 0.689 193.34 

III 20,2 mg 0.688 192.86 

Rata-rata 
  

183.0366667 

 

                    
           

    

    

    

    

    

    

    

    

               

 
 
  
  
 
 
  

                   

          

Konsentrasi (ppm) Absorbansi (nm) 

20 0,625 

30 0,643 

40 0.651 

50 0,665 

60 0,679 
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Lampiran 7. Absorbansi Kurva Baku Flavonoid 

Tabel 5. Nilai Absorbansi Larutan Standar Flavonoid 

Konsentrasi (ppm) Abs. Kuersetin 

20 0.357 

25 0.474 

30 0.584 

35 0.608 

40 0.877 

 

 

Gambar 6. Kurva Baku Flavonoid 

Lampiran 8. Kadar Flavonoid Ekstrak 70% Biji Labu Kuning 

Replikasi 
Berat 

sampel 
absorbansi 

KTF (mgQE/g 

ekstrak) 

I 20,0 mg 0.411 68.349 

II 20,2 mg 0.469 75.045 

III 20,1 mg 0.445 72.328 

Rata-rata     71.90733333 
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 Lampiran 9. Hasil Efesiensi Penjerapan 

 

 
 

 

Gambar 7. Adsorbansi Efesiensi Penjerpan 

Lampiran 10. Perhitungan %Efesiensi Penjerapan 

 0,02 g → 5 ml 

         ↓ 

      0,02 ml → 10 ml (Replikasi 3x ƩA: 0,684) 

      Y = 0,0013x + 0,6006 

       0,684 – 0,6006 = 0,0013x  

       x = 64,15384 ppm 
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64,15384

1000
 𝑥 

10 𝑚𝑙

0,02 𝑚𝑙
 𝑥 5 𝑚𝑙 

       ____________________ 

  0,02 g 

       
0,0641 𝑥 500 𝑚𝑙 𝑥5 𝑚𝑙

0,02 𝑔
 

      = 8000 mg/g 

      = 8000 g/100 g 

      = 8000% 

      Untuk 1 gram ekstrak → 8 gram asam galat (total polifenol) 

a. Untuk perbandingan 0,25 : 1 ƩA= 0,09 

1 g ekstrak → 50 ml (aseton) 

      ↓ 

  0,05 ml → 5 ml 

y = a + bx 

0,09 = 0,6006 + 0,0013x 

x = -392,769 ppm 

 
−392,769

1000
 𝑥 

5 𝑚𝑙

0,05 𝑚𝑙
 𝑥 50 𝑚𝑙 

______________________ 

  1 g 

 
−0,392769 𝑥 100 𝑚𝑙 𝑥 50 𝑚𝑙

1 𝑔
 

 = -1963,845 

 = -196,4% 

 Untuk 1 g ekstrak = -1,9638 g asam galat (total polifenol) 

 EE = 
8−(−1,9638)

8
 𝑥 100% 

       = 124,5475% 

b. Untuk perbandingan 0,5 : 1 ƩA= 0,0743 

1 g ekstrak → 50 ml (aseton) 

     ↓ 

  0,05 ml → 5 ml 

 y = a + bx 
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 0,0743 = 0,6006 + 0,0013x 

 x = -404,846 ppm 

 
−404,846

1000
 𝑥 

5 𝑚𝑙

0,05 𝑚𝑙
 𝑥 50 𝑚𝑙 

______________________ 

  1 g 

−0,4048 𝑥 100 𝑚𝑙 𝑥 50 𝑚𝑙

1 𝑔
  

= -2024 mg/g 

= -202,4% 

Untuk 1 g ekstrak → -2,024 g asam galat (total polifenol) 

EE = 
8−(−2.024)

8
 𝑥 100% 

      = 125,3% 

c. Untuk perbandingan 0,75 : 1 ƩA = 0,0513 

1 g ekstrak → 50 ml (aseton) 

     ↓ 

  0,05 ml → 5 ml 

  y = a + bx 

  0,0513 = 0,6006 + 0,0013x 

  x = -422,538 ppm 

 
−422,538

1000
 𝑥 

5 𝑚𝑙

0,05 𝑚𝑙
 𝑥 50 𝑚𝑙 

______________________ 

  1 g 

= -2110 mg/g 

= -211% 

Untuk 1 g ekstrak → -2,11 g asam galat (total polifenol) 

EE = 
8−(−2,11)

8
 𝑥 100% 

      = 126,375% 

d. Untuk perbandingan 1:1 ƩA = 0,1086 

1 g ekstrak → 50 ml (aseton) 

     ↓ 
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  0,05 ml → 5 ml 

 y = a + bx 

 0,1086 = 0,6006 + 0,0013x 

 x = -378,461 ppm 

−378,461

1000
 𝑥 

5 𝑚𝑙

0,05 𝑚𝑙
 𝑥 50 𝑚𝑙  

______________________ 

  1 g 

−0,3784 x 100 ml x 50 ml

1 g
  

= -1892 mg/g 

= -189,2% 

Untuk 1 g ekstrak → -1,892 g asam galat (total polifenol) 

EE = 
8 − (−1,892)

8
 𝑥 100% 

      = 123,65% 
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Lampiran 11. Gambar Ekstraksi Sampel Biji Labu Kuning Cucurbita moschata) 

                  

(a)      (b) 

                  

  (c)      (d) 

                 

(e)      (f) 
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(g) 

Keterangan: 

a. Proses pengeringan Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata) 

b. Proses pengayakan simplisia Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata) 

c. Proses ekstraksi metode maserasi 

d. Proses pemisahan pelarut dan sampel  

e. Proses penguapan filtrat sampel ekstrak etanol 70% dengan alat rotary 

evaporator 

f. Hasil dari penguapan filtrat sampel ekstrak etanol 70% 

g. Penimbangan bobot ekstrak untuk perhitungan rendamen ekstrak 
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Lampiran 12. Gambar Proses pembuatan fitosom 

 

          
        (a)          (b) 

          

  (c)      (d) 

          

(e)      (f) 
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(g) 

Keterangan:  

a. Penimbangan ekstrak sebanyak 1 gram 

b. Penimbangan fosfatidilkolin dengan 4 varian konsentrasi 

c. Pencampuran aseton, fosfatidilkolin (dengan masing-masing konsentrasi), 

dan ekstrak 

d. Pengadukan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 750 rpm 

(T=40°C) 

e. Disentrifugasi dengan kecepatan 600 rpm dengan waktu 2 x 75 menit 

kemudian didiamkan selama 1 hari didalam kulkas  

f. Dimasukkan kedalam vial untuk pengujian PSA 

g. Dituang kedalam cawan petri untuk pengujian SEM 

Lampiran 13. Gambar Hasil Pengukuran Absorbansi Asam Galat dan Flavonoid 

 

 

 

 

Gambar 8. Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum Flavonoid 
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Gambar 9. Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum Fenolik 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Hasil Pengukuran Absorbansi Kuersetin 
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Gambar 11. Hasil Pengukuran Absorbansi Asam Galat 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi I Kadar Total Fenolik 

Ekstrak Etanol 70% 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi III Kadar Total Flavonoid 

Ekstrak Etanol 70% 
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