
 

 

 

PENGARUH VARIASI KONSENTRASI EMULGATOR VISCOLAM® 

TERHADAP STABILITAS KRIM FITOSOM ESKSTRAK 

DAUN LARUNA (Chromolaena odorata L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi 

Pada Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

Utari Estina Kairani 

NIM. 70100117016 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN 

MAKASSAR 

2023 



 

 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:  

Nama : Utari Estina Kairani 

NIM : 70100117016 

Tempat, Tanggal Lahir : Sentani, 10 November 1999 

Jurusan : Farmasi 

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Alamat  : Jl. H. M. Yasin Limpo, Romangpolong, Gowa 

Judul  : Pengaruh Variasi Konsentrasi Emulgator Viscolam® 

Terhadap Stabilitas Krim Fitosom Eskstrak Daun 

Laruna (Chromolaena odorata L.) 

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri. 

Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh 

orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya 

batal demi hukum.  

Gowa, 21 November 2023 

Penulis 

 

 

Utari Estina Kairani 

NIM. 70100117016 



 

 

iii 

 

  



 

  iv  

 

KATA PENGANTAR 

    

    

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah swt atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita semua, 

Nabi Muhammad SAW yang termulia dari para Nabi dan Rasul, dan semoga pula 

tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Variasi Konsentrasi Emulgator Viscolam® 

terhadap Stabilitas Krim Fitosom Eskstrak Daun Laruna (Chromolaena odorata L.)” 

ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi pada 

jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tentu saja mengalami hambatan dan 

kesulitan. Namun, atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu  

membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

dan skripsi ini sebagaimana mestinya. 

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis 

persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Sunarto dan Ibu Novita Soraya 

Sangaji yang tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi serta dukungannya baik 

dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir  ini dapat 

terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan dari keduanya, dan 

seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, terima 



v 

 

 

kasih atas doa, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang 

pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah 

diberikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini. Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada 

semuanya. 

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai 

ungkapan kebahagiaan kepada: 

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan 

studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Ibu Dr. Isriany Ismail, S. Si., M. Si, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Fais 

Satrinegara, SKM., MARS selaku Wakil Dekan II, Ibu DR. Fatima, S. Kep., 

Ners., M. Kep. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar. 

4. Bapak Apt. Muh. Rusdi, S. Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

5. Ibu Apt. Khaerani, M. Farm., Klin. selaku Sekertaris Jurusan Farmasi 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 

6. Ibu Apt. Dr. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si. dan Ibu Dr. Haeria, S.Si., M.Si. 

selaku pembimbing pertama dan kedua yang telah meluangkan waktu dan 

pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 



vi 

 

 

7. Ibu Apt. Nurul Muhlisah Maddeppungeng, S.Si., M.Si selaku penguji kompetensi 

yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. 

8. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Supardin, M.H.I. selaku penguji agama yang telah 

banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan 

pada skripsi ini. 

9. Bapak/ ibu dosen serta staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu 

kesehatan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala 

bantuan yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan farmasi hingga 

terselesainya skripsi ini. 

10. Kepada seluruh laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu 

kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan 

mengarahkan penulis selama penelitian. 

11. Teman Farmasi angkatan 2017 (KOVALEN) dan Keluarga Besar 

Mahasiswa Farmasi UIN Alauddin Makassar yang sangat luar biasa, terima 

kasih untuk semua kebersamaan dan pembelajaran selama ini. 



 

  vii  

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ................................................................. ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ..................................................................................... iii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii 

DAFTAR  TABEL ................................................................................................. ix 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xi 

ABSTRAK ............................................................................................................ xii 

ABSTRACT ......................................................................................................... xiii 

BAB I  PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1 

B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 4 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .................................... 4 

D. Kajian Pustaka ............................................................................................... 5 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................................... 7 

BAB II  TINJAUAN TEORITIS ............................................................................ 8 

A. Uraian Tanaman Laruna ............................................................................... 8 

B. Emulsi ........................................................................................................... 11 

C. Krim.............................................................................................................. 12 

D. Nanopartikel ................................................................................................. 18 

E. Fitosom ......................................................................................................... 26 

F. Viscolam ....................................................................................................... 30 

G. Tinjauan Islam tentang Pemanfaatan Tumbuhan ........................................ 31 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN............................................................. 37 

A. Jenis Penelitian ............................................................................................ 37 

B. Tempat dan Waktu Penelitian ...................................................................... 37 



viii 

 

 

 

C. Pendekatan Penelitian ................................................................................. 37 

D. Metode Pengumpulan Data.......................................................................... 37 

1. Alat dan Bahan .......................................................................................... 37 

2. Pelaksanaan Penelitian .............................................................................. 38 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................. 47 

A. Hasil Penelitian ............................................................................................ 47 

1. Hasil Ekstrak Daun Laruna ....................................................................... 47 

2. Uji KLT ..................................................................................................... 47 

3. Uji kadar fenolik total ............................................................................... 47 

4. Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH ....................................... 47 

5. Uji fitosom ................................................................................................ 48 

6. Evaluasi stabilitas fisik sediaan krim ........................................................ 48 

B. Pembahasan ................................................................................................. 51 

BAB V  PENUTUP ............................................................................................... 61 

A. Kesimpulan ................................................................................................... 61 

B. Saran ............................................................................................................ 61 

KEPUSTAKAAN ................................................................................................. 62 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 67 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................... 97 



 

  ix  

 

DAFTAR  TABEL 

Tabel 1. Rancangan formula ................................................................................. 43 

Tabel 2. Hasil ekstraksi daun laruna (Chromolaena odorata L.) ......................... 47 

Tabel 3. Hasil uji KLT .......................................................................................... 47 

Tabel 3. Hasil absorbansi asam galat dan total polifenol ...................................... 47 

Tabel 4. Hasil      ekstrak daun laruna dan kuarsetin ......................................... 47 

Tabel 5. Hasil efisiensi penjerapan ....................................................................... 48 

Tabel 6. Hasil evaluasi krim.................................................................................. 48 



 

x 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. Chromolaena odorata L. ....................................................................... 8 

Gambar 2. Struktur fitosom................................................................................... 28 



 

xi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema ekstraksi sampel daun laruna (Chromolaena odorata L.) 67 

Lampiran 2. Skema uji identifikasi dengan KLT .............................................. 67 

Lampiran 3. Skema pengujian DPPH ............................................................... 68 

Lampiran 4. Skema pembuatan fitosom............................................................ 69 

Lampiran 5. Skema uji evaluasi fitosom ........................................................... 70 

Lampiran 6. Skema pembuatan krim ................................................................ 71 

Lampiran 7. Skema uji evaluasi tipe krim ........................................................ 72 

Lampiran 8. Skema uji evaluasi krim ............................................................... 73 

Lampiran 9. Perhitungan rendemen ekstrak daun laruna .................................. 74 

Lampiran 10. Perhitungan      kuarsetin ......................................................... 75 

Lampiran 11. Kurva kalibrasi kuarsetin ............................................................ 75 

Lampiran 12. Perhitungan      sampel daun laruna ......................................... 76 

Lampiran 13. Kurva kalibrasi daun laruna (Chromolaena odorata L.) ............ 77 

Lampiran 14. Kurva kalibrasi asam galat ......................................................... 78 

Lampiran 15. Perhitungan kadar fenolik total................................................... 78 

Lampiran 16. Perhitungan efisiensi penjerapan obat ........................................ 79 

Lampiran 17. Gambar ....................................................................................... 81 

 



 

xii 

 

ABSTRAK 

Nama  : Utari Estina Kairani 

NIM  : 70100117016 

Jurusan : FARMASI 

Judul Skripsi : Pengaruh Variasi Konsentrasi Emulgator Viscolam® Terhadap 

Stabilitas Krim Fitosom Eskstrak Daun Laruna (Chromolaena 

odorata L.) 

Pembimbing : Dr. Apt. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si 

 Dr. Haeria, S.Si., M.Si 

 

Fitosom  adalah teknologi yang dikembangkan untuk dapat membuat suatu 

molekul mudah terabsorpsi dan meningkatkan bioavaibilitas dari fitokonstituen. Krim 

yang terbuat dari bahan alam selain harus memiliki bioavaibiltas yang baik juga harus 

memiliki kestabilan fisik yang memadai sehingga dalam formulasi perlu ditambahkan 

emulgator untuk menstabilkannya.  Viscolam® dipilih karena memiliki beberapa 

keuntungan seperti memiliki stabilitas yang baik dalam penyimpanan di suhu kamar 

maupun climatic chamber serta pH yang mendekati pH kulit manusia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh emulgator 

Viscolam® dengan berbagai konsentrasi pada krim fitosom ekstrak daun laruna 

(Chromolaena odorata L.) dan mengetahui konsentrasi emulgator Viscolam® yang 

paling stabil terhadap krim fitosom ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.).  

Ekstraksi daun laruna (Chromolaena odorata L.) dilakukan dengan cara 

maserasi kemudian dilakukan uji identifikasi golongan dan uji antioksidan pada 

sampel. Sampel yang telah diuji kemudian dibuat menjadi fitosom. Fitosom 

kemudian diformulasikan kedalam sediaan krim yang selanjutnya dilakukan evaluasi 

krim meliputi evaluasi tipe krim dan evaluasi fisik krim. 

Hasil yang diperoleh bahwa konsentrasi emulgator Viscolam® berpengaruh 

terhadap stabilitas fisik krim fitosom ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.). 

Peningkatan konsentrasi Viscolam® menyebabkan peningkatan viskositas krim 

sehingga daya sebar menurun dan daya lekat meningkat, serta penurunan pH seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi Viscolam®. Formula B2 dan F2 merupakan 

formula yang terbaik dengan menggunakan emulgator Viscolam® sebesar 1,51%  

Kata kunci: Chromolaena odorata, fitosom, krim, emulgator, Viscolam®. 

 

 



 

xiii 

 

ABSTRACT 

 

Name   : Utari Estina Kairani 

NIM   : 70100117016 

Study program  : PHARMACY 

Title  : The Effect of Concentration Variations of Viscolam® Emulsifier on 

The Stability of Laruna Leaf (Chromolaena odorata L.) Extract 

Phytosome Cream 

Supervisior  : Dr. Apt. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si 

Dr. Haeria, S.Si., M.Si 

 

Phytosomes are a technology that was developed to make a molecule more 

easily absorbable and to boost the bioavailability of phytoconstituents. Creams 

derived from natural substances must have acceptable physical stability in addition 

to good bioavailability, hence an emulgator must be added to the formulation to 

stabilize it. Viscolam® was chosen for numerous reasons, including its high stability 

in storage at ambient temperature and climatic chambers, as well as its pH near to 

that of human skin. 

The goal of this study was to see how different concentrations of Viscolam® 

emulsifier affected the phytosome cream of laruna leaf extract (Chromolaena odorata 

L.) and to find the most stable concentration of Viscolam® emulsifier on the 

phytosome cream of laruna leaf extract (Chromolaena odorata L.). 

Maceration was used to extract laruna leaves (Chromolaena odorata L.), 

after which the material was tested for compund identification test and an antioxidant 

test. The tested samples are subsequently converted into phytosomes. Phytosomes are 

then made into cream preparations, which are then assessed, including cream type 

evaluation, and physical cream evaluation. 

The findings revealed that the concentration of Viscolam® emulsifier had an 

effect on the physical stability of the phytosome cream of laruna leaf extract 

(Chromolaena odorata L.). As the concentration of Viscolam® increases, the 

viscosity of the cream increases, causing spreadability to decrease and adhesion to 

increase, as well as a fall in pH. Formulas B2 and F2 are the best when 1.51% 

Viscolam® emulsifier is used. 

Keywords: Chromolaena odorata, phytosomes, cream, emulsifier, Viscolam®. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah rumah bagi berbagai macam tumbuhan dan hewan. Diantara 

40.000 spesies tumbuhan di dunia, 30.000 spesiesnya berada di Indonesia, ini 

membuat keanekaragaman hayati Indonesia berada pada posisi tertinggi kedua di 

dunia setelah Brazil (Amerika Selatan). Setidaknya ada 1000 spesies berbeda 

didalamnya yang memiliki khasiat sebagai obat, dan berbagai suku di Indonesia telah 

menggunakannya dalam pengobatan tradisional selama beberapa generasi. (Andika et 

al., 2020) 

Salah satu tanaman yang dimanfaatkan masyarakat Indonesia adalah daun 

laruna (Chromolaena odorata L.), khususnya sebagai obat tradisional di Sulawesi 

Selatan (Rusdi et al, 2020). Tumbuhan Chromolaena odorata L. mendiami daerah 

subtropis dan tropis dan pada berbagai kondisi tanah tumbuh subur dengan sinar 

matahari yang cukup. Bagian daun adalah komponen tanaman yang paling sering 

dimanfaatkan sebagai pengobatan konvensional untuk berbagai macam penyakit. 

(Andika et al., 2020). 

Daun tanaman laruna (C. odorata L.) mengandung sejumlah zat penting, 

termasuk tanin, fenol, flavonoid, saponin, dan steroid. Sifat antioksidan terdapat pada 

ekstrak kasar daun Chromolaena odorata L. dikarenakan konsentrasi flavonoidnya 

yang tinggi (Handayany et al., 2018). Di bidang fitokosmetik, ekstrak tumbuhan 

dengan aktivitas antioksidan banyak diminati karena mengandung molekul yang 

dapat menonaktifkan ROS pada kulit dan mengembalikan keseimbangannya, 
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menghentikan perkembangan eritema dan penuaan kulit secara dini (Haerani et al, 

2018). 

Meskipun pada tubuh manusia sudah mengandung antioksidan enzimatis, 

namun seringnya terpapar sinar matahari dan radiasi sinar UV akibat aktivitas diluar 

ruangan dapat menimbulkan banyak efek samping pada kulit, antioksidan dari luar 

diperlukan, salah satunya untuk melawan efek radikal bebas pada kulit, seperti 

munculnya bercak pigmen coklat atau lipofuchsin pada kulit yang merupakan 

penumpukan sisa pembakaran pada sel, dan hilangnya elastisitas kolagen kulit dan 

jaringan otot, yang menyebabkan kulit tampak keriput. (Anggraini et al., 2015) 

(Haerani et al, 2018). 

Krim merupakan jenis sediaan yang paling umum digunakan pada kulit. Krim 

atau emulsi air dalam minyak (A/M) atau tipe minyak dalam air (M/A) digunakan 

untuk melarutkan atau mendistribusikan satu atau lebih zat terapeutik dalam suatu 

sediaan semipadat. Krim dipilih sebagai bentuk sediaan karena mempunyai sejumlah 

manfaat, antara lain yaitu kemampuan melekatnya pada permukaan kulit dalam 

jangka waktu lama sebelum sediaan dihilangkan atau dicuci, kemampuan 

memberikan efek melembapkan, mengkilap dan mudah dalam penggunaan yang 

dapat dioleskan secara merata, meresap ke dalam kulit, mudah diusap, dan mudah 

dibilas dengan air. (Anggraini et al., 2015) 

Tahapan kompleks harus dilalui untuk memasukkan ekstrak tumbuhan ke 

dalam sebuah formulasi, khususnya krim. Bioavaibilitas sebagian besar bahan aktif 

atau fitokonstituen rendah, seperti flavonoid yang merupakan fitokonstituen yang 

larut dalam air tidak terserap dengan baik karena molekulnya yang berukuran besar 

dan sulit diserap secara pasif melalui difusi atau karena kelarutan lemaknya yang 
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buruk (Ajazuddin & Saraf, 2010). Produk berbahan herbal perlu menyeimbangkan 

lipofilisitas dan hidrofilisitas serta ukuran molekul yang kecil untuk memungkinkan 

kelarutan serta penetrasi membran, untuk mencapai bioavailabilitas yang optimal. 

Metode administrasi obat atau DDS (Drug Delivery System) mempunyai manfaat 

meningkatkan kemampuan penetrasi kulit. Sistem pembawa yang termasuk dalam 

DDS yaitu fitosom. (Tahir, 2017) (Mugni dan Hasanah, 2013). 

Fitosom  adalah teknologi yang dipatenkan yang dikembangkan oleh produsen 

obat dan nutrasetikal terkemuka untuk memasukkan fitokonstituen larut dalam air 

atau ekstrak tanaman standar menjadi fosfolipid sehingga menciptakan senyawa 

bahan kimia yang kompatibel dengan lipid, hal ini dapat membuat suatu molekul 

dapat menembus ruang-ruang antar sel sehingga mudah terabsorpsi dan 

meningkatkan penyerapan dan bioavaibilitas dari fitokonstituen (Ajazuddin dan 

Saraf, 2010) (Martien et al, 2012). Selain harus memiliki bioavaibiltas yang baik, 

suatu krim yang terbuat dari bahan alam juga harus memiliki kestabilan fisik yang 

memadai karena emulsi akan dengan cepat kembali menjadi dua fase terpisah. Oleh 

karena itu, dalam formulasinya memerlukan penambahan zat pengemulsi atau 

emulsifier untuk menstabilkannya. (Hardani, 2021) (Aisyah et al., 2017) 

Penelitian ini menggunakan emulgator Viscolam® yang mengandung, 

Trideceth-1, sodium polyacryloyldimethyl taurate, dan hydrogenated polydecene,. 

Viscolam® memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu menunjukkan stabilitas 

yang baik saat disimpan di suhu kamar maupun climatic chamber serta pH yang 

hampir sama dengan pH kulit manusia (Nurdianti, 2015). 
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Melihat uraian diatas maka diperlukan penelitian untuk memastikan stabilitas 

dari krim fitosom yang mengandung ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.) 

dengan konsentrasi emulgator yang berbeda. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi emulgator Viscolam® terhadap 

stabilitas krim fitosom ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.)? 

2. Berapakah konsentrasi emulgator yang menghasilkan stabilitas yang optimal 

dari krim fitosom ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.)?  

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Krim merupakan sediaan setengah baik dalam bentuk emulsi tipe minyak dalam 

air (M/A) atau tipe air dalam minyak (A/M) yang mengandung satu atau lebih zat 

terapeutik yang diemulsikan (Sari et al., 2021). 

b. Daun laruna (Chromolaena odorata L.) merupakan salah satu tanaman obat 

berkhasiat dari famili Asteraceae. Hasil skrining fitokimia daun laruna 

menunjukkan senyawa kimia yang terdapat pada daun laruna, seperti senyawa 

saponin, alkaloid, terpenoid, dan flavonoid (Supriningrum et al., 2020). 

c. Stabilitas adalah keadaan dimana apabila karakteristik obat tidak mengalami 

perubahan dan ketentuan atau spesifikasi yang ditetapkan oleh pabrik pembuat, 

selama produk disimpan sampai produk digunakan oleh pasien (Lusy Novian dan 

Tandi S, 2021) 
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d. Fitosom adalah kompleks yang mengandung fitokonstituen dan fosfolipid 

membentuk ikatan hidrogen yang mempunyai kemampuan mendukung stabilitas 

fisik dan penyerapan fitokonstituen (Mugni dan Hasanah, 2018) 

e. Emulgator merupakan komponen yang digunakan dalam produksi krim yang 

berfungsi sebagai surface active agent. Emulgator menyelubungi tetesan yang 

tersebar dan mengurangi tegangan antarmuka antara air dan minyak dengan 

menghasilkan lapisan padat yang menjaga fase terdispersi agar tidak bergabung 

dan terpisah (Hardani, 2021). 

f. Viscolam® merupakan salah satu emulgator siap pakai untuk emulsi kosmetik 

yang mengandung sodium polyacryloyldimethyl taurate, hydrogenated 

polydecene, dan Trideceth-10 (Nurdianti, 2015) 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Bidang keilmuan yang terkait dengan penelitian ini meliputi Fitokimia, Teknologi 

dan Sediaan Farmasi dan Kimia Farmasi 

D. Kajian Pustaka  

No Peneliti Judul Persaman Perbedaan 

1 Riski dan 

Sami 

2015 

Formulasi Krim Anti 

Jerawat Dari 

Nanopartikel Kitosan 

Cangkang Udang 

Windu 

(Penaeusmonodon) 

Penggunaan 

Viscolam® 

sebagai 

emulgator 

memiliki 

penampilan 

organoleptis dan 

stabilitas yang 

paling baik 

Objek kajian 

berupa 

pembuatan 

nanopartikel 

menggunakan 

variasi emulgator 

dan pengujian 

aktivitas anti 

bakteri 

Propionibacteriu

m acne 

2 Babo dan 

Putri 

2020 

Uji parameter spesifik 

ekstrak etanol 70% 

daun kopasanda 

Menggunakan 

pembuatan 

ekstrak teknik 

Objek kajian 

berupa  

pengujian 
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(Chromolaena 

odorata L.) 

maserasi dengan 

pelarut etanol 

70% 

parameter 

tertentu dari 

ekstrak daun 

kopasanda 

(Chromolaena 

odorata L.) 

3 Astuti 

Amin, Nur 

Khairi 

2022 

Aktivitas Antioksidan 

Ekstrak Etanol 

Batang, Daun, dan 

Akar Kopasanda 

(Chromolaena 

odorata L.) dengan 

Metode FRAP (Ferric 

Reducing Antioxidant 

Power). 

Penggunaan  

bagian tanaman 

daun karena 

memiliki 

aktivitas 

antioksidan yang 

lebih kuat dan 

ekstraksi dengan  

pelarut etanol 

70% untuk 

mendapatkan 

ekstrak dengan 

aktivitas 

antioksidan yang 

baik. 

Meneliti aktivitas 

antioksidan dari 

daun, batang dan 

akar botto-botto 

menggunakan 

metode FRAP 

(Ferric Reducing 

Antioxidant 

Power) 

4  Laut, dkk 

2022 

Identifikasi Senyawa 

Bioaktif Ekstrak Daun 

Semak Bunga Putih 

(Chromolaena 

odorata) Asal Kota 

Kupang, Nusa 

Tenggara Timur 

Ekstraksi 

maserasi dengan 

pelarut etanol 

70% dapat 

menarik dengan 

baik senyawa-

senyawa 

metabolit 

sekunder daun 

laruna  

 

Objek kajian 

berupa skrining 

fitokimia daun 

Chromolaena 

odorata 

5 Tahir  

2017 

Pengaruh Preparasi 

Fitosom Ekstrak 

Etanol Kulit Buah 

Kakao (Theobroma 

cacao L.) 

Menggunakan Variasi 

Konsentrasi 

Fosfatidilkolin 

Menggunakan 

sistem vesikular 

yaitu fitosom 

agar dapat 

menghasilkan 

ukuran partikel 

krim yang kecil. 

Menggunakan 

sampel Kulit 

Buah Kakao 

(Theobroma 

cacao L.)  

6 Handayany, 

dkk 

Formulasi Dan Uji 

Efektivitas 

Menggunakan 

ekstrak daun 

Ekstraksi 

Menggunakan 
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2018 Antioksidan Krim 

Ekstrak Etanol Daun 

Botto‟-Botto‟ 

(Chromolaena 

odorata L.) Dengan 

Metode DPPH 

laruna yang 

dapat dibuat 

menjadi krim 

antioksidan. 

pelarut etanol 

95%  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pengaruh emulgator Viscolam® dengan berbagai konsentrasi 

pada krim fitosom ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.) 

b. Untuk mengetahui konsentrasi emulgator Viscolam® yang paling stabil terhadap 

krim fitosom ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.) 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan menghasilkan data ilmiah tentang stabilitas sediaan krim 

fitosom dari ekstrak etanol daun laruna (Chromolaena odorata L.) dengan 

menggunakan variasi emulgator Viscolam® yang membantu memperluas 

penerapannya, khususnya di bidang kesehatan dan kosmetik. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Uraian Tanaman Laruna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Chromolaena odorata L. (Wibowo, 2020) 

1. Taksonomi (Andika et al., 2020) 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Asterales 

Famili  : Asteraceae 

Genus  : Chromolaena 

Spesies : Chromolaena odorata L. 

2. Deskripsi 

Indonesia terkenal sebagai gudangnya tanaman obat. Indonesia dikenal 

memiliki 30.000 tanaman berbunga, 7000 jenis tanaman obat, dan 940 spesies yang 
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telah ditemukan berkhasiat pengobatan. Masyarakat telah lama mengetahui 

pemanfaatan secara tradisional dari berbagai spesies tumbuhan sebagai tanaman obat 

tradisional di Indonesia jauh sebelum ditemukannya obat sintetik. Dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif penggunaan obat sintetik, 

penggunaan obat tradisional pun semakin meluas. Akibatnya, banyak masyarakat 

yang berpindah menggunakan obat tradisional daripada menggunakan obat sintetik 

(Widyawaruyanti, 2011). 

Chromolaena odorata L. awalnya diyakini berhabitat asli di Amerika Tengah 

dan Selatan, kemudian tersebar ke wilayah tropis di Pasifik, Afrika, Asia, dan 

Indonesia. Daun Laruna berbentuk lonjong, ujung bawah dan atasnya lancip, 

permukaan bawah dan atas berwarna hijau, tepi bergerigi, tekstur daun berbulu halus, 

urat daun menyirip dan letak daun depan tunggal. Daaunnya memiliki lebar 3,3-

5,9cm dan panjang 6,4-11,8cm. Di sepanjang batang dan dahan, daunnya juga 

tumbuh berpasangan, batangnya rapuh setinggi 2-3 meter. (Andika et al., 2020) 

(Putry et al., 2021). 

Karena bisa tumbuh dimana saja, baik di pinggir jalan, tepi sungai, tepi 

gunung, hutan, maupun di area perkebunan, tanaman laruna termasuk tanaman yang 

mudah ditemukan.  C. odorata L. dikenal juga dengan nama Kirinyuh di Jawa Barat, 

Krinyo di Jawa Tengah, Sensus di Flores, Weed Siam di Sumatera Utara, Laruna di 

Sulawesi Selatan, Kelambu Menjangan di Kalimantan Selatan, rumput belalang, 

rumput putih, dan Pakoasi di Indonesia. (Zainab, 2022); Jack in The Bush, Sunflower 

Family, Communist Weed, Christmas Bush, Siam Weed, Devil Weed (Inggris); 

Acheampong, Sekou Toure, Matapa, Jabinde, Mighbe (Afrika); Siam kraut (German); 

Herbe du Laos (Prancis); Kesengesil (Guam); Tivra Gandha, Bagh Dhoka (Hindia); 
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Rumput Jepun, Rumput Siam, Pokok Kapal Terbang (Malayalam); Cariaquillo Santa 

Maria (Spanyol); Seekhrasarpi, Ropani (Sanskrit); Hagonoy, Agonoi, Huluhagonoi 

(Tagalog); Cohoi (Vietnam); dan Sab Suea (Thailand) (Putry et al., 2021) (Saputra et 

al., 2017). 

3. Kandungan 

Tanaman laruna (Chromolaena odorata L.) mengandung kandungan kimia seperti 

minyak atsiri (β-pinen, α-pinen, β-kopaen-4-alpha-ol, germakren D, β-kariofilen, 

pregeijeren, geigeren, kadinen, limonen, kamfor dan isomer cadinol), alkaloids (30-

asetilrinderin, 9-angeloilretronesin, 7-angeloilretronesin), flavonoids (ferulat, 

protokatekat, p-kumarat, asam vanilat, p-hidroksibenzoat dan kuarsetagetin-6,40-

dimetil eter, 2-hidroksi-4,0 5,0 6,0-tetrametoksi kalkon), fenol, terpenoid, tanin, 

kardiak glikosida, anthraquinones dan saponin (Wibowo, 2020) 

4. Khasiat 

Chromolaena odorata digunakan untuk mengobati kondisi kulit dan 

menyembuhkan luka, termasuk luka bakar pada manusia, luka ulserasi, luka jaringan 

lunak, dan luka pasca operasi. Chromolaena odorata juga memiliki khasiat antidiare, 

antihipertensi, antiinflamasi (mengurangi peradangan), tonik diuretik (melancarkan 

buang air kecil), dan antipiretik (penurun demam). sebagai obat cacing dan sebagai 

antiprotozoa (antibiotik), antibakteri, antijamur, diabetes, rematik, dan pengobatan 

infeksi kulit, gangguan pencernaan, dan gigitan lintah (Andika et al., 2020), dapat 

dijadikan sebagai antioksidan, mengobati vertigo, malaria, kanker serviks, kista, dan 

kolesterol (Baderan, 2021). 
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B. Emulsi 

Emulsi adalah jenis dispersi dimana fase terdispersinya terdiri dari butiran-butiran 

cairan kecil yang tersebar di seluruh zat pendispersi yang tidak dapat bercampur. 

Emulsi minyak dalam air ditandai dengan label M/A dan didefinisikan sebagai emulsi 

dengan fase internal minyak dan air sebagai fase luar. Sebaliknya emulsi air dalam 

minyak, atau emulsi A/M, mengacu pada emulsi yang memiliki fase luar minyak. 

Fase atau komponen ketiga dari emulsi, adalah emulsifying agent atau pengemulsi, 

biasanya diperlukan untuk membuat emulsi yang stabil (Ansel, H., 1989). 

Tergantung pada sejumlah variabel, seperti sifat bahan obat yang dimasukkan 

dalam emulsi, keinginan agar sediaan memperoleh efek melembutkan jaringan atau 

efek emolien, dan kondisi permukaan kulit, emulsi yang digunakan pada kulit sebagai 

bahan terapeutik dapat dibuat sebagai emulsi tipe A/M atau emulsi M/A (Ansel, H., 

1989) 

1. Teori emulsifikasi 

Suatu cairan mempunyai kecenderungan menerima luas permukaan yang lebih 

kecil. Dalam cairan, suatu tetesan berbentuk bulat, tetesan cairan cenderung 

bercampur atau bersatu untuk menjadi lebih besar dan akibatnya luas permukaannya 

berkurang. Ini disebut sebagai tegangan permukaan cairan. Suatu gaya yang 

mencegah suatu zat cair untuk larut dan berubah menjadi partikel yang lebih kecil 

ketika bersentuhan dengan zat cair lain yang tidak larut dan bercampur dengannya 

disebut tegangan antar muka. Surfaktan atau zat aktif permukaan atau  bahan 

pembasah merupakan bahan yang menurunkan ketegangan antar muka. Surfaktan 

dapat bertindak sebagai pengemulsi, memecah tetesan cairan yang lebih besar 
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menjadi tetesan kecil dan membuat kecenderungan untuk menyatu lebih kecil dari 

biasanya. (Ansel, H., 1989) 

C. Krim 

Krim adalah suatu jenis sediaan dengan konsistensi semi padat berbentuk emulsi 

yang mempunyai kadar air kurang lebih 60% dan digunakan untuk pemakaian luar 

(Ariyani, 2023). Ada dua jenis krim, yaitu tipe minyak dalam air (M/A)dan tipe air 

dalam minyak (A/M). Pemilihan bahan pengemulsi dipertimbangkan dari jenis dan 

karakteristik krim yang diinginkan. (Elmitra, 2017). Jika sistem campuran krim 

terganggu, hal ini sebagian besar diakibatkan oleh perubahan komposisi dan variasi 

suhu yang disebabkan oleh perubahan berlebihan pada salah satu fasa atau komponen 

pengemulsi tidak tercampur dengan baik. 

1) Tipe krim 

a. Tipe M/A atau O/W 

Atau juga bisa disebut vanishing cream merupakan salah satu contoh produk krim 

tipe minyak dalam air. Vanishing cream diaplikasikan sebagai alas bedak, dan 

pelembab. Saat dioleskan ke kulit, krim akan hilang begitu saja. Kombinasi zat 

pengemulsi dari surfaktan, yang seringkali merupakan alkohol rantai panjang dalam 

lemak (bentuk lemak amfifilik), sering digunakan untuk membuat krim M/A. 

(Elmitra, 2017). 

b. Tipe A/M atau W/O 

Bahan pengemulsi yang digunakan pada krim tipe air dalam minyak secara 

spesifik, termasuk wool alkohol, adeps lanae, atau garam asam lemak yang 

mengandung logam bervalensi 2, seperti kalsium (Ca). Pengemulsi yang berbeda 
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diperlukan untuk krim M/A dan A/M. Pembalikan fase dapat terjadi jika emulgator 

tidak tepat. (Elmitra, 2017) 

2) Formula krim 

Komposisi dasar krim yaitu mempunyai dua fase, yang pertama adalah fase 

minyak, yang mengandung obat yang bersifat asam dan larut dalam minyak. 

Contohnya seperti setil alkohol, asam stearat, adeps alane, natrium parafin, cairan 

parafin, cera, minyak lemak, cetaceum, petroleum jelly, dan stearil alkohol. Yang 

kedua adalah bahan terapeutik dengan sifat basa yang larut dalam air, atau dikenal 

sebagai fase air. Contohnya termasuk trietanolamin (TEA), natrium tetraborat, 

natrium hidroksida (NaOH), gliserin, kalium hidroksida (KOH), polietilenegikol 

(PEG), propilenegikol, dan surfaktan (Na setostearil alkohol, Na lauril sulfat, span 

dan polisorbat 80/Tween) (Elmitra, 2017). 

Minyak, air, pengemulsi, dan zat berkhasiat merupakan komponen utama krim. 

(Elmitra, 2017). Untuk meningkatkan penetrasi kulit, bahan tambahan ditambahkan 

ke sediaan krim seperti (Elmitra, 2017): 

a. Untuk mencapai bioavailabilitas yang optimal, zat yang digunakan untuk menjaga 

konsistensi topikal harus diatur dengan baik, juga ditujukan untuk menghasilkan 

formula yang memiliki nilai estetika. Sediaan topikal biasanya memiliki 

konsistensi yang ideal, tidak terlalu berminyak, lengket dan meninggalkan bekas. 

Faktor penting lainnya yaitu mudah untuk mengeluarkannya dari tube. 

Peningkatan konsistensi bisa dilakukan dengan mengatur rasio perbandingan fase. 

Untuk krim adalah campuran zat pengemulsi dalam jumlah terkonsentrasi. 

b. Zat pengawet, adalah bahan yang ditambahkan dengan tujuan untuk 

meningkatkan stabilitas sediaan dengan mencegah kontaminasi mikroba. Karena 
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sediaan krim dapat ditumbuhi bakteri dan jamur karena mengandung fase lemak 

dan air. Bahan pengawet yang umumnya digunakan  adalah propil paraben 

0,02%-0,05% atau metil paraben 0,12% -0,18%  

c. Buffer atau pendapar, tujuan dari buffer adalah menjaga kestabilan pH pada 

sediaan agar tetap stabil. Pendapar dipilih berdasarkan stabilitas bahan aktif. 

Pemilihan buffer harus mempertimbangkan seberapa baik buffer tersebut 

tercampur dengan elemen lain yang terdapat dalam sediaan, khususnya pH 

bekerja dengan baik untuk pengawet.  

d. Pelembab, sediaan topikal dengan tambahan pelembab atau humektan 

dimaksudkan untuk lebih melembabkan kulit. Hidrasi kulit menyebabkan jaringan 

pada kulit mengembang menjadi lebih lembut, dan tidak berkeriput sehingga 

dapat memfasilitasi penetrasi sediaan yang efektif. Contoh bahannya yaitu 

sorbitol, PEG, gliserol  

e. Antioksidan, Antioksidan digunakan untuk menghentikan bau tidak enak atau 

tengik yang disebabkan oleh oksidasi ringan minyak tak jenuh, dimana hal ini 

secara alami merupakan autooksidasi, anti oksidan terbagi atas:  

1) Anti oksidan sejati, engan berinteraksi dengan radikal bebas dan menghambat 

reaksi cincin, seperti yang disebabkan oleh tokoferol, alkil galat, BHA, dan 

BHT, berfungsi untuk mencegah oksidasi. 

2) Antioksidan yang berfungsi sebagai alat bantu produksi. Bahan-bahan 

tersebut lebih mudah teroksidasi dibandingkan bahan lainnya karena 

mempunyai potensi reduksi yang lebih tinggi. Contohnya adalah garam K dan 

Na dari asam sulfit. 
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3) Senyawa yang bergabung dengan logam dikenal sebagai anti oksidan sinergis, 

karena walau dalam jumlah sedikit logam dapat bertindak sebagai katalis 

oksidasi. 

f. Peningkat penetrasi, adalah untuk memperluas  jangkauan bahan yang dapat 

meresap kedalam kulit sehingga sediaan dioleskan ke kulit untuk pengobatan 

secara sistemik. Syaratnya yaitu: 

1) Dapat dihilangkan dari kulit secara normal 

2) Tidak mempengaruhi cairan tubuh, elektrolit, dan zat endogen lainnya 

3) Tidak menyebabkan iritasi alergi atau toksisk 

4) Tidak mempunyai efek farmakologi 

5) Bekerja secara cepat dengan efek terduga 

4) Karakteristik sediaan krim  

 Perawatan lokal dan sistemik dapat dilakukan dengan sediaan dermatologis. 

Dampak terapeutik dari sediaan ini menargetkan epidermis, diadermis, dan 

endodermis. Berbeda dengan obat emolien, penolak serangga, dan kosmetik, yang 

hanya berfungsi di permukaan, obat sistemik berdifusi atau diserap ke dalam jaringan 

melalui jalur tertentu setelah meninggalkan pembawa. Pembawa suatu krim 

berdampak pada permeabilitas kulit saat diaplikasikan, menyebabkan obat menyebar 

lebih dekat ke permukaan kulit yang memiliki permeabilitas lebih tinggi, sehingga 

obat dapat mencapai lapisan dalam yang diinginkan. (Martin, 1996) 
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g. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas, efektivitas, keamanan dan 

kenyamanan sediaan krim  

a. Stabilitas 

Perubahan komposisi dan erubahan suhu yang diakibatkan oleh penggunaan salah 

satu bahan secara berlebih atau pengemulsi yang dicampurkan secara tidak merata 

atau tidak tepat, dan penambahan bahan pengawet semuanya dapat berdampak pada 

stabilitas krim. (Rahayu, 2022) 

b. Efektivitas 

Kecepatan pelepasan zat aktif dari pembawanya dapat dipengaruhi oleh kadar zat 

aktif, formulasi, pembaa, dan zat tambahan. Selain itu kemampuan difusi obat juga 

dipengaruhi oleh sifat fisika kimia zat aktif itu sendiri, pembawa, keadaan fisiologis 

kulit dan lama pemakaian (Rahayu, 2022) 

c. Keamanan 

Adanya fase air pada sediaan dapat sebagai media pertumbuhan mikroba. Oleh 

karena itu, sediaan yang mengandung fase air sebaiknya ditambahkan pengawet 

kecuali sediaan antimikroba (Rahayu, 2022) 

d. Kenyamanan 

Jenis dan jumlah bahan-bahan lain selain bahan obat dalam formula dasar yang 

ditambahkan dalam sediaan dapat meningkatkan kenyamanan sediaan itu sendiri baik 

dalam hal pemakaian maupun nyaman untuk dibawa (praktis) (Rahayu, 2022). 

h. Evaluasi sediaan krim 

a. Uji homogenitas 

Krim yang akan diteliti disebarkan tipis-tipis pada kaca objek yang bersih dan 

kering kemudian kaca penutup diletakkan diatasnya. Ketika diperiksa dengan 
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mikroskop, krim dianggap homogen jika teksturnya seragam dan krim tidak 

menggumpal (Savitri, 2014). 

b. Uji pH 

pH meter yang telah dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4 dan pH 7 digunakan 

untuk mengukur pH. Setelah elektroda pH meter dimasukkan ke dalam krim dilihat 

pergerakan jarum hingga berhenti, pH kemudian dicatat. PH krim harus antara 6,0 

dan 7,0, sesuai dengan pH kulit.(Savitri, 2014) 

c. Uji daya sebar 

Untuk mengukur diameter daerah yang dihasilkan, kaca transparan diletakkan di 

atas kertas grafik, ditambahkan krim 0,5 g, kemudian kaca ditutup dan dibiarkan 

sekitar 5 detik. Lanjutkan dengan meletakkan beban seberat 50g, 100g, 200g, dan 

500g pada kaca transparan sambil mengukur keliling luasnya. Sediaannya harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: krim harus menyebar dengan lancar dan 

merata. (Savitri, 2014) 

d. Uji Daya Lekat 

Krim dioleskan pada salah satu sisi benda kaca dan mengikatkan tali pemberat di 

bagian bawahnya, setelah itu tempelkan pada benda kaca lainnya dengan 

menggunakan beban 50g. Waktu beban untuk memisahkan kedua gelas kemudian 

dihitung (Savitri, 2014). 

e. Uji Stabilitas Suhu 

Krim disimpan antara suhu 28°C (suhu kamar) dan 40°C (suhu tinggi). 

Organoleptik, homogenitas fisik, dan perubahan fisik dicatat selama penyimpanan 

minggu pertama, kedua, dan ketiga. Sediaan stabil apabila tetap konstan tanpa 

mengalami perubahan kualitas organoleptik, pH, atau homogenitas. (Savitri, 2014) 
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D. Nanopartikel 

 Karena manfaat yang ditawarkan, seperti kemampuan untuk meningkatkan 

stabilitas obat, dapat mencapai target tertentu ke dalam sel atau jaringan, dan 

menyesuaikan pelepasan obat, sistem penghantaran obat nanopartikel biodegradable 

kini banyak digunakan. Kapasitas obat dalam sistem pembawa obat dapat 

ditingkatkan dengan ukuran nanopartikel yang sangat kecil, dan ukuran nanopartikel 

dapat mempercepat laju pelepasan obat ke dalam jaringan, menyebabkan stratum 

korneum terhidrasi. (Savitry & Wathoni, 2018) 

Skala nano (1–1000 nm) dapat disebut sebagai nanoteknologi. Jika dibandingkan 

dengan material dalam jumlah besar, nanopartikel menunjukkan sifat yang berbeda 

karena ukuran partikelnya yang sangat kecil. Dalam nanopartikel, ukuran partikel ini 

mungkin berbeda-beda tergantung pada jenis proses nanoteknologi yang digunakan. 

(Savitry & Wathoni, 2018) 

1. Jenis nanopartikel 

Sistem nano yang telah diteliti untuk meningkatkan permeasi kulit termasuk 

mikroemulsi (ME), nanoemulsi (NE), nanopartikel dari berbagai komposisi termasuk 

nanostructured lipid carriers (NLC), solid lipid nanoparticles (SLN), liposom dan 

vesikel. Sistem nano ini dapat menawarkan keuntungan signifikan dalam perumusan 

molekul hidrofobik, meningkatkan kelarutannya dan bioavailabilitas. Pendekatan ini 

telah digunakan untuk merumuskan bahan aktif hidrofobik untuk berbagai rute 

administrasi, termasuk aplikasi topikal pada kulit. 

Mikroemulsi (ME): transparan, monofasik, isotropik optik, dan stabil secara 

termodinamika dispersi koloid terdiri dari minyak, air dan yang memiliki ukuran 

droplet di kisaran 10–100 nm. 
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Nanoemulsions (NE): koloid transparan, monofasik, isotropik optik, dan stabil 

secara kinetik dispersi terdiri dari minyak, air dan satu atau lebih surfaktan dengan 

ukuran tetesan lebih kecil dari dari 100 nm. 

Nanopartikel Padat: Partikel diskrit dalam kisaran ukuran hingga 1000 nm yang 

terdiri dari bahan anorganik seperti logam oksida (misalnya seng oksida dan  titanium 

dioksida) atau polimer. Ada bukti juga yang menunjukkan bahwa nanopartikel ini 

tidak menembus kulit manusia di bawah kisaran kondisi administrasi. Penggunaannya 

terutama adalah sebagai produk tabir surya. 

Nanostructured lipid carriers (SLN): tersusun dari lipid, yang pada suhu kamar 

berbentuk padat, distabilkan sebagai nanodispersi oleh surfaktan. Dengan 

meningkatkan kontak dengan permukaan kulit, memberikan penghalang oklusif yang 

melembabkan kulit, dan berinteraksi dengan lipid di lapisan ganda stratum korneum 

sehingga meningkatkan permeabilitas kulit. Formulasi komponen aktif hidrofobik 

seperti vitamin A, E, dan koenzim Q, dapat dilakukan dengan penggunaan SLN. SLN 

juga dapat memastikan stabilitas zat seperti retinol yang rentan terhadap degradasi 

oksidatif dan fotokimia.  

Pembawa lipid berstrukturnano (NLC): sistem koloid yang terdiri dari fase lipid 

cair yang tertanam menjadi matriks lipid padat atau terlokalisasi pada permukaan 

trombosit padat dan lapisan surfaktan. Struktur lipid yang spasial itu memungkinkan 

pemuatan obat yang lebih banyak dan stabilitas yang lebih baik dari pada SLN. 

2. Keuntungan dari teknik nanotekonologi (Savitry & Wathoni, 2018) 

a. Sistem penghantaran obat berbasis nanoteknologi dapat mencegah kerusakan 

bahan aktif. 
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b. Ketika ukuran partikel diperkecil, karakteristik fisik produk yang ditingkatkan 

dapat berubah. 

c. Berpotensi mengurangi jumlah dosis yang diperlukan. 

d. Dapat menurunkan biaya pengobatan sekaligus meningkatkan standar 

penyembuhan. 

e. Untuk obat-obatan yang tidak larut, metode pengiriman berbasis skala nano dapat 

digunakan. 

f. dapat meningkatkan penggunaan obat jika cara pemberian sebelumnya dianggap 

lebih sulit. 

g. Penetrasi farmakologis target jaringan yang lebih tepat. 

h. Nanoteknologi merupakan salah satu cara untuk menciptakan obat yang dapat 

bertahan lebih lama dalam peredaran dan mencapai targetnya. 

i. Meski sudah beredar, efek terapeutik obat tersebut tetap utuh. 

j. Efek permeabilitas dan retensi dapat dipercepat oleh tumor. 

k. Akibat penggumpalan darah di otak, penyakit neurodegeneratif yang menyerang 

otak dapat diobati dengan berbagai senyawa kimia menggunakan nanoteknologi. 

l. Dapat membuat obat-obatan yang tidak efektif bila dikonsumsi secara oral 

meningkat bioavaibilitasnya. 

3. Metode pembuatan  

Berbagai zat, termasuk protein, polisakarida, dan polimer sintetik, dapat 

digunakan untuk membuat nanopartikel. Sifat fisikokimia obat, tingkat 

biodegradabilitas, ciri permukaan partikel biokompatibilitas, toksisitas, dan laju 

terlepasnya obat merupakan beberapa variabel yang mempengaruhi pemilihan bahan 

matriks yang digunakan (Ambarwati & Rustiani, 2022) 
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a. Penguapan pelarut emulsi 

Dilakukan dengan emulsifikasi larutan polimer kemudian dilakukan penguappan 

pelarut hingga menjadi nanopartikel (Ambarwati & Rustiani, 2022) 

b. Emulsi Ganda dan Penguapan 

Dibuat dengan mencampurkan bahan aktif berbentuk cair dengan larutan polimer 

organik yang menghasilkan emulsi tipe a/m. Fase cair ditambahkan ke emulsi ini 

sekali lagi sampai terbentuk emulsi a/m/a. Setelah itu, emulsi diuapkan, dan 

nanopartikel dipisahkan dengan sentrifugasi kecepatan tinggi. (Ambarwati & 

Rustiani, 2022) 

c. Salting out 

Merupakan pemisahan pelarut yang dikombinasikan dengan suatu fase cair 

menggunakan mekanisme salting-out sehingga menghasilkan nanopartikel. Obat dan 

polimer dicampur dalam pelarut, dan campuran tersebut kemudian diemulsi menjadi 

gel dengan sukrosa, MgCl2, atau kalsium klorida sebagai zat penggaraman dan PVP 

atau HEC sebagai penstabil kolidal. Emulsi m/a kemudian dikencerkan dengan 

sejumlah air untuk mendorong difusi pelarut ke dalam fase cair dan membentuk 

nanopartikel. (Ambarwati & Rustiani, 2022) 

d. Difusi emulsi 

Secara terpisah, polimer enkapsulasi dilarutkan dalam pelarut yang dapat 

bercampur dengan air, diikuti dengan penjenuhan dengan air hingga kesetimbangan 

termodinamika antara kedua cairan tercapai. Fase ini dicampur dengan larutan 

penstabil untuk mengemulsikannya, yang memungkinkan pelarut berdifusi ke fase 

luar. Selanjutnya pelarut diuapkan atau disaring untuk mengekstrak nanopartikel. 

(Ambarwati & Rustiani, 2022) 
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e. Pemindahan Pelarut/Pengendapan 

Untuk membuat nanopartikel, pelarut organik berdifusi dalam media cair dengan 

atau tanpa surfaktan dan mengendapkan polimer yang telah terbentuk dari larutan 

organik. (Ambarwati & Rustiani, 2022) 

f. Koaservasi/gelasi ionik 

koaservat terbentuk ketika polimer hidrofilik dan biodegradable dalam dua fase 

cair berinteraksi untuk menghasilkan muatan positif yang berinteraksi dengan 

polianion bermuatan negatif untuk membentuk nanopartikel. Ketika dua fase cair 

bersentuhan secara elektrostatis, interaksi ionik menghasilkan perubahan bentuk dari 

cair menjadi gel. (Ambarwati & Rustiani, 2022). 

4. Evaluasi Nanopartikel 

Nilai indeks polidispersi (PDI)dan  ukuran partikel yang diperoleh dengan alat 

PSA (Particle Size Analyzer) SZ-100 dan SEM (Scanning Electron Microscopy) 

untuk mengidentifikasi morfologi dalam bentuk padat digunakan untuk mengevaluasi 

sifat-sifat sediaan nanopartikel (Kurniasari & Atun, 2017). Pengamatan organoleptik, 

pengukuran berat jenis, pengukuran pH, pengukuran tegangan permukaan, 

pengukuran viskositas, dan penentuan jenis nanoemulsi semuanya termasuk dalam 

evaluasi fisik sediaan nanoemulsi. (Nurpermatasari & Ernoviya, 2020) 

a. Ukuran partikel 

Particle Size Analyzer merupakan alat untuk menentukan ukuran suatu 

nanopartikel yang dihasilkan. Cara kerjanya dimulai dengan 1 ml aquadest digunakan 

untuk mengencerkan 5 gram sediaan, sampel sebanyak 1 ml yang telah diencerkan 

lalu dipipet ke dalam kuvet. Kuvet kemudiaan dimasukkan pada instrumen. Ukuran 

partikel kemudian akan didapatkan dalam waktu sekitar 15 menit (Nabillah, 2022) 
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b. Pengukuran evisiensi penjerapan 

Dengan mengukur jumlah obat bebas (obat yang tidak teradsorpsi) dalam suatu 

media cair, maka dapat dihitung efisiensi penjerapan (Encapsulation Efficiency/EE). 

Menghitung banyaknya obat dalam sistem pembawa terhadap obat yang tidak berada 

dalam sistem pembawa menghasilkan efisiensi penjerapan. Obat dapat teradsorpsi 

pada permukaan polimer atau terperangkap dalam ikatan antar polimer. Efisiensi 

penjerapan dinyatakan dalam persentase (%). Ketika nilai ini dihitung, obat yang 

digunakan selama pembuatan nanopartikel untuk digunakan sebagai sistem pembawa 

ditentukan. (Savitry & Wathoni, 2018) 

Presentasi efisiensi penjerapan: 

EE(%) = 
                          

                            
 x 100 

c. Uji stabilitas 

1) Uji sentrifugasi 

Sediaan diletakkan dalam tabung sentrifugasi dan selama 5 jam disentrifugasi 

dengan kecepatan 3800 rpm. Perbandingan visual penampakan fisik sediaan sebelum 

dan sesudah percobaan dilakukan untuk mencari tanda-tanda perubahan fase atau 

perubahan lainnya (Nurpermatasari & Ernoviya, 2020). 

2) Penyimpanan pada suhu kamar 

Selama 12 minggu ediaan disimpan pada suhu kamar sebelum dilakukan 

evaluasi organoleptik (perubahan bau, dan pemisahan fasa, perubahan warna), 

pembacaan pH dan pembacaan viskositas tiap dua minggu. Pengukuran indeks 

polidispersi (PDI) dan ukuran partikel dilakukan pada minggu ke 0,6 dan 12. 

(Nurpermatasari dan Ernoviya, 2020) 
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Drug delivery system harus memenuhi dua prasyarat. Pertama, itu harus 

mengantarkan obat pada tempatnya sesuia kebutuhan tubuh, selama digunakan. 

Kedua, harus menyalurkan zat aktif obat herbal ke tempat aksi. Bentuk sediaan 

konvensional termasuk bentuk sediaan lepas lambat tidak dapat memenuhi syarat ini. 

Dalam penelitian formulasi fito, pembuatan bentuk sediaan nano untuk obat herbal 

(nanokapsul dan nanopartikel polimer, nanopartikel lipid padat. liposom, fitosom, dan 

nanopartikel emulsi, misalnya) memiliki sejumlah manfaat, yaitu menjadi lebih larut 

dan bioavailabilitas yang baik, peningkatan aktivitas farmakologis, penurunan 

toksisitas, stabilitas, peningkatan penghantaran makrofag jaringan, pengiriman 

berkelanjutan, perlindungan fisik, degradasi kimia, dan lainnya. Dengan demikian 

teknik penggunaan obat herbal berukuran nano sangat berpotensi untuk masa depan 

dengan meningkatkan aktivitas dan manyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

tanaman obat (Ajazuddin dan Saraf, 2010) 

Liposom, yang dapat terurai secara hayati dan merupakan pembawa yang non-

toxic, dapat digunakan untuk bahanbahan hidrofilik dan hidrofobik. Obat dengan 

sistem penghantaran berbasis liposom memiliki potensi untuk meningkatkan indeks 

terapi agen anti kanker, baik dengan meningkatkan konsentrasi kandungan obat 

dalam sel tumor dan/atau dengan mengurangi paparan dalam jaringan normal 

meningkatkan permeabilitas dan fenomena efek retensi. Keuntungan utama 

menggunakan liposom yaitu memiliki biokompatibilitas tinggi, preparasi yang 

mudah,fleksibilitas kimia yang memungkinkan pemuatan senyawa hidrofilik, 

senyawa amfifilik, dan lipofilik dan modulasi sederhana dari sifat farmakokinetiknya 

dengan mengubah komposisi kimia dari komponen bilayer (Ajazuddin dan Saraf, 

2010) 
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Pengiriman agen ke sistem retikuloendotelial (RES) mudah dicapai, karena 

kebanyakan liposom konvensional terperangkap oleh RES. Demikian pula sistem 

vesikular lainnya seperti nanoemulsion, etosom dan transferosom sangat bermanfaat 

dan memiliki berbagai keuntungan dalam pengiriman obat-obatan herbal (Ajazuddin 

dan Saraf, 2010). 

Fitosom juga telah diterapkan oleh banyak orang pada  ekstrak herbal sepert 

Ginkgo biloba, biji anggur, hawthorn, milk thistle, teh hijau, dan ginseng. Komponen 

flavonoid dan terpenoid dari ekstrak herbal ini cukup baik untuk langsung mengikat 

fosfatidilkolin. Fitosom dihasilkan dengan mengikat komponen individu dari ekstrak 

herbal untuk fosftaidilkolin, menghasilkan bentuk sediaan yang lebih baik diserap 

dan dengan demikian, menghasilkan hasil yang lebih baik daripada ekstrak herbal 

konvensional. Obat dapat tertanam atau larut di dalam nanopartikel dan juga dapat 

diadsorpsi atau digabungkan pada permukaan. 

Mengenkapsulasi obat dalam nanopartikel dapat meningkatkan kelarutan dan 

farmakokinetik obat, dan dalam beberapa kasus, memungkinkan pengembangan 

klinis lebih lanjut dari entitas kimia baru yang terhenti karena sifat farmakokinetik 

yang buruk. Bahan pembawa utama nanopartikel adalah polimer sintetis molekul 

biodegradable tinggi dan polimer alami. Yang pertama biasanya termasuk alkil poli-

α-sianoakrilat ester, polivinil alkohol, asam polilaktat, dan lilaktatkoglikolat, dll. 

Yang terakhir biasanya dibagi menjadi dua kelas, yaitu protein (protein nabati, gelatin 

dan albumin) polisakarida (selulosa, pati dan turunannya, kitin, alginat, kitosan, dll.) 

(Ajazuddin dan Saraf, 2010) 
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E. Fitosom 

Ikatan hidrogen antara fitokonstituen dan fosfolipid membentuk kompleks fito-

fosfolipid yang disebut dengan fitosom, yang mampu menjaga kestabilan fisik dan 

mendukung penyerapan fitokonstituen. Selain itu fitosom juga masuk kedalam 

kelompok sistem penghantaran obat (SPO) vesikular. SPO vesikular adalah 

sekelompok konsentrasi lipid yang membentuk dua lapisan (bilayer) ketika suatu 

molekul amfifilik tertentu bersentuhan dengan udara. (Mugni & Hasanah, 2018) 

Dengan mengurangi degradasi obat atau metabolisme bahan aktif pra-sistemik, 

SPO dapat digunakan dalam formulasi obat untuk mempertahankan keberadaan obat 

dalam sirkulasi sistemik dan mengontrol penghantaran obat. Dokter anak dan ahli 

geriatri dengan perubahan fungsi tubulus mungkin dapat meningkatkan kesehatan 

pasien melalui pengobatan mereka. Fitosom dapat digunakan sebagai SPO 

transdermal selain digunakan sebagai SPO oral karena kemampuannya mendukung 

jalannya obat yang mengurangi dan berpenetrasi kedalam lapisan kulit. (Mugni & 

Hasanah, 2018) 

Phytosome mengandung dua istilah, yaitu phyto dan some.  Istilah Phyto 

menggambarkan komponen bioaktif kompleks fitosom, yang berasal dari tumbuhan. 

dan lainnya adalah struktur akhir yang rumit menyerupai membran sel. 

Kompatibilitas dengan medium lipofilik dan hidrofilik telah ditunjukkan oleh 

kompleks fitosom. Dalam hal struktur kimia, mereka mirip dengan sel membran dan 

dikenal sebagai mekanisme phyto-lipid delivery. Pelarut nonpolar, yang digunakan 

untuk membuat fitosom memberikan interaksi yang tepat antara fosfolipid dan 

polifenol. Pembentukan fitosom didasarkan pada ikatan hidrogen (ikatan-H), interaksi 
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utama yang terjadi antara bagian polar fosfolipid (yaitu gugus fosfat) dan bahan 

bioaktif yang terjadi pada struktur fitosomal (Gaikwad et al., 2021) 

 Komponen flavonoid (zat polifenol) yang berikatan langsung dengan molekul 

fosfatidilkolin merupakan komponen fundamental dari teknologi fitosom. Ketika 

fosfolipid dan ekstrak tumbuhan berinteraksi dalam pelarut aprotik, fitosom tercipta. 

Komponen amfoter adalah fosfatidilkolin. Sementara bagian kolin bersifat hidrofilik, 

bagian fosfatidil bersifat lipofilik. Komponen kolin dari fosfatidilkolin berinteraksi 

dengan polifenol, dan komponen fosfatidil melapisi inti hidrofilik kolin dengan 

membentuk kombinasi badan dan ekor. Pada kepala polar fosfolipid kolin, molekul-

molekulnya bergabung melalui ikatan kimia. (Mugni & Hasanah, 2018) 

1. Keunggulan fitosom dalam menghantarkan obat  

a. Pemberian fitokonstituen topikal dan oral meningkatkan penyerapan, 

meningkatkan bioavailabilitas dan meningkatkan respons terapeutik yang optimal.  

b. Dapat mengangkut kelas obat yang berbeda, termasuk peptida dan senyawa 

protein 

c. Dapat menghantarkan dan meningkatkan absorbsi ekstrak non-lipofilik  

d. Dengan Aabsorbsi konstituen aktif yang meningkat, dosis obat menjadi rendah  

e. Sebagai molekul pembawa, fosfatidilkolin dapat menghidrasi kulit serta memiliki 

sifat hepatoprotektif  

f. Pembungkusan lebih efisien karena konstituen terkonjugasi dalam pembawa  

g. dengan adanya ikatan molekul fosfatidilkolin dengan fitokonstituen profil 

stabilitas menjadi lebih baik  

h. pembuatan fitosom memiliki komponen yang memiliki resiko toksisitas rendah 

relatif aman 
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i. Tanpa investasi teknis yang rumit, pembuatan fitosom relatif mudah  

 

    Gambar 2. Struktur fitosom (Gaikwad et al., 2021) 

2. Aplikasi Fitosom Sebagai SPO Transdermal 

Ide di balik teknologi transdermal adalah untuk secara aktif atau tidak aktif 

mengubah cara obat masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Ablasi termal laser dan 

frekuensi radio, iontoforesis dan elektroporasi listrik, microneedling mekanis, dan 

teknologi lainnya (injeksi jet dan gelombang ultra) biasanya digunakan dalam 

prosedur aktif. Sistem eutektik, produk obat, peningkat kimia, dan pengoptimalisasi 

formula yang dapat digunakan teknologi fitosom biasanya digunakan dalam teknik 

pasif (Mugni & Hasanah, 2018). 

 Kelebihan dari rute transdermal yaitu (Mugni & Hasanah, 2018): 

a. Untuk pasien yang tidak dapat mentoleransi sediaan per oral dapat digunakan 

sebagai rute alternatif  

b. Melepaskan obat dalam jumlah yang tetap dari waktu ke waktu untuk mencegah 

kenaikan atau penurunan dosis secara tiba-tiba. 

c. Tidak mengalami metabolisme lintas pertama hati 
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d. Dengan menghindari masalah tertentu seperti iritasi lambung, penyerapan yang 

buruk, dan interaksi dengan makanan atau obat lain,  dapat meningkatkan 

kemanjuran terapeutik. 

e. meningkatkan kepatuhan dan menurunkan variabilitas intra dan antar pasien 

karena regimen yang sederhana. 

f. Dibandingkan sediaan parenteral relatif tidak menyakitkan dan dapat diberikan 

secara sendiri dan bersifat non-invasif  

Studi yang dilakukan Das dan Kalita (2014) misalnya, menunjukkan bahwa 

formulasi sediaan transdermal yang mengandung fitosom menghasilkan sediaan 

dengan tingkat kelarutan dan permeabilitas yang lebih baik dibandingkan sediaan 

tanpa fitosom, hal ini menunjukkan keunggulan penggunaan fitosom sebagai sistem 

penghantaran obat transdermal (Mugni & Hasanah, 2018) 

3. Formulasi fitosom 

a. Metode evaporasi solven 

Hal ini dicapai dengan menggabungkan fitokonstituen dan fosfatidilkolin dalam 

pelarut yang sesuai, merefluks campuran selama beberapa jam, dan kemudian 

menguapkan produk refluks yang dihasilkan dalam vakum. (Mugni & Hasanah, 

2018) 

b. Metode Salting-out 

Hal ini dilakukan dengan menggabungkan fosfatidilkolin dengan fitokonstituen 

dalam pelarut aprotik, seperti dioksan atau aseton, kemudian mengaduk campuran 

semalaman untuk menghasilkan kompleks yang mengendap. (Mugni & Hasanah, 

2018) 

c. Metode Liofilisasi 
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Hal ini dilakukan dengan melarutkan fitokonstituen dan fosfolipid dalam berbagai 

pelarut, menambahkan larutan yang mengandung fitokonstituen ke dalam larutan 

yang mengandung fosfolipid, dan diaduk hingga terbentuk kompleks (Mugni & 

Hasanah, 2018) 

F. Viscolam 

Viscolam® merupakan salah satu emulgator siap pakai untuk emulsi kosmetik 

yang mengandung sodium polyacryloyldimethyl taurate, hydrogenated polydecene, 

dan Trideceth-10. Selain sebagai emulgator viscolam juga mempunyai fungsi sebagai 

agen penambah viskositas yang efisien untuk sistem krim O/W. Pemerian viscolam 

berupa emulsi kental, tidak berbau sampai sedikit alifatik dengan pH 6,0‐8,0. 

Viscolam® memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu merupakan emulgator 

yang aman digunakan, tidak diawetkan dan bebas dari akrilamida, mempunyai 

stabilitas yang baik dalam climatic chamber maupun pada penyimpanan di suhu 

kamar serta pH yang mirip pH kulit manusia (Nurdianti, 2015) 

Viscolam® sangat serbaguna sebagai pengental ataupun penstabil polimer. 

memungkinkan untuk mengemulsi dan menstabilkan beberapa jenis fase minyak 

dalam berbagai pH (pH 3,0 - 11), terlepas dari sifat kimiawi dan polaritas sistem 

minyak yang digunakan. Selain krim Viscolam juga dapat digunkan pada losion, 

maupun tabir surya. Viscolam bisa mengentalkan fase produk berbasis lemak yang 

akan menstabilkan jumlah fase lemak yang tinggi dan memiliki kompatibilitas yang 

sangat tinggi dengan silikon dan  DHA, yang membuatnya ideal untuk formulasi 

produk Self-taning. Ini juga dapat digunakan untuk menstabilkan dan sebagai 

alternatif filter UV anorganik, seperti Titanium Dioksida dalam emulsi tabir surya 

(Lamberti, 2011). Menurut (Cosmetic Ingredient Review, 2014), konsentrasi 
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maksimal dari penggunaan Viscolam yaitu 0,015%-3% unntuk produk kosmetik 

tanpa bilas. 

Viscolam dapat ditambahkan pada setiap langkah proses formulasi, baik dalam 

proses panas maupun dingin. Apabila digunakan untuk mempercepat pengentalan 

disarankan untuk menggunakan "air & minyak dispersion”  dengan cara disiapkan 

premix dari fase air dan minyak, lalu tambahkan Viscolam sambil diaduk (Lamberti, 

2021) 

G. Tinjauan Islam tentang Pemanfaatan Tumbuhan 

Semua yang diciptakan Allah swt dan tersebar ke seluruh penjuru bumi 

pastinya mempunyai tujuan. salah satunya sebagai komponen obat.  Dalam dunia 

kesehatan khususnya farmasi banyak mengkaji mengenai tumbuhan yang dapat 

menghasilkan obat atau obat tradisional yang mempunyai zat berkhasiat yang 

bermanfaat bagi kesehatan juga kecantikan secara ilmiah, seperti yang tercantum 

dalam QS. Al-Syu‟ara/26: 7 

                      

Terjemahnya: 

”Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami 

tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” 

(Kementrian Agama RI, 2020) 

Kata )إلى( pada awal ayat mengandung istilah makna batas akhir. tujuannya 

adalah memperluas arah pandangan hingga batas akhir. Oleh karena itu, ayat ini 

mengajak manusia untuk memfokuskan pandangan sejauh batas kemampuan 

memandang sampai mencangkup seantero bumi, dengan beragam bentang alam, flora 

dan banyaknya keajaiban yang terdapat pada tumbuh-tumbuhannya (Shihab, 2011). 
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 Kata (زوج) zauj berarti pasangan. Yang dimaksud pasangan dalam ayat ini 

yaitu pasangan tumbuh-tumbuhan karena tumbuhan tumbuh di celah-celah tanah di 

permukaan bumi. Dengan demikian, menurut ayat ini tumbuh-tumbuhan pun 

memiliki pasangan-pasangan agar dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuhan tertentu 

memiliki putik dan benang sari yang membantu mereka bersatu dengan pasangannya 

dan menghilangkan kebutuhan akan pasangan selama penyerbukan. Pada intinya, 

setiap tumbuhan memiliki pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja bagi siapa 

yang ingin menggunakan matanya. Karena itu, ayat di atas memulai dengan 

pernyataan apakah mereka tidak melihat,  sebuah pertanyaan yang menimbulkan 

keheranan terhadap mereka yang tidak menggunakan matanya untuk melihat bukti 

yang sangat jelas (Shihab, 2011). 

 Kata (كريم) karim antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu 

yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik paling tidak 

adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2011) 

 Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan tumbuhan yang baik adalah 

tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, khususnya yang mempunyai nilai 

pengobatan. Berbagai jenis tumbuhan ini adalah anugerah dari Allah swt yang patut 

untuk diteliti dan dimanfaatkan karena dapat mengobati berbagai macam penyakit, 

sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali-„Imran/3: 190-191: 
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) 

orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 

(seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan 

sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.” 

(Kementrian Agama RI, 2020) 

 Kata (الألباب) al-albâb adalah bentuk jamak dari (لة) lubb yaitu saripati sesuatu. 

Kacang, misalnya memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi kacang dinamai lubb. Ulul 

Albȃb adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi 

oleh “kulit”, yakni kabut ide, yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. 

Dengan merenungkan fenomena alam raya sesorang akan dapat sampai pada bukti 

yang sangat nyata keesaan dan kekuasaan Allah swt. Mereka adalah individu, baik 

pria maupun wanita, yang dalam seluruh situasi dan kondisi baik saat bekerja atau 

istirahat terus-menerus mengingat Allah baik dengan ucapan dan atau hati (Shihab, 

2002). 

Ayat di atas menekankan zikir diatas pikir karena dengan zikir dapat 

menenangkan hati dengan mengingat Allah dan menyebut-nyebut nama dan 

keagungan-Nya, dan pikiran akan menjadi cerah dengan hati yang tenang, bahkan 

siap untuk memperoleh limpahan ilham dan bimbingan ilahi (Shihab, 2002). 

Tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia bahwa ia adalah sebagai 

natijah dan kesimpulan upaya zikir dan pikir. Dapat juga dimengerti bahwa mereka 

berzikir dan berpikir itu sambil membayangkan dalam benak mereka bahwa Allah 

tidak menciptakan alam raya dengan sia-sia (Shihab, 2002). 
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Didahulukannya kata (سبخانك) subhȃnaka yang artinya adalah Mahasuci 

engkau atas permohonan terpelihara dari siksa neraka adalah mengajarkan 

bagaimana seharusnya berdoa, yaitu dengan mendahulukan penyucian Allah dari 

segala kekurangan, dengan memuji-Nya, yang tidak lain tercermin pada permohonan 

untuk dihindarkan dari siksa neraka (Shihab, 2002). 

Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, diberikan mata 

untuk melihat dan akal agar dapat berpikir dan menganalisa apa yang ada di 

sekitarnya, serta memilah mana yang baik dan buruk dan selalu mengkaji dan 

menelaah setiap kegunaan dari apa yang diciptakan Allah.  

Untuk mengetahui manfaat dan kegunaan dari ciptaan Allah khususnya 

tumbuhan ilmu pengetahuan diperlukan dalam meneliti khasiat dari suatu tumbuhan. 

Oleh karena itu, agar pengobatannya efektif dalam mempercepat kesembuhan, Allah 

swt menghendaki agar diteliti secara menyeluruh oleh para ahli. Sebagaimana dalam 

firman Allah swt dalam QS. asy Syu‟ara/26: 80  

           

Terjemahnya: 

“Dan apabila aku tertimpa sakit, maka Dialah yang menyembuhkan diriku” 

(Kementrian Agama RI, 2020) 

 wa idza maridhtu/ dan apabila aku sakit berbeda dengan kalimat (وإذ مرضت)

lainnya. Perbedaan pertama terletak pada kata idza/apabila dan mengandung arti 

besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya apa yang dibicarakan, dalam 

hal ini adalah sakit. Ini menyiaratkan bahwa sakit fisik atau mental, berat atau ringan, 

merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. 

Perbedaan kedua adalah kalimatnya yang menyatakan “Apabila aku sakit” bukan 
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“Apabila Allah menjadikan aku sakit”. meski demikian, dalam penyembuhan seperti 

juga dalam pemberian hidayah, makan dan minum, secara tegas Allah swt 

menyatakan bahwa yang melakukannya adalah Dia, tuhan semesta alam itu (Shihab, 

2002) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Al-Qur‟an akan menjadi jelas bagi orang-

orang yang hendak memperdalam ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dan seseorang 

tidak bisa memahami Al-Qur‟an jika tidak mempunyai ilmu mengenai tata bahasa 

Arab, dan orang tidak akan bisa memahami apa yang dimaksud oleh ayat tersebut 

tanpa mengerti ilmu kesehatan dengan baik (Pasya, 2004) 

Hal ini merupakan landasan bagi peneliti untuk mencoba menerapkan ilmu 

yang didapatnya. Beranjak dari penelitian yang dilakukan yang bernilai manfaat bagi 

diri sendiri dan masyarakat untuk pengembangan teknologi farmasi. 

Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan juga obatnya, 

sebagaimana dikutip dalam hadis tentang pengobatan, hadis Shahih al-Bukhari hadis 

5246 yang berbunyi bahwa: 

                                                                                                                                  

                                                                             
                                    

                                                                                          

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammadbin Al Mutsanna telah 

menceritakan kepada kami ‘Umar bin Sa’id bin Abu Husain dia berkata; telah 

menceritakan kepadaku ‘Atha`bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radiallahu 

„anhu dari Nabi SAW beliau bersabda: “Allah tidak akan menurunka penyakit 

melainkan menurunkan obatnya juga.” (HR. al-Bukhari, hadis no.5246) 
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Setiap penyakit ada obatnya, maka dari itu obat harus terus dan dikaji dengan 

segala kemampuan yang diberikan Allah kepada hambanya. Sebagaimana Islam yang 

menjunjung tinggi bentuk pengobatan dengan didasari oleh eksperimen ilmiah dan 

ilmu pengetahuan, penelitian perlu dilakukan dengan serius dan dilaporkan 

berdasarkan temuan yang mencerminkan pemahaman yang akurat.
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis penelitian eksperimantal laboratorium berupa pengaruh 

variasi konsentrasi emulgator viscolam® terhadap krim fitosom ekstrak daun laruna 

(Chromolaena odorata L.) 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Dimulai pada bulan Februari 2023 dan berlangsung hingga Juni 2023, penelitian 

dilakukan di Laboratorium Farmasi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan pendekatan berupa eksperimen laboratorium. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Sumber data utama diperoleh dari observasi langsung pada setiap tahap proses 

yang dilakukan. 

1. Alat dan Bahan 

a. Alat 

Alat-alat yang digunakan yaitu alat–alat gelas (Pyrex), inkubator, kaca objek, 

konduktometer, kulkas, lampu UV, lemari pengering, neraca analitik (Acculab®), 

oven, pH meter, pipa kapiler, rotary evaporator, spektrofotometer UV-Vis, vial dan 

viskometer. 
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b. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan yaitu bahan pembuatan krim (α-tokoferol, aquadest, 

asam stearat, DMDM hydantoin, fenoksietanol, fitosom, gliserin, parafin cair, 

pengaroma, propilen glikol, setil alkohol, dan Viscolam®), DPPH, dragendroff, 

ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.), etanol 70%, etanol 96%, etil asetat, 

FeC  , Folin-Ciocalteau, fosfatidilkolin, metanol, metilen blue, natrium karbonat, n-

heksan, plat KLT silica gel G    , sitroborat. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Penyiapan sampel 

Daun laruna (Chromolaena odorata L.) didapatkan dari sekitar kampus II 

UIN Alauddin Makassar. Pemetikan dilakukan secara manual untuk mendapatkan 

sampel. Daun yang dipetik sehat dan bebas jamur. Daun kemudian dibersihkan dari 

kotoran dan diangin-anginkan ditempat yang tidak terkena sinar matahari hingga 

kering. Kemudian sampel kering siap diekstraksi. 

b. Ekstraksi sampel 

Sebanyak 100 gram sampel daun laruna (Chromolaena odorata L.) segar 

dihaluskan dan dimaserasi selama 3x24 jam dengan etanol 70%, hingga didapatkan 

filtrat yang bersih. Untuk menghasilkan ekstrak etanol, larutan ekstrak disaring dan 

diuapkan menggunakan rotary evaporator. Teknik maserasi dipilih karena merupakan 

metode yang paling efisien dan efektif dalam mengekstrak komponen kimia dari daun 

tanpa merusak komposisi kimia alami daun. 
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c. Uji identifikasi  secara KLT 

Langkah pertama pada pengujian adalah mengaktifkan plat silika gel G     

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) selama 10 menit pada suhu 105°C. Dibuat dan 

dimasukkan cairan pengelusi dengan perbandingan eluen etil asetat:metanol (5:1) 

dalam chamber. Setelah dipotong memanjang, kertas saring dimasukkan ke dalam 

chamber hingga keluar, kemudian chamber ditutup rapat. Apabila cairan sudah 

mencapai bagian atas kertas saring, maka cairan tersebut dikatakan jenuh. 

Selanjutnya digunakan pipa kapiler secara tegak lurus untuk menotolkan ekstrak 

etanol daun laruna pada batas bawah plat KLT. Plat tersebut setelah ditotol dengan 

ekstrak sampel kemudian ditempatkan ke dalam chamber yang sudah  dijenuhkan. 

Lempeng diletakkan pada posisi berdiri dan sedikit miring. Ditutup chamber 

kemudian plat KLT dibiarkan terelusi ke bagian atas plat. Lempeng yang sudah 

terelusi dikeluarkan dan dibiarkan kering. Diamati noda plat yang terbentuk dengan 

panjang gelombang 254nm dan 366 nm dibawah  sinar UV (Indah Lestari et al., 

2021) 

Pelat KLT disemprot dengan pereaksi yang berbeda untuk mengidentifikasi 

komponennya, pereaksi yang digunakan yaitu FeC  , sitroborat, dan dragendorff yang 

kemudian dilihat kembali di bawah sinar UV. (Indah Lestari et al., 2021). 

d. Uji kadar total fenolik 

1) Pembuatan 500 ppm larutan standar asam galat  

Dalam labu tentukur dimasukkan 5mg asam galat kemudian dengan metanol 

dibuat volume 10mL. Dibuat deret konsentrasi 20, 30, 50, 75, 100 dan 125 ppm 

dengan volume 1 ml dari larutan asam galat 500 ppm 
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2) Pembuatan 500 ppm larutan stok sampel  

Pada labu tentukur dimasukkan 10mg sampel, kemudian dengan metanol 

dicukupkan volumenya hingga 20 mL. 

3) Pembuatan kurva asam galat 

Dicampurkan 4 mL natrium karbonat 1M, 5 mL folin-ciocalteu 10% dan 0,5mL 

asam galat, inkubasi selama 15-30 menit. Ukur absorban pada panjang gelombang 

765nm. 

4) Pengukuran sampel 

Sebanyak 5mL natrium karbonat  1M dan 5 mL folin-ciocalteu ditambahkan pada 

0,5 mL sampel, selama 15 menit diinkubasi dan lalu pada panjang gelombang 765 nm 

diukur absorbannya. 

5) Blanko 

Sebanyak 0,5mL metanol ditambahkan dengan 5mL natrium karbonat 1M dan 

folin-ciocalteu sebanyak 5mL, lalu diinkubasi selama 15 menit 

Dengan memanfaatkan kurva kalibrasi persamaan regresi linier asam galat, total 

fenolat dapat ditentukan. Rumus untuk dapat menentukan kandungan total fenolat 

adalah sebagai berikut:  

Total fenolat = 
     

 
 

Ket: 

C = Konsentrasi asam galat (nilai x) (µg/mL) 

V = Volume ekstrak (L) 

M = Massa sampel (g) 
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e. Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH 

1) Pembuatan larutan DPPH 

Sebanyak 7,9mg DPPH ditimbang kemudian dilarutkan dan dicukupkan 

volumenya hingga 50ml dengan etanol absolut. 

2) Pembuatan larutan sampel 

Ditimbang ekstrak daun laruna (C. odorata L.) 25mg lalu dilarutkan dan 

dicukupkan volume hingga 25 ml dengan etanol absolut, sehingga larutan stok 

dengan konsentrasi 1000 g/mL diperoleh. 

3) Pembuatan kurva baku 

Larutan DPPH diencerkan dengan etanol absolut untuk menghasilkan konsentrasi 

larutan  4, 8, 16 dan 32 g/mL. Dengan mengukur serapan larutan DPPH tersebut, 

dapat diketahui panjang gelombang maksimum DPPH dalam etanol absolut 

kemudian pada panjang gelombang maksimum 517 nm diukur serapan setiap 

konsentrasi yang berbeda dari larutan DPPH. 

4) Pembuatan larutan kuarsetin (kontrol positif) 

Diambil secukupnya kuarsetin dimasukkan dalam vial kemudian dilarutkan 

sedikit demi sedikit dengan etanol p.a sampai kuarsetin larut. Kemudian vial dilapisi 

dengan alumunium foil dan disimpan pada tempat yang remang-remang dan bebas 

cahaya. 

5) Pengukuran kativitas antioksidan ekstrak daun laruna 

Dipipet masing-masing larutan uji sebanyak 25µl, 50µl, 100µl, 200µl, dan 400µl 

dari larutan stok yang telah disiapkan kedalam labu tentukur, kemudian ditambahkan 

masing-masing 900µL DPPH 0,4mM dan dicukupkan dengan etanol 100% hingga 
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5mL. Spektrofotometer digunakan untuk mengukur serapan pada panjang gelombang 

maksimum setelah campuran diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar dan 

tempat gelap. Blanko larutan DPPH 0,4mM dipipet sebanyak 900µL dan masukkan 

kedalam labu tentukur dan etanol 100% ditambahkan hingga 5mL kemudian 

diinkubasi ditempat gelap dan pada suhu kamar dan selama 30 menit. Pengujian ini 

dilakukan triplo dan dicatat absorban rata-rata masing-masing sampel. Ukuran 

aktivitas antioksidan adalah proporsi pengikatan radikal bebas yang dihiyung dengan 

rumus : 

% Inhibisi = 
                

        
       

Kemudian, digambarkan kurva dan persamaan garis linearnya ditentukan. Kemudian 

dicari nilai     , dimana Y = 50  

f. Pembuatan fitosom 

Fitosom dibuat menggunakan perbandingan fosfatidilkolin dengan ekstrak 

daun laruna sebesar 0,25:1. Dalam wadah tertutup, fosfatidilkolin dilarutkan dalam 50 

ml aseton. Kemudian ditambahkan ekstrak daun laruna dalam fase lipid, 

dihomogenisasi dengan pengaduk magnet selama 15 menit dengan kecepatan 750 

rpm sampai terbentuk lapisan koloid. Setelah disimpan semalaman di lemari es, 

suspensi vesikel fitosom menjalani dua kali sentrifugasi selama 60 menit pada 6000 

rpm. (Tahir, 2016) 

g. Uji evaluasi fitosom 

Fitosom dievaluasi dengan menggunakan efisiensi penjerapan. Sampel 

fitosom terlebih dulu desentrifugator selama 30 menit pada kecepatan 3500 rpm lalu 

supranatan yang didapatkan dipipet sebanyak 0,05 mL dan ditambahkan reagen 
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Folin-Ciocalteu sebanyak 0,4 mL dan 2mL        7,5%, kemudian volume 

dicukupkan dengan aquadest hingga volume keseluruhan 5 mL. Setelah dicampur 

merata dan diinkubasi 30 menit, diperiksa menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

menggunakan panjang gelombang 706 nm. Efisiensi penjerapan dihitung berdasarkan 

persamaan berikut: 

%EE = (
     

  
)         

Keterangan: 

TD = Jumlah senyawa fenolik dalam formula 

FD = Jumlah senyawa fenolik yang tidak terjerap  

h. Pembuatan sediaan krim 

1) Komposisi 

Tabel 1. Komposisi formula 

No Nama Bahan 
Konsentrasi (%) 

B1 B2 B3 F1 F2 F3 

1 Ekstrak daun 

laruna 

0 0 0 0,00573 0,00573 0,00573 

2 Parafin cair 10 10 10 10 10 10 

3 Setil alkohol 3 3 3 3 3 3 

4 Asam stearat 3 3 3 3 3 3 

5 α-tokoferol 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

6 Gliserin 10 10 10 10 10 10 

7 Fenoksietanol 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

8 DMDM 

hydantoin 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

9 Viscolam® 0,015 1,51 3 0,015 1,51 3 

10 Propilen glikol 10 10 10 10 10 10 

11 Pengaroma 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

12 Akuadest Ad 100 100 100 100 100 100 

2) Cara Kerja 

Bahan-ahan ditimbang sesuai perhitungan pada tabel. Parafin cair, setil alkohol,  

asam stearat dan fenoksietanol dilebur pada suhu 70°C diatas penangas air (fase 
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minyak). Gliserin, aquadest, DMDM hydantoin dan propilen glikol juga dipanaskan 

pada suhu 70°C (fase air). 

Emulsi yang stabil diformulasikan dengan menambahkan fasa minyak kedalam 

fasa air, dilanjutkan dengan pengemulsi viskolam, kemudian diaduk campuran pada 

kecepatan 4000 rpm menggunakan pengaduk elektrik. Ekstrak etanol daun laruna 

(Chromolaena odorata L.) dihaluskan dalam lumpang dan tambahkan sedikit demi 

sedikit dasar krim, dan aduk hingga merata, kemudian dituangkan ke wadah yang 

berisi sisa basis dan diaduk sekali lagi hingga homogen. Setelah krim agak hangat, 

tambahkan tokoferol dan pengaroma, lalu aduk hingga rata. Krim yang telah jadi 

kemudian disimpan di tempat sejuk dengan wadah yang ditutup rapat. 

i. Evaluasi tipe emulsi 

1) Metode Dispersi Zat Warna 

Dilakukan dengan meneteskan beberapa tetes larutan metilen biru ke dalam krim 

yang sebelumnya sudah dimasukkan kedalam vial. Jika warna biru merata di seluruh 

emulsi, maka itu adalah emulsi (M/A) atau minyak dalam air, namun bila tidak 

merata maka disebut emulsi air dalam minyak (A/M) (Tahir, 2017) 

2) Metode pengenceran 

Krim yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam botol vial dan kemudian 

diencerkan dengan aquadest. Jika emulsi dapat diencerkan, maka emulsi tersebut 

merupakan emulsi tipe minyak dalam air (M/A) (Tahir, 2017) 

3) Metode konduktivitas 

Konduktometer dipasang pada sampel krim yang sudah disiapkan. Gagasan di 

balik pengujian ini adalah bahwa minyak tidak mampu untuk menghantarkan listrik, 

sedangkan air mampu menghantarkan listrik. Dikatakan emulsi (M/A) atau minyak 
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dalam air jika jarum bergerak dan bila alat tidak menghantarkan listrik atau jarumnya 

tidak bergerak emulsi termasuk kedalam jenis air dalam minyak (A/M) (Tahir, 2017) 

j. Uji stabilitas fisik krim 

1) Uji organoleptis 

Dilakukan uji organoleptis dengan melihat bau, warna dan konsistensi sediaan 

secara makroskopik (Roosevelt, 2019). Krim yang baru dibuat dan sudah dilakukan 

penyimpanan dipercepat kemudian dilakukan observasi. Krim yang stabil harus 

memiliki warna dan bau yang sama (Mardikasari, 2020). 

2) Uji homogenitas 

Krim ditutup di antara dua objek glass, dan di bawah cahaya, ada atau 

tidaknya partikel kasar diperiksa (Roosevelt, 2019). 

3) Uji pH 

pH meter sudah dikalibrasi terlebih dahulu dengan larutan buffer pH 7 dan pH 

4 sebelum digunakan untuk mengukur pH krim. Kemudian dicelupkan alat elektroda 

pH meter ke dalam krim, pH yang ditunjukkan dicatat (Mardikasari, 2020) 

4) Uji daya sebar 

 Anak timbangan dan objek glass dan digunakan untuk uji daya sebar. 

Diameter sebaran diukur setelah sampel seberat 0,5 gram diletakkan diatas objek 

glass dan diberi pemberat 200 gram dengan menggunakan anak timbangan. 5-7cm 

merupakan nilai daya sebar krim yang baik (Roosevelt, 2019) 

5) Uji viskositas 

 Viskometer Brookfield digunakan untuk menguji  viskositas krim, yaitu 

dengan memasang  spindel pada alat No.3 untuk krim B1 dan F1 dan spindel No.5 

untuk krim B2, B3, F2 dan F3 krim.  Krim dimasukkan kedalam gelas kimia 
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kemudian spindel dicelupkan ke dalam tanpa menyentuh gelas kimia dan kecepatan 

diatur pada 30 rpm. Setiap kali pengukuran dibaca skalanya (Noviardi, 2019) 

6) Uji daya lekat krim 

Pengujian dilakukan dengan stopwatch, dua objek glass, anak timbangan 

gram. Caranya dengan meletakkan di atas objek glass krim secukupnya dan ditutup 

dengan objek glass lainnya, kemudian selama 5 menit ditekan dengan beban 0,5 kg 

diatasnya, kemudian ditambahkan beban 20 gram kemudian dihitung berapa lama 

waktu yang diperlukan agar kedua benda tersebut terpisah. 2-300 detik adalah nilai 

daya lekat yang baik (Roosevelt, 2019). 

7) Uji penyimpanan dipercepat 

Krim disimpan dengan suhu 4°C selama 24 jam dan kemudian 24 jam pada suhu 

40°C. Dilakukan enam siklus pengujian, dengan setiap siklus  perubahan fisik pada 

krim diamati, termasuk pH, organoleptik, daya lekat, homogenitas, ,daya sebar, dan 

identifikasi jenis emulsi. (Lumentut, 2020) 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstrak Daun Laruna 

Tabel 2. Hasil ekstraksi daun laruna (Chromolaena odorata L.) 

Sampel Berat Sampel Pelarut Berat Ekstrak %Rendemen 

Daun laruna 300 g Etanol 70% 58,163 g 19% 

2. Uji KLT 

Tabel 3. Hasil uji KLT 

No Metabolit 

sekunder 

Pereaksi Hasil 

1 Flavonoid Sitroborat (+) 

2 Fenolik FeC   (+) 

Keterangan: (+) Terdeteksi 

3. Uji kadar fenolik total 

Tabel 3. Hasil absorbansi asam galat dan total polifenol 

a. Hasil absorbansi asam galat 

b. Hasil absorbansi kadar total polifenol sampel 

4. Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH 

Tabel 4. Hasil      ekstrak daun laruna dan kuarsetin 

a. Hasil  perhitungan      dari ekstrak daun laruna (C. odorata L.) 

Konsentrasi 

(ppm) 

Absorbansi % Inhibisi Persamaan garis 

linear 
     (ppm) 

Konsentrasi 

(ppm) 

Absorbansi Rata-rata Persamaan garis linear 

A1 A2 A3   

20 0,128 0,191 0,135 0.151  

 

y = 0,0092x – 0,0253 
30 0,226 0,291 0,290 0.269 

50 0,400 0,476 0,502 0.459 

75 0,667 0,669 0,528 0.621 

100 0,923 0,939 0,806 0.889 

125 1,111 1,239 1,105 1.151 

Sampel Absorbansi Rata-rata Total polifenol 

(mg) A1 A2 A3 

Daun laruna 0,255 0,259 0,257 0,257 6,365  
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Blanko 0,947 -  

y = 0.0796x + 

45.437 

R² = 0.9948 

 

57.324 

μg/mL 
25 0,506  46,568  

50 0,471 50,263 

100 0,447 52,798 

200 0,356 62,407 

400 0,219 76,874 

b. Hasil perhitungan      kuarsetin 

Konsentrasi 

(ppm) 

Absorbansi % Inhibisi Persamaan garis 

linear 
     (ppm) 

Blanko 0,947 -  

y = 2.3812x + 

32.809 

R² = 0.9963 

 

7,22 μg/mL. 2 0,586 38,120 

4 0,550 41,921 

6 0,506 46,568 

8 0,455 51,953 

10 0,408 56,916 

5. Uji fitosom 

Tabel 5. Hasil efisiensi penjerapan 

a. Efisiensi penjerapan 

Perbandingan ekstrak : 

fosfatidilkolin 

Absorbansi sampel Efisiensi penjerapan (%) 

 

1 : 0,25 

0,631  

98,962 0,600 

2,206 

Rata-rata 1,146 

6. Evaluasi stabilitas fisik sediaan krim 

Tabel 6. Hasil evaluasi krim 

a) Pengamatan organoleptik 

Formula 

krim 

Pengamatan 

Sebelum Setelah 

Warna Bau Konsistensi Warna Bau Konsistensi 

B1 Putih 

tulang 

 

 

Aroma 

Mawar 

lemah 

Krim Putih 

bening 

Aroma 

Mawar 

lemah 

Tidak stabil 

B2 Putih  

tulang 

Aroma 

Mawar 

lemah 

Krim Putih 

tulang 

Aroma 

Mawar 

lemah 

Krim 

B3 Putih Aroma Krim Putih Aroma Krim 
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tulang Mawar 

lemah 

tulang Mawar 

lemah 

F1 Putih 

tulang 

Aroma 

Mawar 

lemah 

Krim Putih 

bening 

Aroma 

Mawar 

lemah 

Tidak stabil 

F2 Putih 

tulang 

Aroma 

Mawar 

lemah 

Krim Putih 

tulang 

Aroma 

Mawar 

lemah 

Krim 

F3 Putih 

tulang 

Aroma 

Mawar 

lemah 

Krim Putih 

tulang 

Aroma 

Mawar 

lemah 

Krim 

b) Evaluasi tipe emulsi 

1) Uji Pengenceran 

Formula krim Uji Pengenceran 

Sebelum  Setelah  

B1 M/A A/M 

B2 M/A M/A 

B3 M/A M/A 

F1 M/A A/M 

F2 M/A M/A 

F3 M/A M/A 

Keterangan: M/A=Tipe minyak dalam air, A/M=Tipe air dalam minyak 

2) Uji Dispersi zat warna 

Formula krim Uji Dispersi zat warna 

Sebelum Setelah 

B1 M/A A/M 

B2 M/A M/A 

B3 M/A M/A 

F1 M/A A/M 

F2 M/A M/A 

F3 M/A M/A 

Keterangan: M/A=Tipe minyak dalam air, A/M=Tipe air dalam minyak 

3) Uji konduktivitas 

Formula krim Uji Konduktivitas 

Sebelum Setelah 

B1 M/A A/M 

B2 M/A M/A 

B3 M/A M/A 
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F1 M/A A/M 

F2 M/A M/A 

F3 M/A M/A 

Keterangan: M/A=Tipe minyak dalam air, A/M=Tipe air dalam minyak 

c) Pengamatan homogenitas 

Formula krim Pengamatan Homogenitas 

Sebelum Setelah 

B1 Homogen Tidak homogen 

B2 Homogen Homogen 

B3 Homogen Homogen 

F1 Homogen Tidak homogen 

F2 Homogen Homogen 

F3 Homogen Homogen 

d) Pengamatan pH sediaan krim 

Formula krim Pengamatan pH 

Sebelum Setelah 

B1 5,36 6,13 

B2 4,14 4,27 

B3 3,25 3,62 

F1 4,91 5,48 

F2 4,01 4,25 

F3 3,39 3,65 

e) Uji daya sebar krim 

 

Formula krim 

Beban 

(g) 

Daya Sebar 

Sebelum Setelah 

Sebaran (cm) Sebaran (cm) 

B1 200 6,4 4,2 

B2 200 5,2 5,0 

B3 200 4,4 4,4 

F1 200 6,4 5,7 

F2 200 5,1 5,3 

F3 200 4,3 4,3 

f) Uji viskositas krim 

Formula krim Viskositas (cP) 

Sebelum Setelah 

B1 1.527 734 

B2 12.320 7.620 
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B3 26.570 11.600 

F1 2.770 2.563 

F2 16.260 14.420 

F3 24.170 11.240 

g) Uji daya lekat krim 

Formula krim Daya lekat (detik) 

Sebelum Setelah 

B1 13,67 3,00 

B2 13,67 15,66 

B3 43,67 21,66 

F1 3,67 3,66 

F2 24,67 13,33 

F3 49,33 30,33 

B. Pembahasan 

Daun tanaman laruna (C. odorata L.) mengandung sejumlah zat penting antara 

lain tanin, flavonoid, fenol, steroid, dan saponin. Efek antioksidan juga terdapat pada 

ekstrak kasar daun Chromolaena odorata L. Efek ini disebabkan karena konsentrasi 

flavonoid yang tinggi. Dalam bidang fitokosmetik, seperti pada kulit Antioksidan 

memiliki senyawa yang dapat, memulihkan homeostatis kulit menonaktifkan ROS, 

dan menghindari penuaan dini serta eritema pada kulit. Ekstrak tumbuhan tidak hanya 

harus memiliki bioavailabilitas yang kuat tetapi juga stabilitas fisik yang baik agar 

dapat diformulasikan menjadi suatu sediaan, khususnya krim, Karena itulah 

dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbedaan konsentrasi 

pengemulsi Viscolam® dapat mempengaruhi stabilitas krim fitosom ekstrak daun 

Laruna (Chromolaena odorata L.). 

Pada penelitian ini ekstraksi daun laruna (C. odorata L.) dilakukan dengan 

metode maserasi kemudian dilakukan uji identifikasi golongan dan uji antioksidan 

pada sampel. sampel yang telah diuji kemudian dibuat menjadi fitosom dan diuji 

evaluasinya meliputi efisiensi penjerapan dan ukuran partikelnya. Fitosom kemudian 
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diformulasikan kedalam sediaan krim yang selanjutnya dilakukan evaluasi krim 

meliputi uji tipe krim dan evaluasi fisik krim. 

Daun laruna (C. odorata L.) diekstraksi menggunakan proses yang disebut 

maserasi, yaitu dengan merendam daun yang sudah dihaluskan dalam etanol 70% 

3x24 jam berturut-turut untuk mengeluarkan bahan aktifnya. Karena metode ekstraksi 

maserasi adalah metode ekstraksi tanpa menggunakan panas, maka dapat digunakan 

untuk mengekstrak senyawa seperti flavonoid yang tidak tahan panas (Ekayani et al., 

2021). Bahan tanaman direndam dalam bejana berisi pelarut melalui proses maserasi, 

kemudian dibiarkan pada suhu kamar sambil diaduk terus-menerus. Untuk 

melepaskan zat fitokimia terlarut, dinding sel tumbuhan dilunakkan melauli proses 

ini. Prosedur maserasi dengan pelarut etanol 70% menghasilkan rendemen sebesar 

23,2644% dengan 300 gram simplisia daun laruna. Ketika ekstrak disimpan, ekstrak 

dilindungi dari paparan sinar matahari dengan ditempatkan dalam vial dan disimpan 

dalam lemari yang gelap.  

Ekstrak yang didapatkan kemudian di uji KLT, uji KLT dilakukan secara 

kualitatif untuk melakukan verifikasi suatu senyawa dalam ekstrak daun laruna. 

Verifikasi dapat digunakan untuk mengetahui apakah ekstrak daun laruna berbahan 

dasar etanol 70% yang digunakan dalam penelitian mengandung komponen yang 

sama dengan yang diinginkan. Fase diam yang digunakan yaitu silica gel G    . 

Kehadiran gugus kromofor pada noda menyebabkan pelat silika gel G     dapat 

menunjukkan fluoresensi pada panjang gelombang 254 nm. gugus yang dapat 

menghasilkan warna disebut gugus kromofor. Gugus kromofor memperlihatkan noda 

gelap diabwah panjang gelombang 254 nm, dan pada panjang gelombang 366 nm 

menghasilkan bercak fluoresen (memancarkan cahaya) (Husna, fikamilia, 2020), 
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Untuk memaksimalkan daya serap plat, plat kromatografi lapis tipis terlebih dahulu 

diaktifkan dalam oven bersuhu 105°C selama 10 menit. Proses ini membuat 

kandungan air dari plat KLT hilang. Fase gerak atau eluen yang digunakan untuk 

mengidentifikasi senyawa yaitu etil asetat:metanol (5:1) dijenuhkan dengan menutup 

rapat chamber dengan diselipkan kertas saring hingga terelusi sampai ujung untuk 

memastikan apakah uap pelarut dalam ruang telah terjenuhkan, menyebabkan 

kecepatan elusi eluen menjadi seragam di permukaan plat. Selanjutnya sampel ditotol 

pada KLT, kemudian dielusi hingga fase gerak mencapai tanda batas atas. KLT yang 

sudah terelusi kemudian disemprotkan dengaan pereaksi FeC   dan sitroborat. 

Dengan menggunakan pereaksi FeC  untuk mengukur jumlah senyawa 

fenolik diketahui bahwa ekstrak daun laruna kemungkinan besar mengandung 

senyawa fenolik. Menambahkan pendeteksi bercak FeC   memungkinkan untuk 

mendeteksi senyawa fenolik. Menurut Harborne dalam (Santosa & Priya Haresmita, 

2015), Warna merah, hijau, coklat, ungu, hitam, atau biru yang kuat akan terlihat 

ketika senyawa fenolik terkena penambapk bercak bercak FeC  . Penyemprotan 

reagen FeC   menghasilkan kromatogram berwarna biru tua atau hitam kehijauan. Ion 

besi (III) dan gugus OH fenolik membentuk ikatan kovalen koordinasi, yang 

mengubah warna dari kuning menjadi hijau tua (Raihan et al., 2020). Dibawah sinar 

UV menunjukkan warna biru dan tidak berfluoresensi, sehingga kemungkinan ekstrak 

positif mengandung senyawa fenol. 

Pereaksi semprot sitroborat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa 

flavonoid. Penyemprotan sitroborat akan menghasilkan kompleks ikatan di gugus 

orto-hidroksi, yang akan menyebabkan perpindahan khusus pada pita panjang 

gelombang tinggi yang bermanfaat dalam berbagai macam analisis flavonoid 
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(Rahmati & Lestari, 2020). Menurut Wagner dan Bladt dalam (Santosa dan Priya 

Haresmita, 2015). Pada sinar UV254, flavonoid menyebabkan peredaman fluoresensi 

dan menunjukkan fluoresensi kuning, hijau, atau biru, yang dapat meningkat atau 

berubah seiring dengan intensitas penampak bercak. Setelah disemprot dengan 

pereaksi sitroborat, kromatogram menunjukkan warna jingga tua dan berfluoresensi 

biru ungu bila terkena sinar UV 366. Dibawah sinar UV254 menunjukkan 

peredamandan dan berwarna hijau muda sehingga ekstrak kemungkinan mengandung 

senyawa flavonoid. 

Setiap tanaman memiliki jumlah bahan kimia fenolik yang merupakan 

metabolit sekunder yang bervariasi (Nofita, 2020). Folin Ciocalteu adalah reagen 

spesifik yang sering digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan kandungan 

fenolik karena metode pengolahannya yang mudah. Prinsip dasar metode Folin 

Ciocalteu adalah ketika reagen Folin Ciocalteu terpapar dengan senyawa fenolik 

dalam lingkungan basa, terbentuk kompleks biru yang menunjukkan penyerapan 

tinggi pada gelombang dengan panjang 765 nm. Banyaknya senyawa fenolik yang 

ada dalam sampel akan berkorelasi langsung dengan peningkatan intensitas rona biru 

(Nofita, 2020). Digunakan asam galat sebagai bahan pembanding karena termasuk 

fenolik stabil alami yang dapat memberikan hasil akurat karena reaktivitasnya yang 

tinggi terhadap reagen Folin-Ciocalteu. Molekul kompleks berwarna biru terbentuk 

selama reaksi reagen Folin-Ciocalteu, asam galat, dan        (Nofita, 2020).  

Kurva kalibrasi dihasilkan dari pengukuran larutan asam galat standar dengan 

persamaan y = 0,0092x - 0,0253 dan nilai R sebesar 0,995. Dengan bantuan 

persamaan regresi linier, jumlah total fenol dalam ekstrak daun Laruna ditentukan. 

Karena struktur molekul senyawa fenolik yang ada dalam ekstrak belum diketahui, 
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maka kandungan total fenolik dilaporkan sebagai setara asam galat (GAE). 

Berdasarkan temuan analisis, ekstrak etanol daun laruna mengandung total fenol 

6,365 mg, sehingga setiap gram ekstrak setara dengan 33,32 mg asam galat. Aktivitas 

pengurangan radikal bebas DPPH meningkat seiring dengan kandungan total fenolik, 

menurut penelitian yang dilakukan pada lima tanaman obat Thailand (Mongkolsilp, 

2004). 

Pengujian aktivitas antioksidan bertujuan untuk menilai seberapa baik 

antioksidan dalam ekstrak mencegah pembentukan radikal bebas. Pengujian 

dilakukan terhadap ekstrak menggunakan teknik DPPH (2,2 difenil l pikrilhidrazil) 

dan kuarsetin sebagai kontrol. Karena kuarsetin adalah antioksidan alami yang 

merupakan subkelas flavonoid polifenol, dengan aktivitas antioksidan yang kuat dan 

terdapat di hampir setiap spesies tanaman. Dasar pengukuran metode DPPH yaitu 

mengamati perubahan kepekatan dari warna ungu DPPH danyang dikorelasikan 

dengan konsentrasi larutan DPPH. Elektron yang tidak memiliki pasangan dari 

radikal bebas DPPH memancarkan warna ungu yang berubah menjadi kuning ketika 

digabungkan (Illiyyin Akib et al., 2021) 

Sebagaimana ditentukan dengan spektrofotometri UV-Vis, perubahan warna 

berhubungan dengan perubahan serapan pada panjang gelombang maksimal DPPH. 

Sehingga, tindakan peredaman radikal bebas akan terlihat jelas. Konsentrasi 

Penghambatan     , atau konsentrasi yang menghambat 50% aktivitas DPPH, adalah 

satuan pengukuran yang digunakan untuk menyatakan nilai. Kapasitas 

antioksidannya meningkat seiring dengan menurunnya nilai     . Digunakan Panjang 

gelombang 517 nm untuk pengukuran. Dengan adanya elektron yang tidak 

berpasangan, DPPH menunjukkan serapan yang tinggi pada 517 nm. Penyerapan 
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terjadi ketika elektron berpasangan dengan elektron sampel (Illiyyin Akib et al., 

2021). Ekstrak etanol daun Laruna (C. odorata L.) diuji aktivitas antioksidannya 

menggunakan metode DPPH, dan diperoleh hasil      sebesar 57.324 ppm dan 

pembandingnya yaitu kuarsetin      sebesar 7,22 ppm. Temuan menunjukkan bahwa 

kuarsetin memiliki efek antioksidan yang sangat kuat (< 50 g/mL), dan ekstrak etanol 

70% daun Laruna menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat (50–100 g/mL). (Ikra 

et al., 2020). 

Stabilitas fisik dan penyerapan fitokostituen dapat didukung oleh fitosom, 

fitosom adalah kompleks ikatan yang terdiri dari ikatan hidrogen antara fosfolipid dan 

fitokonstituen (Mugni & Hasanah, 2018). Pada penelitian ini dibuat pembawa 

vesikuler fitosom menggunakan ekstrak daun laruna (C. odorata) dan bahan kimia 

penyusun fitosom berupa fosfatidilkolin dan aseton. Karakterisasi dan penilaian 

fitosom diperlukan untuk memastikan bahwa fitosom tersebut memenuhi persyaratan. 

Proses karakterisasi melibatkan pengukuran efisiensi penjerapan dan ukuran partikel. 

Untuk menilai kapasitas vesikel dalam menyerap berbagai obat, efisiensi 

penjerapan (%EE) diukur. Konsentrasi obat pada pembawa dibandingkan dengan 

obat yang ditambahkan dinyatakan dengan % Entrapment Efficiency. Bila nilai % 

Entrapment Efficiency diperkirakan mendekati 100%, semakin banyak obat yang 

terperangkap di dalam vesikel (Illiyyin Akib et al., 2021). Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh rata-rata nilai %EE sebesar 98,962%. Temuan ini menunjukkan 

bahwa fitosom telah menyerap sebagian besar ekstrak daun laruna. 

 Fase minyak dan fase air digabungkan untuk menghasilkan krim. Fase minyak 

(parafin cair, asam stearat, setil alkohol, fenoksi etanol) dan fase air (propilen glikol, 

aquadest, gliserin, DMDM hidantoin) dilelehkan masing-masing di atas penangas air 
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untuk mencampurkan isinya. Kemudian, campurkan fase air dan minyak dalam 

mortar, lalu gerus hingga menjadi krim. Setelah menjadi krim ditambahkan ekstrak 

nanopartikel daun laruna dan α-tokoferol serta pengaroma. Krim yang sudah jadi 

kemudian menjalani serangkaian pengujian untuk menentukan seberapa stabil krim 

tersebut sebelum penyimpanan dipercepat dan sesudah penyimpanan dipercepat. 

Pengujian tersebut meliputi uji homogenitas, organoleptik, pH, daya sebar, viskositas, 

dan daya lekat, serta uji tipe emulsi berupa uji konduktivitas, uji pengenceran, dan 

dispersi zat warna. 

Untuk memastikan jenis krim yang sudah diproduksi maka dilakukan 

pengujian jenis atau tipe krim, dilakukan menggunakan tiga teknik yaitu uji 

konduktifitas, uji dispersi zat warna, dan uji pengenceran. Untuk uji tipe dengan 

pengenceran menggunakan aquadest. Hasil pengujian didapati semua basis dan 

formula homogen namun setelah prnyimpanan dipercepat formula B1 dan F1 didapati 

tidak homogen. Pengujian uji dispersi zat warna dengan menggunakan metilen blue 

juga didapati semua basis dan formula homogen, namun setelah melalui uji cycling 

test B1 dan F1 tidak homogen. Pada uji konduktifitas menggunakan konduktometer 

didapati semua basis dan formula mampu menghantarkan listrik dilihat dari jarum 

alat konduktometer yang bergerak, namun setelah cycling test B1 dan F1 tidak 

menghantarkan listrik. Berdasarkan ketiga uji tipe emulsi tersebut diketahu bahwa 

basis B2, B3 dan formula  F2 dan F3 tidak mengalami perubahan tipe emulsi sebelum 

uji penyimpanan dipercepat dan sesudahnya, tetap sama yaitu bertipe M/A atau 

minyak dalam air, sedangkan basis B1 dengan formula F1 mengalami perubahan 

emulsi yang tadinya bertipe M/A atau minyak dalam air menjadi tipe air dalam 

minyak (A/M). Perubahan ini dikarenakan terjadi pemisahan yang menunjukkan 
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ketidakstabilan krim dimana globul-globu bergabung menjadi lebih besar. Lapisan 

globula yang tidak sempurna ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk 

penggunaan konsentrasi pengemulsi yang tidak cukup untuk menutupi globula secara 

memadai dan peningkatan suhu yang mempercepat laju reaksi dan, pada akhirnya 

meningkatkan laju tumbukan (Husni et al., 2019) 

Uji organoleptis dilakukan dengan metode makroskopik dengan pemeriksaan 

bau, warna dan konsistensi sediaan (Susanti & Kusmiyarsih, 2012). Hasil uji 

organoleptik sediaan menunjukkan bahwa pada basis dan formula sebelum dan 

sesudah cycling test didapati warna yang sama yaitu putih , pada bau juga tidak 

berubah sebelum sesudah cycling test yaitu beraroma mawar lemah, sedangkan pada 

konsistensi terjadi perubahan setelah cycling test dimana pada B1 dan F1 terjadi 

perubahan konsistensi menjadi terpisah dan pada B2, B3, F2 dan F3 tidak mengalami 

perubahan konsistensi. 

Tujuan uji homogenitas adalah untuk memastikan kualitas dan kesetaraan 

pencampuran bahan-bahan sediaan krim. Distribusi warna yang merata, pencampuran 

sediaan krim secara menyeluruh, dan tidak adanya butiran kasar merupakan ciri-ciri 

krim homogen. (Lubis, 2012). Hal ini dilakukan dengan meletakkan sediaan diatas 

kaca objek kemudian ditekan hingga tersebar dengan kaca objek yang lain untuk 

mendapatkan permukaan yang rata. Hasil pengamatan uji homogenitas menunjukkan 

bahwa semua basis dan formula memenuhi persyaratan uji homogenitas sebelum uji 

penyimpanan dipercepat, manun setelah dilakukan uji penyimpanan dipercepat basis 

B1 dan formula F1 tidak memenuhi persyaratan uji homogenitas, dimana pada 

sediaan terdapat butiran kasar dan fase krim yang terpisah. 
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Tujuan uji pH adalah untuk mengevaluasi keamanan sediaan krim bila 

dioleskan pada kulit untuk mencegah iritasi(Juwita, 2013). Bila dioleskan, sediaan 

dengan pH asam atau rendah akan mengiritasi kulit, sebaliknya sediaan dengan pH 

yang basa akan membuat kulit kering (Ainaro et al., 2015). Menurut (Pratasik et al., 

2019) syarat pH krim harus antara 4,2 hingga 6,5 pH sesuai pH pada kulit. Hasil 

pengujian pH menunjukkan basis B1 dan B2 serta formula F1 masuk kedalam 

rentang pH sediaan yang baik, sedangkan B3, F2 dan F3 memiliki rentang pH 

dibawah 4,2. Ini menunjukkan bahwa pH akan semakin apabila konsentrasi 

emulgator viscolam semakin tinggi. Setelah dilakukan uji Penyimpanan dipercepat  

terjadi kenaikan pH pada semua sediaan sebesar 0,13-0,77 dan hasil pengujian pH 

setelah penyimpanan dipercepat menunjukkan basis B2 serta formula F1 dan F2 

masuk kedalam rentang pH sediaan yang baik sedangkan basis B1 memiliki pH diatas 

6,5, B3 dan F3 memiliki pH dibawah 4,2 yang dimana menunjukkan pH yang kurang 

baik untuk kulit. 

Pengujian daya sebar dilakukan untuk memastikan nilai penyebaran krim saat 

dioleskan pada kulit, sehingga dapat diamati apakah mudah digunakan dan 

memberikan kesan nyaman. (Hamka & Hardiyanty, 2021). Menurut (Hamka & 

Hardiyanty, 2021) 5-7 cm adalah nilai daya sebar yang baik. Hasil pengamatan 

memperoleh bahwa semua basis dan formula memeiliki rentang daya sebar yang baik 

sebelum dan setalah dilakukan cycling test. 

Tujuan dari penilaian viskositas krim adalah untuk memastikan seberapa besar 

resistensi atau tahanan yang dihasilkan oleh krim. Pengukuran viskositas dilakukan 

sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat. Menurut (Pratasti, 2019), 4000-40.000 

cPs merupakan nilai viskositas sediaan semi solid yang baik. Hasil mengujian 
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menunjukkan bahwa formula B2, B3 dan F2, F3 masuk kedalam rentang persyaratan 

viskositas yang yang baik, sedangkan B1 dan F1 berada dibawah rentang persyaratan 

baik sebelum dan sesudah cycling test. Ketika konsentrasi pengemulsi viscolam 

dalam krim ditingkatkan, hasil juga menunjukkan peningkatan viskositas krim. Saat 

berada di penyimpanan  didapati untuk setiap formula, kekentalan krim cenderung 

berkurang. Menurut (Zam, 2022), Penurunan viskositas yang terlalu besar 

menunjukkan bahwa produk krim, seperti formulasi B1, B3, dan F3, tidak stabil. 

Sedangkan pada formula B2 dan F2, F3 nilai viskositasnya hanya sedikit menurun, 

menunjukkan kestabilan krim yang baik. Peningkatan diameter partikel dapat 

menyebabkan berkurangnya luas permukaan, yang selanjutnya mengakibatkan 

penurunan viskositas (Zam Zam & Musdalifah, 2022) 

Untuk memastikan kemampuan krim menempel pada tempat pengaplikasian, 

dilakukan uji daya lekat krim. Kelengketan krim dipengaruhi oleh lamanya krim 

bersentuhan pada kulit dan nyaman atau tidaknya pengaplikasiannya. Krim dibilang 

layak apabila dapat memastikan waktu kontak kulit yang cukup untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. (Hana Shovyana & Karim Zulkarnain, 2013). daya lekat dengan 

waktu 2-300 detik merupakan nilai uji yang baik untuk suatu krim (Roosevelt, 2019). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya lekat semua formulasi masuk kedalam 

rentang daya lekat yang baik. Hasil juga menunjukkan kecenderungan kenaikan daya 

lekat krim seiring dengan kenaikan konsentrasi emulgator viscolam. Selama 

penyimpanan didapati daya lekat krim pada semua formulasi cenderung menurun dan 

formula B2, F1 dan F2 merupakan formula yang cenderung stabil. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa: 

1. Variasi konsentrasi emulgator Viscolam® berpengaruh terhadap stabilitas 

fisik krim fitosom ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.). 

Peningkatan konsentrasi Viscolam® meningkatkan viskositas krim  sehingga 

mengurangi daya sebar dan daya lekat meningkat, serta penurunan pH seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi Viscolam®. 

2. Formula krim fitosom ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.) yang 

terbaik adalah formula B2 dan F2 dengan menggunakan emulgator 

Viscolam® sebesar 1,51%. 

B. Saran 

Krim fitosom berbahan dasar ekstrak daun laruna (Chromolaena odorata L.) perlu 

melalui pengujian lebih lanjut untuk mengetahui kapasitas antioksidannya secara in-

vivo 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema ekstraksi sampel daun laruna (Chromolaena odorata L.) 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Skema uji identifikasi dengan KLT 

 

 

 

 

 

 

Daun Laruna  

(Chromolaena odorata) 

Maserasi dengan etanol 70% 

Larutan ekstrak disaring 

Ekstrak etanol daun laruna 

(Chromolaena odorata) 

Diuapkan dengan rotary 

evaporator 

Ekstrak etanol daun laruna 

(Chromolaena odorata) 

Totol di plat KLT 

Amati dibawah sinar UV 254 

nm dan 366nm 

Plat KLT disemprot dengan pereaksi anisaldehid-

H S  , FeC  , sitroborat, dan dragendorff 



68 

 

 

 

  

 

Lampiran 3. Skema pengujian DPPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amati perubahan warna 

Larutan induk DPPH 1mM 

Encerkan hingga 0,05mM dalam 

labu 10 mLsebagai kontrol 

Ukur absorbansi pada spektrofotometri 

UV-Vis 500-560 nm 

Sampel laruna ditimbang 10 mg 

Larutkan dengan metanol ad 20 ml konsentrasi 

100 ppm sebagai larutan induk 

Sampel divariasikan 5, 10, 15 dan 20 

ppm sebagai larutan uji 

Ukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis 

Buat asam askorbat konsentrasi 1, 2, 3, 

4ppm sebagai pembanding 

Ukur menggunakan spektrofotometri 

UV-Vis 
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Lampiran 4. Skema pembuatan fitosom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditentukan persen inhibisi, dibuat kurva dan 

ditentukan persamaan garis linearnya 

Ditentukan harga      

Ekstrak daun laruna dan fosfatidilkolin 

dicampurkan 1:0,25 

Larutkan dalam 10 ml etanol 96%. 

Ultrasonikasi 30 menit dan masukkan 

dalam labu alas bulat 

Uapkan pelarut dengan evaporator 45 rpm pada 

suhu 40±2ᵒC 

Lapisan tipis 

Didinginkan dan simpan pada 

desikator 1x24 jam 

Hidrasi dengan 20 ml akuades   

Rotav 90 rpm pada suhu 45°C 

selama 20 menit 

Sonikasi 
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Lampiran 5. Skema uji evaluasi fitosom 

1. Efisiensi penjerapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanopartikel fitosom ekstrak daun 

laruna ditimbang sebanyak 10 mg 

Larutkan dengan 1 ml etanol 96 %  

Cukupkan volumenya hingga 10 

mL dengan larutan dapar fosfat pH 

7,4 

Ambil 0,3 ml  

Tambahkan 0,1 ml pereaksi Folin-

Ciocalteau dan 0,1 ml Na2CO3 

7,5% 

Cukupkan volumenya dengan larutan 

dapar fosfat pH 7,4 sampai 5 mL  

Homogenkan 

Diamkan selama 30 menit 

Ukur serapan dengan panjang gelombang 

673,pada spektrofotometer UV-Vis 

Hidung efisiensi penjerapan 
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2. Ukuran partikel 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6. Skema pembuatan krim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encerkan 5 g sediaan dengan 1 ml aquadest 

1 ml sampel masukkan kedalam kuvet 

Kuvet masukkan ke dalam sampel holder 

PSA 

DIukur dalam waktu ± 15 menit 

Ditimbang semua bahan sesuai tabel 

Fase minyak dan fase air direbus diatas 

penangas air pada suhu 70°C 

Fase minyak dimasukkan kedalam fase air 

Tambahkan emulgator Viscolam 

Diaduk dengan pengaduk elektrik 4000 rpm 

hingga terbentuk emulsi yang stabil 

Ekstrak daun laruna digerus dalam mortir 

lalu ditambah basis krim sedikit demi sedikit 

Aduk sampai homogen 

Pindahkan ke gelas piala berisi sisa basis dan 

diaduk sampai homogen 
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Lampiran 7. Skema uji evaluasi tipe krim 

1. Metode pengenceran 

 

 

 

 

2. Metode Dispersi Zat Warna 

 

 

 

 

 

3. Metode konduktivitas 

 

 

 

 

Tambahkan α-tokoferol dan pengaroma 

sambil diaduk hingga homogen 

Krim jadi masukkan kedalam wadah tertutup 

rapat dan disimpan ditempat sejuk 

Krim dimasukkan dalam vial dan encerkan 

dengan air 

DIlihat jika dapat diencerkan tipe emulsi 

(M/A) 

Krim dimasukkan dalam vial 

Tetesi dengan metilen blue 

Jika warna biru terdispersi keseluruh emulsi 

tipenya (M/A) 

Hubungkan sampel krim dengan alat 

konduktometer 

Apabila jarum bergerak maka tipe emulsi 

(M/A) 
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Lampiran 8. Skema uji evaluasi krim 

1. Uji organoleptis 

 

 

 

2. Uji homogenitas 

 

 

 

3. Uji pH 

 

 

 

 

 

4. Uji daya sebar 

 

 

 

 

5. Uji viskositas 

 

 

Memeriksa bau, warna dan konsistensi sediaan 

Krim stabil jika karakter warna  dan  bau  sama  

sebelum dan setelah kondisi penyimpanan 

dipercepat 

Krim diletakkan diantara 2 kaca objek 

Perhatikan adanya partikel kasar atau ketidak 

homogenan di bawah cahaya 

pH-meter dikalibrasi menggunakan larutan 

dapar pH 7 dan pH 4. 

Eelektroda pH-meter dicelupkan ke dalam krim 

pH yang ditunjukkan dicatat 

Sampel 0,5 gram diletakkan pada objek glass 

Beri 200 gram beban 

Diukur diameter penyebarannya 

Krim dimasukkan dalam gelas beker 

Spindle dicelupkan  ke  dalam  krim 
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6. Uji daya lekat krim 

 

 

 

  

 

7. Cycling Test 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 9. Perhitungan rendemen ekstrak daun laruna  

% Rendemen = 
             

               
 x 100% 

  = 
      

   
x 100% 

  = 19,387% 

 

Atur kecepatan 30 rpm pada suhu (25 °C) 

Tiap pengukuran dibaca skalanya 

Lekatkan krim secukupnya di atas objek glass 

Ditekan dengan beban 0,5 kg selama 5 menit 

kemudian pasang beban seberat 20 gram 

Catat waktunya hingga kedua objek terlepas 

Krim disimpan pada suhu ± 4°C selama 24 jam dan 

kemudian suhu ± 40°C selama  6  siklus 

Tiap siklus diamati perubahan fisik krim meliputi 

organoleptik, homogenitas, pH, daya sebar, daya 

lekat dan identifikasi tipe emulsi 
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Lampiran 10. Perhitungan      kuarsetin 

% inhibisi =  (
                                        

                      
)         

1. % inhibisi 2 ppm   = (
           

     
)         

  = 38,120% 

2. % inhibisi 4 ppm   = (
           

     
)         

= 41,921% 

3. % inhibisi 6 ppm   =(
           

     
)         

= 46,568% 

4. % inhibisi 8 ppm   = (
           

     
)         

= 51, 953% 

5. % inhibisi 10 ppm = (
           

     
)         

= 56,916% 

Lampiran 11. Kurva kalibrasi kuarsetin 
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     Kuarsetin: 

y  = 2,3812x + 32,809 

50  = 2,3812x + 32,809 

2,3812x = 50 – 32,809 

x  = 
      

      
 

x  = 7,219 ppm      7,22 ppm 

Lampiran 12. Perhitungan      sampel daun laruna 

% inhibisi =  (
                                        

                      
)         

6. % inhibisi 25 ppm   = (
           

     
)         

  = 46,568% 

7. % inhibisi 50 ppm   = (
           

     
)         

= 50,263% 

8. % inhibisi 100 ppm   =(
           

     
)         

= 52,798% 

9. % inhibisi 200 ppm   = (
           

     
)         

= 62,407% 

10. % inhibisi 400 ppm = (
           

     
)         

= 76,874% 
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Lampiran 13. Kurva kalibrasi daun laruna (Chromolaena odorata L.) 

 

     daun laruna: 

y  = 0,0796x + 45,437 

50  = 0,0796x + 45,437 

0,0796x = 50 – 45,437 

x  = 
     

      
 

x  = 57.324 ppm 
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Lampiran 14. Kurva kalibrasi asam galat 

 

Lampiran 15. Perhitungan kadar fenolik total 

0,01g      10mL 

  

    0,5 mL      10 mL (Replikasi 3x, Abs = 0,257) 

y  = 0,0092x – 0,0253 

0,257+0,0253 =  0,0092x 

x  = 30,684 ppm 

Total fenolik = 
     

 
 

  = 

      

    
 
  

   
     

      
 

  = 613,68 mg/g 

  = 0,61368 g 
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Lampiran 16. Perhitungan efisiensi penjerapan obat 

1g        50 mL 

 

 0,05mL       5 mL (Replikasi 3x, Abs = 1,146) 

Kadar senyawa yang tidak terjerap dalam fitosom dapat ditentukan dengan 

persamaan: 

y   = 0,0092x – 0, 0253 

Absorbansi = 1,146 

1,146  = 0,0092x – 0,0253 

1,146 + 0,0253= 0,0092x 

1,1713  = 0,0092x 

x  = 127,315 ppm 

ppm = mg/L 

127,315  = mg/0,05 L 

mg  = 127,315 x 0,05 

  = 6,365 

Rumus perhitungan % Efisiensi Penjerapan (EP): 

%EE = (
     

  
)         

Keterangan: 

TD = Jumlah senyawa fenolat yang terdapat dalam formula 

FD = Jumlah senyawa fenolat yang tidak terjerap 
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Dari penelitian sebelumnya didapati total senyawa polifenol yaitu 0,61368 g atau 

613,68 mg 

%EE = 
            

      
        

 = 
       

      
        

 = 98,962% 
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Lampiran 17. Gambar 

1. Pengambilan dan pembuatan ekstrak ethanol 70% daun laruuna (Chromolaena 

odorata L.) 

(a)             (b)    

(c)          (d)    (e) 

Keterangan: 

a. Pengambilan sampel 

b. Pengeringan sampel 

c. Maserasi sampel 

d. Evaporasi pelarut sampel 

e. Ekstrak kental daun laruna 
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2. Identifikasi golongan dengan KLT 

 (a)        (b)       (c)         (d)       (e)        (f)       (g)          (h) (i)     (j) 

       

Keterangan: 

a. KLT sebelum disemprot pereaksi sitroborat UV 254nm 

b. KLT sebelum disemprot pereaksi sitroborat UV 366nm 

c. KLT dengan pereaksi sitroborat secara visual 

d. KLT dengan pereaksi sitroborat sinar UV 254nm 

e. KLT dengan pereaksi sitroborat sinar UV 366nm 

f. KLT sebelum disemprot pereaksi FeC   UV 254 

g. KLT sebelum disemprot pereaksi FeC   UV 366nm 

h. KLT dengan pereaksi FeC   secara visual 

i. KLT dengan pereaksi FeC   sinar UV 254nm 

j. KLT dengan pereaksi FeC   sinar UV 366nm 
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3. Pembuatan fitosom 

(a)     (b)          

(c)      (d) 

Keterangan: 

a. Fosfatidilkolin didispersikan dalam aseton 

b. Suspensi fitosom setelah disimpan di kulkas 

c. Sentrifugasi fitosom 

d. Fitosom setelah sentrifugasi 
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4. Uji efisiensi penjerapan 

 

 

 

 

 

 

(a)         (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (c) 

  

Keterangan: 

a. Absorbansi fitosom 0,631 

b. Absorbansi fitosom 2,206 

c. Absorbansi fitosom 0,600 
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5. Formulasi krim fitosom 

 

(a)     (b) 

(c)     (d) 

Keterangan: 

a. Peleburan fase minyak dan air 

b. Pembuatan krim 

c. Basis krim 

d. Krim fitosom ekstrak daun laruna 
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6. Evaluasi tipe emulsi 

(a)      (b)         

(c)      (d) 

(e)      (f)   
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(g)      (h) 

(i)      (j) 

(k)      (l) 

(m)      (n) 
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(o)      (p) 

Keterangan: 

a. Uji dispersi zat warna sebelum stress kondisi 

b. Uji dispersi zat warna setelah stress kondisi 

c. Uji pengenceran B1 sebelum stress kondisi 

d. Uji pengenceran B1 setelah stress kondisi 

e. Uji pengenceran B2 sebelum stress kondisi 

f. Uji pengenceran B2 setelah stress kondisi 

g. Uji pengenceran B3 sebelum stress kondisi 

h. Uji pengenceran B3 setelah stress kondisi 

i. Uji pengenceran F1 sebelum stress kondisi 

j. Uji pengenceran F1 setelah stress kondisi 

k. Uji pengenceran F2 sebelum stress kondisi 

l. Uji pengenceran F2 setelah stress kondisi 

m. Uji pengenceran F3 sebelum stress kondisi 

n. Uji pengenceran F3 setelah stress kondisi 

o. Uji konduktivitas sebelum stress kondisi 

p. Uji konduktivitas setelah stress kondisi 
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7. Pengujian homogenitas 

(a)      (b) 

(c)      (d) 

(e)      (f) 
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(g)      (h)  

(i)      (j) 

  (k)      (l) 

Keterangan: 

a. Formula B1 sebelum stress kondisi 

b. Formula B1 setelah stress kondisi 

c. Formula B2 sebelum stress kondisi 

d. Formula B2 setelah stress kondisi 

e. Formula B3 sebelum stress kondisi 

f. Formula B3 setelah stress kondisi 

g. Formula F1 sebelum stress kondisi 

h. FormulaF1 setelah stress kondisi 

i. Formula F2 sebelum stress kondisi 

j. Formula F2 setelah stress kondisi 

k. Formula F3 sebelum stress kondisi 

l. Formula F3 setelah stress kondisi
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8. Pengujian pH 

(a)      (b) 

(c)      (d) 

(e)      (f) 
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(g)      (h) 

(i)      (j) 

(k)      (l) 

Kterangan: 

a. pH B1 sebelum stress kondisi 

b. pH B1 setelah stress kondisi 

c. pH B2 sebelum stress kondisi 

d. pH B2 setelah stress kondisi 

e. pH B3 sebelum stress kondisi 

f. pH B3 setelah stresss kondisi 

g. pH F1 sebelum stress kondisi 

h. pH F1 setelah stress kondisi 

i. pH F2 sebelum stress kondisi 

j. pH F2 setelah stress kondisi 

k. pH F3 sebelum stress kondisi 

l. pH F3 setelah stress kondisi
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9. Pengujian daya sebar 

(a)     (b) 

(c)     (d) 

(e)     (f) 
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(g)    (h) 

  (i)    (j) 

 (k)    (l) 

 

Keterangan: 

a. Sebaran B1 sebelum stress kondisi 

b. Sebaran B1 setelah stress kondisi 

c. Sebaran B2 sebelum stress kondisi 

d. Sebaran B2 setelah stress kondisi 

e. Sebaran B3 sebelum stress kondisi 

f. Sebaran B3 setelah stress kondisi 

g. Sebaran F1 sebelum stress kondisi 

h. Sebaran F1 setelah stress kondisi 

i. Sebaran F2 sebelum stress kondisi 

j. Sebaran F2 setelah stress kondisi 

k. Sebaran F3 sebelum stress kondisi 

l. Sebaran F3 setelah stress kondisi
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10. Pengujian viskositas 

   

(a)  (b)    (c)  (d) 

  

(e)  (f)    (g)  (h) 

(i)  (j)    (k)  (l) 

Keterangan: 

a. Viskositas B1 sebelum stress kondisi 

b. Viskositar B1 setelah stress kondisi 

c. Viskositas B2 sebelum stress kondisi 

d. Viskositar B2 setelah stress kondisi 

e. Viskositas B3 sebelum stress kondisi 

f. Viskositar B3 setelah stress kondisi 
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g. Viskositas F1 sebelum stress kondisi 

h. Viskositar F1 setelah stress kondisi 

i. Viskositas F2 sebelum stress kondisi  

j. Viskositar F2 setelah stress kondisi 

k. Viskositas F3 sebelum stress kondisi  

l. Viskositas F3 setelah stress kondisi 
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