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ABSTRAK 

 
Nama  : Vera Olfiana 

NIM  : 70100118035 

Judul  : Uji Toksisitas Akut Dermal Larutan Ambroxol   

 

Ambroxol terbukti dapat mengatasi infeksi akibat adanya biofilm pada tubuh 

dengan mengganggu pembentukan biofilm yang melekat dan mengurangi produksi 

biofilm, sehingga sangat berpotensi diberikan pada sediaan topikal untuk pengobatan 

infeksi. Adapun salah satu syarat topikal yang baik adalah tidak mengiritasi kulit. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur daya efek iritasi pada kulit punggung 

kelinci yang dihasilkan dari larutan ambroxol untuk menilai keamanan dari larutan 

ambroxol. Metode yang digunakan mengacu pada BPOM tahun 2020, yaitu dengan 

menotolkan 0,5ml larutan ambroxol pada kulit punggung kelinci, kemudian ditutup 

dengan kassa dan plester non iritan, setelah 4 jam dilakukan pembersihan residu lalu 

diamati pada jam ke 1, jam ke 24, jam ke 48 dan jam 72 untuk melihat ada atau tidaknya 

efek eritema dan udema yang timbul akibat pengaruh percobaan tersebut, dan diakhir 

percobaan dilakukan uji histopatologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larutan 

ambroxol secara makrokopis tidak terlihat adanya eritema dan udema sehingga 

didapatkan skor indeks iritasi primer pada seluruh larutan uji skornya 0, sedangkan 

pada uji iritasi secara mikroskopis didapatkan skor eritema adalah 4 dan udema adalah 

3. Kesimpulan dari penelitian ini larutan ambroxol berdasarkan uji iritasi akut dermal 

tidak mengiritasi kulit. 

Kata kunci : Biofilm, ambroxol, iritasi akut dermal. 
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ABSTRACT 
 

Name  : Vera Olfiana 

NIM  : 70100118035 

Title  : Dermal Acute Toxicity Test of Ambroxol Solution 

 

Ambroxol is proven to be able to overcome infections due to the presence of 

biofilms on the body by interfering with the formation of attached biofilms and 

reducing the production of biofilms, so it has the potential to be given to topical 

preparations for the treatment of infections. One of the good topical requirements is not 

to irritate the skin. The purpose of this study was to measure the irritating effect on the 

skin of rabbit backs resulting from ambroxol solution to assess the safety of ambroxol 

solution. The method used refers to BPOM in 2020, namely by highlighting 0.5ml of 

ambroxol solution on the skin of the rabbit's back, then covered with non-irritant kassa 

and plaster, after 4 hours of residual cleaning and then observed at the 1st hour, 24th 

hour, 48th hour and 72nd hour to see whether or not there is an erythema and udema 

effect arising from the influence of the experiment,  and at the end of the experiment, 

a histopathological test was carried out. The results showed that the macroscopic 

ambroxol solution did not show erythema and udema so that the primary irritation 

index score was obtained in all test solutions with a score of 0, while in the microscopic 

irritation test, the erythema score was 4 and the udema was 3. The conclusion of the 

study is that ambroxol solution based on acute dermal irritation tests does not irritate 

the skin. 

Keywords: Biofilm, ambroxol, acute dermal irritation. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Ambroxol adalah metabolit dari bromhexin dan digunakan sebagai mukolitik. 

Ambroxol hidroklorida biasa diberikan dalam dosis harian 60 mg hingga 120 mg 

melalui oral, dibagi menjadi 2 dosis. Mukolitik adalah obat yang dapat mengencerkan 

sekret saluran napas dengan jalan memecah benang-benang mukoprotein dan 

mukopolisakarida dari sputum. Ambroxol hidroklorida memiliki nama kimia Trans-4-

[(2-Amino-3,5- dibromobenzyl) amino] cyclohexanol hydrochloride. Ambroxol 

diindikasikan sebagai terapi sekretolitik, aktivitas sekretolitik ini meningkatkan klirens 

lendir, mempermudah pengeluaran dahak dan batuk. Ambroxol juga bekerja sebagai 

antiinflamasi dan antioksidan untuk meringankan gejala batuk dan pilek  (Rivai & 

Andalas, 2018). Selain sebagai agen mukolitik, ambroxol juga dilaporkan dapat 

mengganggu pembentukan biofilm yang melekat dan mengurangi produksi biofilm (H. 

A. Abbas, 2014). Hal itu telah dibuktikan pada beberapa penelitian. Ambroxol telah 

terbukti dapat menghambat jamur dengan baik, dan menjadi agen pembentuk 

antibiofilm dalam pengobatan oral candidiasis yang disebabkan oleh Candida 

albicans. Biasanya, timbulnya kandidiasis ditandai dengan munculnya biofilm dari 

Candida albicans yang berhubungan dengan beberapa penyakit termasuk kandidiasis 

oral pada orang muda dan orang tua. Pada penelitian secara in vitro mengungkapkan 

bahwa 2 mg/ml ambroxol menunjukkan aktivitas fungisida yang lebih tinggi daripada 
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3,3 mg/ml. Ambroxol ditemukan efektif dalam menghambat pembentukan biofilm 

Candida albicans dan mengerahkan aktivitas fungisidanya terhadap sel-sel jamur yang 

diselingi di biofilm yang telah terbentuk sebelumnya (Hussain et al., 2015). Ambroxol 

juga bisa menjadi anti virus untuk pengobatan infeksi Serratia Marcences. Serratia 

marcescens adalah infeksi nosokomia. Pengobatan dengan antibiotik sudah tidak 

mempan karena sangat resisten terhadap antibiotik dan dapat menyebabkan infeksi 

oleh faktor virulen seperti protease, prodigiosin dan produksi biofilm yang mempunyai 

kemampuan untuk membentuk koloni. Untuk mengatasi masalah resistensi antibiotik, 

pengaturan eksperi gen adalah target yang menarik dari terapi baru untuk infeksi 

mikroba. Pengaturan ekspresi gen sesuai dengan kepadatan populasi dapat mengontrol 

produksi faktor virulen Serratia marcescens dan pembentukan biofilm. Didapatkan 

bahwa ambroxol dapat menghambat faktor virulen, menghambat biofilm dan 

menghambat kemampuan Serratia marcescens untuk membentuk koloni. Konsentrasi 

penghambatan ambroxol ditentukan dengan metode pengenceran mikro. Pada 

konsentrasi 0,9 mg/ml dapat menghambat pembentukan biofilm sebesar 82,16% dan 

konsentrasi 0,3mg/ml dapat mengahambat biofilm sebesar 65,23%. Kesimpulannya, 

ambroxol dapat menjadi agen anti virulen untuk pengobatan infeksi Serratia 

marcescens (H. A. Abbas & Hegazy, 2017).  

Pada penelitian pengaruh ambroxol pada pneumonia yang disebabkan oleh 

Pseudomonas aeruginosa dengan formasi biofilm dalam model tikus intubasi 

endotrakeal. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ambroxol dapat 

merusak struktur biofilm pada tabung yang digunakan untuk intubasi dan mengurangi 
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bakteri. Selanjutnya, penurunan respon sitokin dan perubahan patologis yang lebih 

ringan pada paru-paru tikus yang diintubasi endotrakeal menunjukkan bahwa ambroxol 

dapat menurunkn kerusakan yang disebabkan oleh infeksi terkait biofilm di paru-paru 

(Li et al., 2011). Kemudian pada penelitian sepuluh agen antibiofilm potensial seperti 

(N-acetylcysteine (NAC), ambroxol, piroxicam, natrium diklofenak, ketoprofen, 4-

nitropyrdidine-N-oxide (4NPO), natrium askorbat, sucralose, xylitol dan sorbitol) 

menunjukkan aktivitas yang bervariasi terhadap biofilm yang terbentuk sebelumnya. 

Pada hasil penelitian menunjukkan 4NPO adalah yang paling aktif, Natrium 

diklofenak, ketoprofen, N-asetilsistein, ambroxol, sodium ascorbate dan piroxicam 

menunjukkan aktivitas sedang, sedangkan sucralose, xylitol, dan sorbitol menunjukkan 

aktivitas yang lemah (H. a Abbas et al., 2012).  

Ambroxol adalah agen baru untuk pengobatan ulkus kaki diabetik yang 

disebabkan oleh Proteus mirabilis karena diketahui ambroxol dapat mengganggu 

pembentukan koloni akibat perleketan bakteri secara terus-menerus dari Proteus 

mirabilis  untuk menyerang jaringan kaki diabetik sehingga membentuk biofilm. 

Ambroxol secara signifikan dapat memblokir aktivitas Proteus mirabilis dalam 

membentuk biofilm pada konsentrasi 0,6, 0,7, 0,8 dan 0,9 mg/ml. Pada konsentrasi 

0,9mg/ml, ambroxol secara signifikan menghambat pembentukan biofilm dan 

menghilangkan biofilm yang telah terbentuk sebelumnya. Sehingga ambroxol sangat 

berpotensi digunakan untuk pengobatan infeksi kaki diabetik Proteus mirabilis (H. A. 

Abbas, 2014).  
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Biofilm adalah kumpulan mikroorganisme di mana sel-sel mikroba menempel 

satu sama lain pada permukaan hidup atau tidak hidup dalam matriks zat polimer 

ekstraseluler yang diproduksi sendiri. Menurut National Institutes of Health (NIH) 

sekitar 65% dari semua infeksi mikroba, dan 80% dari semua infeksi kronis 

berhubungan dengan biofilm. Hampir semua (99,9%) mikroorganisme memiliki 

kemampuan untuk membentuk biofilm pada berbagai permukaan. Ketika 

mikroorganisme mengikat ke permukaan, mereka menghasilkan zat polimer 

ekstraseluler (EPS) dan membentuk biofilm.  

Biofilm mempuyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan manusia 

karena biofilm telah diketahui terlibat dalam berbagai macam infeksi mikroba pada 

tubuh. Pembentukan biofilm juga telah tercatat sebagai strategi pertahanan diri 

patogen. (Purbowati, 2018). Biofilm berperan dalam terjadinya infeksi, evaluasi 

mikroskopis spesimen dari luka kronis yang sering menunjukkan adanya biofilm 

(Jamal et al., 2015). Salah satu akibat dari biofilm terhadap infeksi ialah penyakit 

Infeksi kaki diabetik. Bakteri Proteus mirabilis adalah penyebab umum infeksi bakteri 

termasuk infeksi luka. Kemampuan berkoloni dari Proteus mirabilis dapat  menyerang 

jaringan dari pasien infeksi kaki diabetik. Ketika bakteri tersebut membentuk koloni 

maka akan terbentuk biofilm. Biofilm juga menimbulkan masalah besar bagi kesehatan 

karena sifatnya yang resisten terhadap antibiotik. Oleh karena itu diperlukannya agen 

terapi yang baru untuk menganggu atau menghambat biofilm untuk mencapai bakteri 

yang berada jauh didalam biofilm. 
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Ambroxol sejauh ini belum tersedia pada sediaan topikal, tapi hanya tersedia 

pada sediaan oral. Namun, pada beberapa penelitian telah terbukti bahwa ambroxol 

bisa digunakan sebagai antibiofilm dengan menghambat pembentukan biofilm pada 

patogen, sehingga berpotensi diberikan pada sediaan topikal. Maka dari itu sebagai 

langkah awal perlunya melakukan uji iritasi akut dermal. Pengujian iritasi akut dermal 

dilakukan untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta untuk menilai dan 

mengevaluasi karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit (BPOM RI, 2020). 

Melihat begitu banyak dampak dari biofilm yang diberikan kepada manusia 

salah satunya ialah infeksi. Dari beberapa penelitian diketahui bahwa ambroxol dapat 

digunakan sebagai agen antibiofilm. maka untuk skrining awal mengetahui toksisitas 

suatu bahan terhadap kulit untuk pertama kali, sehingga pada larutan Ambroxol perlu 

dilakukan Uji Iritasi Akut Dermal terhadap kelinci untuk melihat respon terhadap kulit. 

Dengan demikian peniliti tertarik untuk melakukan uji iritasi akut dermal dari larutan 

ambroxol. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Berapa nilai kategori respon iritasi pemberian larutan ambroxol pada kulit kelinci? 

2. Bagaimana pengaruh iritasi pemberian larutan ambroxol pada kulit kelinci? 
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Uji Iritasi Akut Dermal 

Uji iritasi akut dermal adalah suatu uji pada hewan uji untuk mendeteksi efek 

toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji dengan pemaparan sediaan uji untuk 

menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta untuk menilai dan mengevaluasi 

karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit  (BPOM RI, 2020). 

b. Iritasi 

Iritasi adalah respon lokal pada kulit karena adanya suatu reaksi kulit setelah 

terpapar zat kimia, sehingga menyebabkan inflamasi atau luka. Gejala yang dapat 

terjadi antara lain panas karena adanya dilatasi pembuluh darah pada daerah yang 

terkena paparan senyawa asing yang ditandai dengan adanya kemerahan pada daerah 

tersebut (eritema), dan dapat juga menyebabkan edema yang terjadi karena adanya 

pembesaran plasma yang membeku pada daerah kulit yang terluka (Nur, 2019). 

c. Larutan 

Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang 

terlarut, misal : terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran 

pelarut yang saling bercampur. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi 

secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan, umumnya 

memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan 

diencerkan atau dicampurkan (Depkes RI, 1995). 
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d. Ambroxol 

Ambroksol HCl yaitu obat yang berfungsi untuk mengencerkan dahak yang 

berfungsi menurunkan viskositas mucus melalui pemutusan serat-serat 

mukopolisakarida sehingga lender mudah dikeluarkan lewat bantuan batuk. (Ulfa et 

al., 2017). Selain itu, Ambroxol juga dapat mengganggu pembentukan biofilm karena 

kemampuannya untuk menghambat perlekatan, penginderaan kuorum dan 

menghambat produksi biofilm (H. A. Abbas, 2014). 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi hasil uji iritasi akut dermal larutan ambroxol. 

D. Kajian Pustaka 

Menurut (H. A. Abbas, 2014) “Ambroxol blocks swarming and swimming 

motilities and inhibits biofilm formation by Proteus mirabilis isolated from diabetic 

foot infection Ambroxol blocks swarming and swimming motilities and inhibits biofilm 

formation by Proteus mirabilis isolated from diabetic foot infection”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan ambroxol dalam menghambat gerakan dalam 

membentuk biofilm Proteus mirabilis yang diisolasi dari ulkus kaki diabetik sebagai 

agen baru untuk pengobatan infeksi kaki diabetik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

ambroxol dapat menghambat perlekatan sel bakteri secara terus menerus pada 

konsentrasi 0,6, 0,7, 0,8 dan 0,9 mg/ml. Pada konsentrasi 0,9 mg/ml, ambroxol secara 

signifikan menghambat pembentukan biofilm dan menghilangkan biofilm yang telah 

terbentuk sebelumnya. 
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Menurut (Rene et al., 2014) “Effects of ambroxol on Candida albicans growth 

and biofilm formation”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara in vitro 

aktivitas anti jamur serta aktivitas antibiofilm ambroxol terhadap pertumbuhan 

C.albicans. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 2mg/ml ambroxol menunjukkan 

aktivitas fungisida yang lebih tinggi daripada 3,3mg/ml. Ambroxol ditemukan efektif 

dalam menghambat pembentukan biofilm C. albicans dan mengerahkan aktivitas 

fungisidanya terhadap sel-sel jamur yang diselingi di biofilm yang telah terbentuk 

sebelumnya. Sehingga ambroxol bisa menjadi alternatif yang menarik untuk mengatasi 

infeksi C.albicans. 

Menurut (H. A. Abbas & Hegazy, 2017) “Targeting The Virulence Factors of 

Serratia Marcescens by Ambroxol”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki 

kemampuan ambroxol untuk menghambat keberadaan biofilm. Kesimpulan 

mununjukkan bahwa ambroxol dapat menghambat faktor virulen, menghambat biofilm 

dan menghambat kemampuan Serratia marcescens untuk membentuk koloni. 

Konsentrasi penghambatan ambroxol ditentukan dengan metode pengenceran mikro. 

Pada konsentrasi 0,9 mg/ml dapat menghambat pembentukan biofilm sebesar 82,16% 

dan konsentrasi 0,3mg/ml dapat mengahambat biofilm sebesar 65,23%, Sehingga 

ambroxol dapat menjadi agen anti virulen untuk pengobatan infeksi Serratia 

marcescens. 

Menurut (H. a Abbas et al., 2012) “Combating Pseudomonas aeruginosa 

Biofilms by Potential Biofilm”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki anti 

planktonik in vitro dan aktivitas antibiofilm dari sepuluh agen antibiofilm potensial 
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terhadap biofilm P. aeruginosa yang sudah mapan. Kesimpulan menunjukkan Sepuluh 

agen antibiofilm potensial (N-acetylcysteine (NAC), ambroxol, piroxicam, natrium 

diklofenak, ketoprofen, 4-nitropyrdidine-N-oxide (4NPO), natrium askorbat, 

sucralose, xylitol dan sorbitol) menunjukkan aktivitas yang bervariasi terhadap biofilm 

yang dibentuk oleh dua puluh isolat klinis P. aeruginosa. Kesimpulan menunjukkan 

bahwa 4NPO adalah yang paling aktif; Natrium diklofenak, ketoprofen, N-asetilsistein, 

ambroxol, sodium ascorbate dan piroxicam menunjukkan aktivitas sedang, sedangkan 

sucralose, xylitol, dan sorbitol menunjukkan aktivitas yang lemah.  

Menurut (Hakim et al., 2018) “Uji Iritasi Akut Dermal Pada Hewan Uji Kelinci 

Albino Terhadap Sediaan Body Lotion Ekstrak Kulit Biji Pinang (Areca Catechu L.). 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur daya efek iritasi pada kulit punggung 

kelinci yang dihasilkan dari sediaan bodi lotion ekstrak kulit biji pinang untuk menilai 

keamanan sediaan body lotion. Metode yang digunakan mengacu pada peraturan Ka 

BPOM RI nomor 7 tahun 2014, yaitu dengan mengoleskan 0,5 gram formula body 

lotion ekstrak kulit biji pinang pada kulit kelinci, kemudian diamati ada atau tidaknya 

eritema dan udema yang timbul akibat pengaruh percobaan tersebut. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa body lotion ekstrak kulit biji pinang jika dilihat dari parameter 

terbentuknya eritema dan udema skor tertinggi yaitu 1 (hampir tidak dapat dibedakan) 

dan dilihat dari skor indeks iritasi primer p ada seluruh formula skornya yaitu 0. 

Kesimpulannya yaitu pada seluruh formula sediaan body lotion ekstrak kulit biji pinang 

setelah diukur menggunakan skor penilaian reaksi pada kulit terbukti aman tanpa 

menyebabkan efek iritasi pada kulit. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui berapa nilai kategori respon iritasi pemberian larutan ambroxol 

pada kulit kelinci. 

b. Untuk mengetahui pengaruh iritasi pemberian larutan ambroxol pada kulit kelinci. 

2.  Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi lebih 

lanjut mengenai iritasi akut dermal larutan ambroxol pada kelinci dan memperkirakan 

resiko penggunaan larutan ambroxol pada manusia. Hasil ini juga diharapkan dapat 

menambah kekayaan ilmu pengetahuan di bidang lmu Kesehatan terutama dalam 

pengembangan dan penelitian obat-obat baru.
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Ambroxol 

1. Profil Ambroxol 

Nama Resmi : Ambroxol Hydrochloride 

Nama Lain : Ambroxol HCL 

RM  : C13H18Br2N2O HCL 

Struktur  :  

BM  : 414,6 

Pemerian   : Putih atau kekuningan bubuk Kristal. 

Kelarutan  : sedikit larut dalam air, praktis tidak larut dalam diklorometana, 

larut dalam metal alkohol.  

pH  : 4,5-6,0. 

Penyimpanan  : Lindungi dari cahaya (Swetman, 2009). 

2. Pengertian Ambroxol 

Ambroxol adalah metabolit dari bromhexin yang digunakan sebagai mukolitik. 

Mukolitik adalah obat yang dapat mengencerkan sekret saluran napas dengan jalan 

memecah benang muko protein dan mukopolisakarida dari sputum. Ambroxol 

diindikasikan sebagai terapi sekretolitik pada penyakit bronko pulmonalis akut dan 
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kronis dengan sekresi lendir yang abnormal dan transportasi lendir terganggu. Aktivitas 

sekretolitik ini meningkatkan klirens lendir, mempermudah pengeluaran dahak dan 

batuk produktif. Ambroxol diserap dengan baik dalam saluran pencernaan, waktu 

paruhnya antara 9- 10 jam. (Rivai & Andalas, 2018). Ambroxol juga telah digunakan 

untuk profilaksis atau pengobatan sindrom gangguan pernapasan, displasia 

bronkopulmoner, proteinosis alveolar, dan penyakit paru pascaoperasi. Efek 

farmakologis ambroxol mencakup berbagai macam, termasuk regulasi lender pada sel 

kelenjar, peningkatan produksi pulmonal surfaktan, netralisasi oksidatif dan nitrosatif 

stres, penekanan replikasi virus pernapasan, pengurangan sitokin proinflamasi, 

kemotaksis, dan jaringan peroksidasi lipid. beberapa efek klinis terlihat dengan 

ambroxol, yaitu pengurangan rasa sakit dan bengkak, tampaknya disebabkan oleh sifat 

lokal anestesi dari ambroxol. Namun, ada juga bukti yang menunjukkan bahwa sifat 

antiinflamasi ambroxol memainkan peran utama dalam efek pada sakit tenggorokan 

dan faringitis (Beeh et al., 2018).  

3. Ambroxol Sebagai Antibiofilm 

Selain digunakan sebagai salah satu agen pengencer dahak, ambroxol dapat 

menghambat pembentukan biofilm (H. A. Abbas, 2014). Hal itu telah dibuktikan pada 

beberapa penelitian. ambroxol telah terbukti dapat menghambat jamur dengan baik, 

dan menjadi agen pembentuk antibiofilm dalam pengobatan oral candidiasis yang 

disebabkan oleh C. albicans (Hussain et al., 2015). Ambroxol juga bisa menjadi anti 

virus untuk pengobatan infeksi Serratia Marcences. (H. A. Abbas & Hegazy, 2017). 

Pada penelitian in vitro untuk menyelidiki anti planktonik dan antivitas antibiofilm dari 
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sepuluh agen antibiofilm potensial terhadap biofilm P. aeruginosa yang sudah mapan, 

menunjukkan bahwa ambroxol memiliki aktivitas sedang dalam menghambat 

pembentukan biofilm (H. a Abbas et al., 2012). Ambroxol adalah agen baru untuk 

pengobatan ulkus kaki diabetik yang disebabkan oleh Proteus mirabilis karena 

diketahui ambroxol dapat mengganggu koloni dari Proteus mirabilis  untuk menyerang 

jaringan kaki diabetik sehingga membentuk biofilm, jadi secara signifikan ambroxol 

dapat menghambat kemampuan membentuk koloni dari Proteus mirabilis dengan cara 

yang bergantung pada dosis  (H. A. Abbas, 2014). 

B. Uraian Biofilm 

1. Komposisi Biofilm 

Biofilm adalah kelompok atau mikroorganisme dimana mikroba menghasilkan zat 

polimer ekstraseluler (EPS) seperti protein (<1-2%) termasukenzim), DNA (<1%), 

polisakarida (1-2%) dan RNA (<1%).1%), dan air (sampai97%). Komposisi 

biofilm terdiri dari dua komponen utama yaitu saluran air untuk transportasi nutrisi 

dan wilayah padat sel tidak memiliki pori-pori yang menonjol di dalamnya. Sel-sel 

mikroba dengan biofilm diatur sedemikian rupa dengan fisiologi dan sifat fisik yang 

berbeda secara signifikan. Bakteri pembentuk biofilm mengaktifkan beberapa gen yang 

mengaktifkan ekspresi gen yang akan beralih ke fenotip resisten karena perubahan 

tertentu misalnya kepadatan sel, nutrisi atau suhu, kepadatan sel, pH dan osmolaritas. 

Ketika saluran air biofilm dibandingkan dengan sistem sirkulasi menunjukkan bahwa 

biofilm dianggap organisme multi seluler. Berbagai komponen biofilm menandakan  
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integritas biofilm dan membuatnya tahan terhadap berbagai faktor lingkungan (Hussain 

et al., 2015). 

Biofilm memberi keuntungan pada bakteri pembentuk biofilm seperti perlindungan 

dari agen antimikroba, pertukaran nutrisi, metabolit, dan/ atau pertukaran genetik 

dengan mikroorganisme lainnya. Biofilm mengakibatkan terbatasnya penetrasi 

antibiotik untuk menjangkau bakteri penyebab infeksi serta mengakibatkan rendahnya 

laju multiplikasi sel mikroorganisme sehingga menyebabkan penyakit infeksi semakin 

berkembang. Biofilm dapat terbentuk pada permukaan tubuh dan bertahan setelah 

terapi dengan beragam antibiotik. Sel biofilm juga dapat menahan respon imun inang 

(bawaan dan adaptif), sangat resisten terhadap fagositosis, dan 10-1000 kali lipat lebih 

tahan terhadap pengobatan dengan antibiotik dibandingkan dengan bentuk 

planktoniknya (Sahputri et al., 2018). 

2. Peranan Biofilm Terhadap Infeksi dan Resistensi Antibiotik 

Hampir semua (99,9%) mikroorganisme memiliki kemampuan untuk membentuk 

biofilm pada berbagai permukaan yaitu permukaan biologis dan inert. Ketika 

mikroorganisme mengikat ke permukaan, mereka menghasilkan zat polimer 

ekstraseluler (EPS) dan membentuk biofilm (Hussain et al., 2015). 

Fungsi biofilm menurut Jamal et al., (2015) adalah sebagai berikut:  

a. Mekanisme pertahanan bakteri dengan meningkatkan resistensi terhadap gaya fisik 

yang dapat menurunkan perkembangan sel-sel bakteri yang tidak menempel, 

fagositosis oleh sel imun dan penetrasi senyawa yang toksis terhadap bakteri. 
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b. Bakteri dapat melekat pada permukaan yang kaya akan nutrisi 

c. Pembentukan biofilm membantu bakteri untuk hidup berdekatan dan membentuk 

koloni yang memfasilitasi komunikasi antar sel (quorum sensing) dengan molekul 

sinyal sebagai peningkatan peluang pertukaran materi genetik.  

Berikut menyajikan daftar spesies bakteri yang dapat membentuk biofilm. 

Tabel 1. Daftar spesies bakteri pembentuk Biofilm. 

No. Spesies Bakteri Pembentuk Biofilm Umum 

1. E. coli 
2. P. aeruginosa 
3.  S. epidermidis 
4.  S. aureus 
5. Staphylococcus epidermidis 
6. Enterobacter cloacae 
7. Actenomyces israelii 
8. Haemophilus influenza 
9. Burkholderia cepacia 
 

Pembentukan biofilm selanjutnya mempersulit penyakit infeksi dan 

meningkatkan jumlah bakteri pembentuk biofilm lebih toleran terhadap antibiotik 

(Jamal et al., 2015). Diperkirakan sekitar 65% kejadian infeksi mikroba berhubungan 

dengan pembentukan biofilm. Mekanisme terjadinya resistensi antibiotik pada biofilm, 

yaitu: 

a. Inaktivasi molekul aktif secara langsung  

Difusi antibiotik dapat terjadi melalui matriks biofilm. Difusi atau penetrasi 

antibiotik ke lapisan biofilm yang lebih dalam dipengaruhi oleh exopolysaccharide yang 
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berperan sebagai penghalang fisik. Ketika molekul berinteraksi langsung dengan 

matriks ini, gerakan antibiotik ke bagian dalam biofilm melambat, sehingga 

mengakibatkan resistensi antibiotik. Bakteri yang melepaskan diri dari biofilm, tidak 

menghasilkan polisakarida dan mudah diserang oleh sel sistem kekebalan tubuh. 

Inaktivasi antibiotik terjadi saat mengikat matriks biofilm (Jamal et al., 2015).  

b. Melambatnya perkembangan dan metabolisme bakteri  

Menurunnya perkembangbiakan dan metabolisme bakteri didalam biofilm akibat 

minimnya nutrisi dan oksigen yang terdapat didalam biofilm sehingga merubah target 

antibiotik terhadap bakteri tersebut. Hal ini karena antibiotik lebih aktif bekerja jika 

mikroorganisme dalam tahap berkembang biak aktif. Setiap saat 1-10% sel dalam 

biofilm melambat karena metabolisme dan ekspresi yang berubah. Sel-sel dorman 

menunjukkan metabolisme yang lebih lambat dan lebih resisten terhadap antibiotik. 

Dormansi bersifat reversibel, dan bila terjadi perubahan lingkungan, sel-sel ini dapat 

kembali ke bentuk yang lebih aktif kembali (Jamal et al., 2015) 

c. Perubahan fenotip bakteri  

Bakteri dalam biofilm secara fenotip sangat berbeda dari planktoniknya, sehingga 

agen antibiotik sulit untuk membasmi mikroorganisme didalam biofilm. Bakteri dalam 

biofilm mengaktifkan banyak gen yang mengubah sel envelope, target molekul dan 

kerentanan terhadap agen antibiotik (resistensi intrinsik). Perubahan fenotipik yang 

disebabkan oleh pergeseran genetik (perubahan 65-80 protein), memainkan peran yang 

lebih penting dalam perlindungan dari agen antibiotik. Gen rpoS sangat penting dalam 

pembentukan biofilm, gen ini menginduksi respon stresor dan penekanan metabolisme 
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energi dan motilitas, mengakibatkan perubahan fisiologis yang dapat menyebabkan 

resistensi antibiotik. Bakteri dalam biofilm dapat merasakan lingkungan eksternal, 

berkomunikasi satu sama lain dan mentransfer informasi genetik dan plasmid di dalam 

biofilm (Sahputri et al., 2018). 

d. Transfer gen resisten  

Kedekatan antar bakteri dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berbagi 

gen resisten antara satu sama lain. Mekanisme terjadinya resistensi antibiotik ini belum 

seutuhnya dapat dimengerti. Pada setiap penelitian yang dilakukan mengenai resistensi 

antibiotik akibat biofilm, ditemukan adanya kombinasi dari beberapa mekanisme, hal 

ini juga bergantung terhadap fisiologi yang heterogen dari setiap mikroorganisme yang 

berkoloni didalam biofilm Jamal et al., 2015). 

3. Siklus Kehidupan Biofilm 

Pembentukan biofilm merupakan proses yang sangat kompleks, di mana sel-sel 

mikroorganisme berubah dari planktonik menjadi mode pertumbuhan sesil. Juga telah 

dikemukakan bahwa pembentukan biofilm bergantung pada ekspresi gen spesifik yang 

memandu pembentukan biofilm. Proses pembentukan biofilm terjadi melalui 

serangkaian peristiwa yang mengarah pada adaptasi di bawah kondisi nutrisi dan 

lingkungan yang beragam. Ini adalah proses multi-langkah di mana mikroorganisme 

mengalami perubahan tertentu setelah mengikuti permukaan. Berikut Proses 

pembentukan biofilm (Hussain et al., 2015). 
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a. Perlekatan  

Sel Perlekatan mikroorganisme pada permukaan tertentu dapat terjadi secara aktif 

atau pasif, tergantung pada motilitas bakteri atau transportasi dari sel planktonik oleh 

gravitasi, difusi atau kekuatan dinamis cairan dari fase cairan disekitarnya. Perlekatan 

juga tergantung pada ketersediaan hara dalam media sekitarnya, dan tahap pertumbuhan 

sel bakteri itu sendiri. Dua tahapan yang dapat diidentifikasi dalam proses ini yaitu 

perlekatan reversibel diikuti oleh perlekatan irreversibel. Awalnya, interaksi jangka 

panjang terbentuk antara sel bakteri dan substrat disebut perlekatan reversibel, dan 

melibatkan interaksi Van der waals, gaya elektrostatik dan interaksi hidrofobik. Selama 

tahap ini, bakteri masih menunjukkan gerak Brown dan dapat dengan mudah 

dihilangkan dengan gaya geser fluida (misalnya hanya dengan membilasnya). 

Kemudian dilanjutkan perlekatan irreversibel, interaksi jangka pendek yang melibatkan 

interaksi dipol-dipol, ion hidrogen, dan ikatan kovalen, dan interaksi hidrofobik. 

Interaksi antara bakteri dan permukaan terjadi terutama melalui alat pelengkap bakteri 

seperti flagela, fimbriae, pili dan fibril, dan pengangkatan sel membutuhkan energi yang 

lebih kuat seperti scrubbing atau menggores. Suhu dan pH permukaan kontak memiliki 

pengaruh pada tingkat perlekatan mikroorganisme (Hussain et al., 2015). 

b. Pembentukan Mikrokoloni 

Proliferasi sel-sel bakteri yang melekat secara irreversibel dapat terjadi dengan 

menggunakan nutrisi yang ada di lingkungan cairan sekitarnya. Ini mengarah pada 

pembentukan mikrokoloni yang membesar dan menyatu untuk membentuk lapisan sel 

yang menutupi permukaan. Sel-sel yang melekat menghasilkan polimer tambahan 
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(eksopolisakarida), yang membantu dalam perlekatan sel-sel ke permukaan dan dalam 

menstabilkan koloni dari fluktuasi lingkungan (Hussain et al., 2015). 

c. Pembentukan Biofilm 

Pembentukan biofilm adalah konsekuensi dari perlekatan terus menerus sel bakteri 

terhadap substrat dan pertumbuhan selanjutnya, bersama dengan produksi EPS. 

Komposisi biofilm dapat heterogen karena kolonisasi oleh mikroorganisme yang 

berbeda dengan kebutuhan gizi yang berbeda. Peningkatan ukuran biofilm yang lebih 

besar dapat terjadi melalui deposisi atau perlekatan dari bahanbahan organik dan 

anorganik yang terlarut lainnya dan partikel dari fase cair di sekitarnya (Hussain et al., 

2015). 

d. Pemantapan dan Perluasan Biofilm 

Setelah terbentuk biofilm matang, bakteri yang menempel tersebut untuk bertahan 

hidup harus mampu melepaskan diri dan menyebar dari biofilm. Sel anak dapat menjadi 

individu baru atau terkelupas. Bakteri yang terlepas kemudian dapat berpindah ke lokasi 

baru dan memulai kembali proses biofilm (Hussain et al., 2015). 

 

Gambar 1. Proses Pembentukan Biofilm 
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C. Infeksi  

1. Pengertian Infeksi 

Penyakit infeksi ialah penyakit yang disebabkan oleh masuk dan 

berkembangbiaknya mikroorganisme, suatu kelompok luas dari organisme 

mikroskopik yang terdiri dari satu atau banyak sel seperti bakteri, fungi, dan parasit 

serta virus. Penyakit infeksi terjadi ketika interaksi dengan mikroba menyebabkan 

kerusakan pada tubuh dan kerusakan tersebut menimbulkan berbagai gejala dan tanda 

klinis (Novard et al., 2019). 

2. Infeksi Biofilm 

Biofilm menimbulkan masalah besar bagi kesehatan masyarakat karena sifatnya 

yang resisten terhadap antibiotik dan penyakit yang terkait dengan perangkat medis 

yang ada (Hussain et al., 2015).  

Biofilm telah diketahui terlibat dalam berbagai macam infeksi mikroba pada 

tubuh. Pembentukan biofilm juga telah tercatat sebagai strategi pertahanan diri 

patogen. Beberapa mikroorganisme dalam biofilm bahkan dapat memodulasi potensi 

bakteri patogen lain seperti terlihat dari bakteri kariogenik pada plak biofilm. Menurut 

pernyataan resmi terbaru dari National Institutes of Health, lebih dari 65% dari semua 

infeksi mikroba disebabkan oleh biofilm. Jumlah ini mungkin tampak tinggi, tetapi jika 

kita ingat bahwa infeksi umum seperti saluran kemih infeksi (disebabkan oleh E. coli 

dan patogen lainnya), infeksi kateter (yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan 

patogen gram positif lainnya), infeksi telinga tengah anak (yang disebabkan oleh 
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Haemophilus influenzae), pembentukan plak pada gigi, dan radang gusi, yang 

semuanya disebabkan oleh biofilm, sulit untuk diobati atau juga sering kambuh, maka 

angka ini cukup realistis. Sehingga proses infeksi yang melibatkan biofilm telah terlibat 

pada penyakit-penyakit umum seperti infeksi saluran kemih, infeksi kateter, infeksi 

telinga tengah, pembentukan gigi plak, gingivitis, legionellosis, infeksi pada 

pemakaian lensa kontak, dan infeksi yang kurang umum namun lebih mematikan 

seperti endokarditis, infeksi pada cystic fibrosis, dan infeksi implan permanen seperti 

prostesis persendian dan katup (Purbowati, 2018). 

Munculnya fenomena biofilm mikroba dikaitkan dengan adanya sifat resistensi 

mikroba terhadap antimikroba dan sistem imun. Sifat biologis sel bakteri pembentuk 

biofilm matur berbeda dari sifat biologis sel planktoniknya walaupun pada strain 

bakteri yang sama. Penting diketahui bahwa sifat-sifat yang diperoleh tersebut 

memungkinkan bakteri yang tersembunyi dalam biofilm mampu bertahan hidup di 

alam, terutama pada lingkungan mikro yang tidak bersahabat. Adaptasi ini memiliki 

konsekuensi yang cukup signifikan terhadap diagnostik dan terapi sehingga bakteri 

pembentuk biofilm menunjukkan peningkatan resistensi terhadap antibiotik dan 

desinfektan. Konsentrasi terapeutik efektif pada beberapa antibiotik terhadap bakteri 

dalam biofilm mungkin 100 bahkan 1000 kali lipat lebih tinggi dibandingkan bakteri 

bentuk planktoniknya. Selain itu, bakteri biofilm resisten terhadap proses fagositosis 

dan mekanisme lain dari sistem imun bawaan dan adaptif. Sehingga bakteri patogen 

pembentuk biofilm yang tumbuh menyebabkan infeksi yang persisten dan inflamasi 

serta kerusakan jaringan kronis (Purbowati, 2018). 



22 
 

 
 

Perbedaan biofilm dengan koloni infeksi ialah adanya agregat mikrokoloni sel 

yang melekat pada permukaan. Pembentukan biofilm sebagai mekanisme pertahanan 

memiliki implikasi besar pada inang karena mikroorganisme yang tumbuh dan akan 

lebih resisten terhadap antibiotik. Ada empat kriteria untuk mendefinisikan etiologi 

dari infeksi biofilm, yaitu bakteri patogen pada permukaan yang melekat pada substrat, 

pemeriksaan langsung menunjukkan bakteri dalam kelompok, terbungkus dalam 

matriks bakteri, infeksi yang terlokalisasi, dan infeksi yang resisten terhadap terapi 

antibiotik (Homenta, 2016). 

D. Iritasi Kulit 

1. Pengertian Iritasi 

Iritasi merupakan suatu fenomena inflamasi yang terjadi pada kulit akibat senyawa 

asing. Gejala yang dapat terjadi antara lain panas karena adanya dilatasi pembuluh 

darah pada daerah yang terkena paparan senyawa asing yang ditandai dengan adanya 

kemerahan pada daerah tersebut (eritema), dan dapat juga menyebabkan edema yang 

terjadi karena adanya pembesaran plasma yang membeku pada daerah kulit yang 

terluka (Nur, 2019).  

Eritema merupakan suatu reaksi kemerahan pada kulit yang timbul akibat dari efek 

samping penggunaan sediaan topikal. Kemerahan ini juga ditandai dengan timbulnya 

bercak-bercak yang menonjol tersebar secara simetris. Gejalanya selain timbul eritema 

(kemerahan), juga timbul vesikulasi (berair) yang disertai rasa gatal dan panas (Hakim 

et al., 2018). Sedangkan udema merupakan suatu reaksi pembengkakan pada kulit yang 



23 
 

 

timbul akibat dari efek samping penggunaan sediaan topikal. Udema terjadi akibat 

meningkatnya volume cairan diluar sel (ekstraseluler) dan diluar pembuluh darah 

(ekstravaskuler) yang terakumulasi di dalam jaringan-jaringan tubuh (Hakim et al., 

2018).  

2. Penyebab Iritasi 

Iritasi kulit dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena suhu ekstrim 

panas maupun dingin, paparan deterjen / sabun, produk pembersih rumah tangga. 

Selain itu, iritasi kulit juga dapat disebabkan oleh basis / vehikulum maupun bahan/ zat 

kimia yang terkandung dalam produk sediaan topikal. 

E. Uraian Hewan Coba 

1. Klasifikasi Kelinci 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mamalia  

Ordo  : Legomorpha 

Famili  : Leporidae 

Genus  : Oryctagalus 

Spesies : Oryctagalus cuniculus (Mu’nisa et al, 2022). 

2. Karakteristik 

Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae, yang dapat ditemukan di 

banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut 
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vivipar. Bagian tubuh kelinci di selimuti dengan bulu yang halus tetapi lebat, memiliki 

warna yang bermacam-macam mulai dari warna hitam, abu-abu, kecoklatan, hitam 

putih, dan lain-lain. Bagian mata pada kelinci memiliki warna kemerahan, berbentuk 

bulat kelonjongan. Bagian hidung pada kelinci berbentuk silindris, mempunyai gigi 

seri di bagian depan yang digunakan kelinci untuk memotong atau mengunyah rumput 

(Mu’nisa et al, 2022). 

Secara makroskopis, lidah kelinci berbentuk pipih memanjang dengan puncak dan 

tepi bulat, panjangnya mencapai sekitar 5,3 cm, lebar 4,5 cm pada bagian bebas, 5 cm 

pada tonjolan lingual dan mencapai 4,8 cm pada akar lidah. Lidah terbagi menjadi tiga 

bagian; bagian anterior, tengah dan posterior (Mu’nisa et al, 2022). 

 
Gambar 2. Kelinci 

Kelinci juga mampu melakukan caecotrophy atau coprophage, yaitu proses 

memakan kembali faeces di pagi atau malam hari. Umur hidup kelinci dapat mencapai 

lima sampai sepuluh tahun dengan umur produktif dua hingga tiga tahun dan memiliki 

kemampuan beranak sepuluh kali per tahun. Kelinci beraktivitas secara umum pada 
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tengah malam di kala hari mulai senja dan dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh 

lingkungan luar (Mu’nisa et al, 2022). 

Kelinci memiliki kemampuan biologi yang menonjol terletak pada system 

pencernaannya dan system reproduksinya yaitu setiap pejantan dapat dikawinkan 

dengan delapan sampai sepuluh betina, jumlah anak per kelahiran enam sampai tujuh 

ekor, anak kelinci di sapih oleh induknya rata-rata umur enam hingga delapan minggu, 

setelah melahirkan, induk dapat dikawinkan kembali (Mu’nisa et al, 2022). 

Kelinci yang digunakan pada penelitian ini adalah kelinci albino (Oryctolagus 

cuniculus), galur New Zealand sebanyak 3 ekor kelinci jantan yang sehat dan dewasa 

yang berumur 8-9 bulan. Hewan yang digunakan berasal dari Pasar Hobi, Toddopuli. 

Jenis kelamin dipilih kelinci jantan karena kelinci jantan mempunyai kondisi biologis 

yang lebih stabil daripada kelinci betina yang kondisi biologisnya dipengeruhi oleh 

masa siklus, masa kehamilan dan masa menyusui (Peresia et al., 2009). Berat hewan 

kelinci ditentukan sekitar 1,5-2kg (Fatmawaty et al., 2016) guna mengurangi 

variabilitas efek karena pengaruh perbedaan berat badan. Berat hewan kelinci 

ditentukan sekitar 1,5-2kg (Fatmawaty et al., 2016). Adapun berat badan kelinci yang 

digunakan pada penelitian ini, kelinci 1 yaitu 1,75kg, kelinci 2 yaitu 1,7kg, dan kelinci 

3 yaitu 1,7kg. 

 

 



26 
 

 
 

3. Teknik Pemeliharaan 

Faktor-faktor yang memengaruhi pemeliharaan kelinci diuraikan sebagai berikut :  

a. Kandang 

Kandang yang digunakan kelinci biasanya dibuat dalam bentuk panggung dengan 

ketinggian kandang 75 cm dari tanah. Rangka kandang terbuat dari kayu ukuran 4 cm 

x 6 cm, kayu 3 cm x 5 cm dan kayu reng. Sisi samping kandang di tutup dengan 

anyaman kawat dan bagian bawah kandang terbuat dari anyaman kawat dengan 

diameter 1cm agar kotoran dan air kencing ternak dapat terbuang dengan mudah. Setiap 

petak kandang berukuran panjang 70 cm, lebar 50 cm dan tinggi 50 cm. Tempat pakan 

dan air minum yang diletakkan di dalam bilik kandang dan digantung pada pinggir 

kandang. Suhu udara dalam kandang selama penelitian cukup ideal untuk pemeliharaan 

ternak kelinci yaitu berkisar antara 25-26oC. Kelinci dapat hidup dan berkembang baik 

pada suhu ideal 15-20oC dan kelembaban ideal 60- 90%. Kelembaban udara dalam 

kandang selama penelitian termasuk ideal yaitu 80-82%. Kelembaban ideal untuk 

ternak kelinci adalah 60-90% dimana kelembaban udara maksimum terjadi pada waktu  

pagi hari dan minimum pada sore hari (Mu’nisa et al, 2022). 

b. Pakan 

Kelinci merupakan hewan herbivora non ruminansia yang sebagian besar 

kebutuhan pakannya berasal dari hijauan. Pakan hijauan yang diberikan untuk pakan 

kelinci antara lain rumput lapangan, limbah sayuran (kangkung, sawi, wortel, caisim, 

kol, daun singkong), daun turi, daun lamtoro, daun kembang sepatu, daun kacang 

panjang, daun ubi jalar, daun kacang tanah, daun dan batang jagung, daun pepaya, talas 
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dan lain-lain. Selain itu kelinci juga biasanya diberikan pellet, yaitu campuran beberapa 

bahan pakan yang diproses secara mekanik dengan tekanan tertentu melalui die 

sehingga akan terbentuk pakan yang kompak. Konsumsi pellet pada kelinci adalah 

sebanyak 5% dari berat badan (Mu’nisa et al, 2022). 

Selama proses penelitian, pembersihan kandang rutin dilakukan tiap hari untuk 

tetap menjaga agar hewan coba merasa tenang dan tidak stress. memberikan pakan juga 

rutin dilakukan pada pagi dan sore hari yaitu berupa pelet dan sayuran segar seperti 

wortel dan kangkung. 

F.  Uraian Toksisitas 

1. Pengertian Toksisitas 

Uji toksisitas adalah suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem 

biologi dan untuk memperoleh data dosis-respon yang khas dari sediaan uji. Data yang 

diperoleh dapat digunakan untuk memberi informasi mengenai derajat bahaya sediaan 

uji tersebut bila dipaparkan pada manusia, sehingga dapat ditentukan dosis yang akan 

penggunaannya demi keamanan manusia (BPOM RI, 2020). 

Uji toksisitas menggunakan hewan uji sebagai model berguna untuk melihat 

adanya reaksi biokimia, fisiologik dan patologik pada manusia terhadap suatu sediaan 

uji. Hasil uji toksisitas tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan 

keamanan suatu bahan/ sediaan pada manusia, namun dapat memberikan petunjuk 

adanya toksisitas relatif dan membantu identifikasi efek toksik bila terjadi pemaparan 

pada manusia (BPOM RI, 2020). 
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2. Jenis-jenis Uji toksisitas 

a. Uji toksisitas akut oral 

Uji toksisitas akut oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang 

muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji yang diberikan secara oral 

dalam dosis tunggal, atau dosis berulang yang diberikan dalam waktu 24 jam (BPOM 

RI, 2020). 

b. Uji toksisitas subkronik oral 

Uji toksisitas subkronis oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik 

yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan 

secara oral pada hewan uji selama sebagian umur hewan,  tetapi tidak lebih dari 10% 

seluruh umur hewan (BPOM RI, 2020). 

c. Uji toksisitas kronis oral 

Uji toksisitas kronis oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik 

yang muncul setelah pemberian sediaan uji secara berulang selama sebagian besar 

umur hewan uji (BPOM RI, 2020). 

d. Uji teratogenitas  

Uji teratogenisitas adalah suatu pengujian untuk memperoleh informasi adanya 

abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian sediaan uji selama masa 

pembentukan organ fetus (masa organogenesis) (BPOM RI, 2020). 

e. Uji sensitasi kulit 

Uji sensitisasi kulit adalah suatu pengujian untuk mengidentifikasi suatu zat yang 

berpotensi menyebabkan sensitisasi kulit (BPOM RI, 2020). 
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f. Uji iritasi mata 

Uji iritasi mata adalah suatu uji pada hewan uji (kelinci albino) untuk mendeteksi 

efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada mata (BPOM RI, 2020). 

g. Uji iritas/korosi akut dermal 

Uji iritasi/ korosi akut dermal adalah suatu uji pada hewan (kelinci albino) untuk 

mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada dermal sampai 

4 jam (BPOM RI, 2020). 

h. Uji iritasi mukosa vagina 

Uji iritasi mukosa vagina adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji sediaan 

uji yang kontak langsung dengan jaringan vagina dan tidak dapat diuji dengan cara lain 

(BPOM RI, 2020). 

i. Uji toksisitas akut dermal 

Uji toksisitas akut dermal adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik 

yang muncul dalam waktu singkat setelah pemaparan suatu sediaan uji dalam sekali 

pemberian melalui rute dermal (BPOM RI, 2020). 

j. Uji toksisitas subkronis dermal 

Uji toksisitas subkronis dermal adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek 

toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang 

diberikan melalui rute dermal pada hewan uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak 

lebih dari 10% seluruh umur hewan (BPOM RI, 2020). 
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k. Uji toksisitas karsinogenitas 

Uji karsionogenisitas adalah suatu pengujian untuk mendeteksi dan memperoleh 

informasi/ mengidentifikasi sifat karsinogenik sediaan uji setelah pemberian sediaan 

uji dengan dosis berulang yang diberikan pada hewan uji selama sebagian besar rentang 

hidup hewan tersebut sesuai dengan rute pemberian yang diinginkan (BPOM RI, 2020). 

3. Faktor yang Mempengaruhi Toksisitas  

Faktor-faktor yang menentukan hasil uji toksisitas secara in vivo dapat dipercaya 

adalah: pemilihan spesies hewan uji, galur dan jumlah hewan; cara pemberian sediaan 

uji; pemilihan dosis uji; efek samping sediaan uji; teknik dan prosedur pengujian 

termasuk cara penanganan hewan selama percobaan (BPOM RI, 2020). 

G. Rancangan Uji Iritasi Akut Dermal 

1. Pemilihan Hewan Coba 

Hewan uji yang digunakan adalah kelinci albino jantan atau betina yang sehat dan 

dewasa, berat sekitar 2 kg. Penggunaan spesies lain dapat digunakan dengan justifikasi 

(BPOM RI, 2020) . Sejumlah model hewan in vivo digunakan sebagai alternatif iritasi 

kulit, antara lain dengan menggunakan marmot, mencit, dan tikus (Puji, 2018).  

Sebelum pengujian dimulai, hewan uji diaklimatisasi di ruang percobaan kurang lebih 

selama 5 tujuannya untuk mengkondisikan hewan dengan suasana laboratorium dan 

untuk menghilangkan stress akibat transportasi. (BPOM RI, 2020). ) Satu hari sebelum 

perlakuan, bulu kelinci dicukur terlebih dahulu seluas 2x3 cm2 yang dibuat sebanyak 

4 kotak dengan bantuan alat  cukur eletrik dan mengoleskan krim perontok bulu supaya 
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larutan yang akan dipaparkan pada kulit kelinci dapat menyerap dengan baik tanpa ada 

penghalang bulu.  

2. Pembuatan Larutan Uji 

Pada pembuatan larutan sampel, ambroxol dilarutkan dengan Propilen glikol. 

Setelah ambroxol larut, ditambahkan aquadest sebagai campuran pelarut, lalu diaduk 

hingga homogen. Pada penelitian ini larutan ambroxol dibuat dalam dosis 15mg/5ml 

dan 30ml/5ml sebagai larutan sampel. Sedangkan untuk larutan kontrol menggunakan 

Propilen glikol sebagai kontrol negatif dan sediaan sirup ambroxol sebagai kontrol 

positif. 

Pada penelitian ini menggunakan Propilen glikol sebagai kosolven. Kosolven 

adalah pelarut yang ditambahkan dalam suatu sistem untuk membantu melarutkan atau 

meningkatkan stabilitas dari suatu zat, cara ini disebut  kosolvensi. Cara ini cukup 

potensial dan sederhana dibanding beberapa cara lain yang digunakan untuk 

meningkatkan kelarutan dan stabilitas suatu bahan. Penggunaan kosolven dapat 

mempengaruhi polaritas sistem, yang dapat ditunjukkan dengan pengubahan tetapan 

dielektrikanya. Kosolven seperti etanol, propilen glikol, polietilen glikol, gliserin, dan 

glikofural telah lama digunakan sebagai zat untuk meningkatkan kelarutan obat dalam 

larutan pembawa berair. Efek peningkatan kelarutan ini terutama disebabkan oleh 

polaritas obat terhadap solven (air) dan kosolven. Pemilihan sistem kosolven yang tepat 

dapat menjamin kelarutan semua komponen dalam formulasi dan meminimalkan 

resiko pengendapan (presipitasi) karena pendinginan atau pengenceran oleh cairan 
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darah. Akibatnya, hal ini akan mengurangi iritasi jaringan pada tempat administrasi 

obat (Widyaningsih, 2009). 

Propilen glikol digunakan dalam berbagai formulasi farmasi dan umumnya 

dianggap sebagai bahan yang relatif tidak beracun.  Ini juga digunakan secara luas 

dalam makanan dan kosmetik.  Mungkin sebagai konsekuensi dari metabolisme dan 

ekskresinya, propilen glikol kurang beracun dibandingkan glikol lainnya.  Dalam 

sediaan topikal, propilen glikol dianggap sebagai iritasi minimal. Konsentrasi yang 

yang digunakan sebagai kosolven pada sediaan topikal adalah 5-80% (Rowe et al, 

2009). Propilen glikol merupakan salah satu enhancer kimia yang dapat meningkatkan 

penetrasi obat ke dalam kulit. Mekanisme propilen glikol sebagai peningkat penetrasi 

yaitu meningkatkan kelarutan bahan obat sehingga dapat meningkatkan difusi obat 

menembus membran sel dan memberikan efek hidrasi pada kulit yaitu melunakkan 

lapisan keratin pada stratum korneum sehingga meningkatkan jumlah obat yang 

berpenetrasi lewat kulit. Propilen glikol memiliki aktivitas peningkat penetrasi yang 

tinggi dan dianggap paling aman karena efek iritasi yang rendah pada kulit (Niswah et 

al., 2021). 

3. Cara pemberian 

Sediaan uji dipaparkan di area kulit seluas ± 6 (2 x 3 ) cm2, kemudian lokasi 

pemaparan ditutup dengan kasa dan diplester dengan plester yang bersifat non-iritan. 

Plester harus dibuat longgar menggunakan balutan semi-oklusif yang sesuai selama 

periode paparan. Bila sediaan uji/bahan uji diaplikasikan ke plester, plester harus 

menempel pada kulit sedemikian rupa sehingga ada kontak yang baik dan distribusi 
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bahan uji yang seragam pada kulit. Harus dicegah hewan dapat menghirup ataupun 

menelan bahan uji pada plester. Jika pemberian secara langsung tidak memungkinkan 

(misalnya cairan atau pasta), sediaan uji harus dioleskan terlebih dahulu pada kassa lalu 

ditempelkan pada kulit. Sediaan uji cair tidak perlu diencerkan sedangkan sediaan uji 

padat dihaluskan lebih dulu dan dibasahi dengan sedikit air atau dengan pelarut yang 

cocok yang bersifat non-iritan untuk memastikan interaksi yang baik antara sediaan uji 

dengan kulit. Untuk pembawa selain air, potensi pengaruh dari pembawa harus 

seminimal mungkin. Pada akhir periode paparan, (normalnya 4 jam), residu sediaan uji 

harus dihapus, dapat menggunakan air atau pelarut yang sesuai tanpa mengubah respon 

yang telah muncul atau integritas epidermis (BPOM RI, 2020). 

4. Penentuan dosis pemberian 

Dosis yang digunakan untuk sediaan uji cair adalah sebanyak 0,5 ml dan untuk 

sediaan uji padat atau semi padat sebanyak 0,5 g (BPOM RI, 2020). Pada pengujian 

ini, menggunakan dosis ambroxol 15mg/5ml dan 30ml/5ml serta akan diberikan pula 

sediaan sirup ambroxol sebagai kontrol positif dan propilen glikol sebagai kontrol 

negatif.  

5. Pengamatan klinis dan penilaian dari reaksi kulit 

Pada pengamatan uji toksisitas akut dermal ini menggunakan empat responden 

terlatih untuk menilai skor dari keadaan kelinci setelah dilakukan perlakuan Untuk 

menghindari subjektivitas dalam penilaian reaksi kulit/skoring, maka dilakukan oleh 

individu yang terlatih dan jika diperlukan dapat menggunakan ilustrasi gambar 

penilaian/skoring.   
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Semua hewan uji harus diamati ada atau tidaknya eritema dan edema, penilaian 

respon dilakukan pada jam ke 1, 24, 48, dan 72 setelah pembukaan tempelan. 

Pengamatan dilakukan segera setelah pembukaan tempelan. Jika kerusakan kulit tidak 

dapat diidentifikasi sebagai iritasi atau korosi pada jam ke 72, pengamatan dapat 

dilanjutkan sampai hari ke-14 untuk menentukan reversibilitas. Pengujian uji 

histopatologi dilampirkan bila ada (BPOM RI, 2020). Berikut Gambar iritasi primer 

(Puji, 2018). 

   
Gambar 3. Iritasi Primer 

6. Analisis data 

Hasil pengamatan dirangkum dalam bentuk tabel yang memperlihat keadaan secara 

individual, memuat skor iritasi untuk eritema dan udema tiap hewan pada jam ke-1, 24, 

48, dan 72 setelah tempelan dibuka. Untuk melihat reversibilitas, pengamatan 

dilanjutkan sampai 14 hari.  (BPOM RI, 2020). Pemeriksaan histopatologi perlu 

dipertimbangkan untuk menjelaskan respon yang meragukan. 
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7. Evaluasi hasil 

Skor iritasi kulit yang harus dievaluasi adalah terhadap tingkat keparahan luka, ada 

atau tidaknya reversibilitas. Skor individu tidak mewakili standar absolut untuk sifat 

iritan dari sediaan uji. Dilakukan evaluasi efek-efek lain dari sediaan uji, skor 

individual harus dilihat sebagai nilai referensi. Luka kulit yang bersifat reversibel harus 

diperhitungkan di dalam evaluasi respon iritan. Jika terlihat respon seperti alopecia 

(area terbatas), hiperkeratosis, hiperplasia, dan scaling yang bertahan sampai akhir dari 

pengamatan selama 14 hari, maka sediaan uji tersebut dimasukkan ke dalam kategori 

zat yang bersifat iritan. Disamping gambaran iritasi kulit, efek toksik lain yang 

disebabkan oleh bahan uji juga diamati dan dicatat. Skor iritasi (Indeks Iritasi Primer) 

sediaan uji adalah kombinasi dari seluruh observasi dari pengujian. Indeks Iritasi 

Primer dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (BPOM RI, 2020). 

Indeks iritasi primer =  

  Keterangan : 

A : Jumlah skor eritema dan udema seluruh titik pengamatan sampel 
pada jam ke 24, 48 dan 72 dibagi jumlah pengamatan  

B : Jumlah skor eritema dan udema seluruh titik pengamatan kontrol 
pada jam ke 24, 48 dan 72 dibagi jumlah pengamatan  

C : Jumlah hewan 

Berikut tabel untuk penilaian terhadap sediaan uji yang mengakibatkan 

terjadinya reaksi kulit (BPOM RI, 2020).  
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Tabel 2. Kategori respon iritasi 

Nilai Rata-Rata 
 

Kategori Respon 
0,0-0,4 Sangat ringan (neglible) 
0,5-1,9 Iritan ringan (slight) 
2,0-4,9 Iritan sedang (moderate) 
5,0-8,0 Iritas kuat (severe) 

8. Uji Histopatologi 

Histologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari struktur dan sifat 

jaringan dan organ tubuh untuk menjelaskan fungsinya dalam keadaan normal, 

termasuk perubahannya sepanjang usia dan dalam keadaan sakit (Strajhar et al., 2016). 

Pada akhir percobaan uji toksisitas ini dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk 

melihat adanya kelainan pada organ yang ditimbulkan akibat pemberian sediaan uji. 

Prinsip dari pemeriksaan histopatologi adalah organ yang telah difiksasi dengan 

formalin, dicuci, didehidrasi, dibuat blok dengan parafin, kemudian dipotong menjadi 

sayatan tipis dan diberi pewarnaan selanjutnya diperiksa dengan mikroskop (BPOM 

RI, 2020). 

Pada penelitian ini, hewan coba di cukur bulunya terlebih dahulu kemudian 

ditotolkan larutan ambroxol dengan dosis 30mg/5ml, lalu diamati punggung kelinci 

pada jam ke jam ke 1, 24, 48, dan 72 setelah pembukaan tempelan. Setelah 72 jam, 

hewan coba akan dianastesi terlebih dahulu lalu dibiopsi untuk mengambil sampel 

yaitu kulit kelinci yang telah dipaparkan larutan ambroxol dosis 30mg/5ml, setelah 

dibiopsi kemudian dilakukan pengujian histopatologi sesuai dengan prosedur. Uji 

histopatologi ini dilakukan di Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin. 
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H. Tinjauan Islam 

Kehidupan manusia begitu kompleks akan terasa mudah dan ringan bila umat 

manusia berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Pada zaman global ini, orang 

menganggap bahwa kemajuan ilmu farmasi berasal dari Barat. Padahal kemajuan yang 

dicapai barat tersebut tidak lepas dari zaman sebelumnya, yakni dunia Islam. Para 

ilmuwan farmasi Muslim selain menguasai riset-riset ilmiah di bidang farmasi, mereka 

juga berhasil membuat komposisi, dosis, tata cara penggunaan, dan efek dari obat-

obatan (baik obat sederhana maupun obat campuran). Masa kejayaan Islam merupakan 

masa di mana ilmu farmasi mencapai puncaknya (Fay, 2020). 

Terkait dengan riset ilmiah, Allah SWT telah menerangkan dalam  QS. Al-

Alaq/96: 1-5 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ    ١اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلقََۚ   الَّذِيْ عَلَّمَ  ٣ ۙ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الاْكَْرَمُ  ٢خَلقََ الاِْ  

نْسَانَ مَا لَمْ یعَْلَمْ ٤بِالْقَلَمِۙ  ٥ۗعَلَّمَ الاِْ  

    

Terjemahnya:  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 
mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang 
diketahuinya”. 

Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan bacalah wahai Nabi, apa yang diturunkan 

kepadamu, dengan mengawalinya dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Esa dalam 

penciptaan, yang menciptakan manusia dari segumpal daging kental yang merah. 
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Bacalah wahai Nabi apa yang diturunkan kepadamu. Sesungguhnya kebaikan 

Tuhanmu banyak, kemurahanNya melimpah, yang mengajari makhlukNya menulis 

dengan pena, mengajari manusia apa yang belum diketahuinya, dan memindahkannya 

dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu (Hikmat et al, 2016). 

Perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan sangatlah besar, hal ini dibuktikan di 

setiap ayat terdapat pembelajaran, dan bahkan di beberapa ayat membahas ilmu 

pengetahuan secara khusus sehingga dapat dikatakan relevan jika Islam adalah agama 

ilmu pengetahuan kemudian mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu. Di sini 

jelaslah bahwa perlunya pengetahuan (Masykur & Solekhah, 2021). 

Sebagai kesimpulan dari tafsir di atas yaitu bahwa umat manusia, apalagi umat 

Islam, harus mengembangkan kemampuan baca tulis untuk memahami seluruh ayat 

Allah SWT, baik qauliyah yang maupun yang kauniyah. Membaca dan mendalami 

ayat-ayat Allah SWT harus karena Dia dan dengan meminta bantuan-Nya, supaya ilmu 

yang dihasilkan bermanfaat bagi manusia.  

Penyakit merupakan suatu musibah dan ujian yang ditetapkan oleh Allah SWT. 

atas hamba-hamba-Nya, Sesungguhnya musibah itu bermanfaat bagi manusia, dan 

Allah SWT menjadikan sakit yang menimpa mereka sebagai penghapus dosa dari 

kesalahan mereka. Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang 

pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Oleh karena itu Allah 

Swt menghendaki agar pengobatan itu dilaksanakan oleh ahlinya agar sesuai dengan 
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penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan. Sebagaimana 

tertera dalam QS. asy-Syu’ara/26 : 80 

. ٨٠ ا مَرِضْتُ فھَُوَ یَشْفِیْنِ ۙ وَاِذَ   

Terjemahnya :  

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

Firman  ُمَرِضْت  .dan apabila aku sakit berbeda dengan redaksi lainnya ,وَاِذاَ 

Dalam hal penyembuhan seperti juga dalam pemberian hidayah, makan, dan minum 

secara tegas beliau menyatakan bahwa yang melakukannya adalah Dia, Tuhan semesta 

alam itu (Shihab, 2012).  

Ayat tersebut menjelaskan kepada manusia untuk terus berusaha meski yang 

menentukan hasilnya adalah Allah SWT. Seperti halnya dalam dunia kesehatan, jika 

suatu penyakit menyerang, manusia dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu 

menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu 

bentuk usaha mencapai kesembuhan (Masood, 2009).  

Disamping itu manusia juga diperintahkan untuk mencari obat dari berbagai 

penyakit yang dideritanya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Abu 

Hurairah RA : 

ُ دَ  َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أنَْزَلَ  َّ ُ عَنْھُ ,عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى  َّ اءً إلاَِّ  عَنْأبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ 
. أنَْزَلَ لَھُ شِفَاءً   
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Artinya:  

“Dari Abu Hurairah radhianllahu’anhu, bahwa Rasulullah Shalallahu’alaihi wa 
sallam bersabda : Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah 
menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari). 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa adanya obat disetiap penyakit. Ini 

menujukkan apabila ingin mencari pengobatan pasti akan menemukan sebuah obat 

(Ar-Rumaikhon, 2008). 

Semua penyakit memiliki obatnya, manusialah yang perlu berusaha untuk 

mencari dan menggunakan obat-obat tersebut bagi penyembuhan penyakitnya. Yang 

tidak dapat dihindari hanyalah kematian dan ketuaan. Kematian dan ketuaan 

merupakan hal yang tidak bisa ditolak, dimajukan, dan dimundurkan, tapi berjalan 

sesuai ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Meskipun manusia berusaha 

untuk melakukan hal-hal yang dapat mencegah dari kematian, seperti berobat pada saat 

sakit, tetapi bila Allah SWT, telah menetapkan kematiannya maka ia akan meninggal 

saat itu pula. Demikian halnya dengan ketuaan, seberapa besarpun upaya yang 

dilakukan oleh manusia untuk menghindarinya, tapi usia manusia akan terus 

bertambah, tidak dapat berkurang atau kembali, dan seiring itu pula fungsi-fungsi organ 

dari tubuhnya akan berkurang.  

Al-Qur’an dan sunnah memberikan perhatian besar kepada umat Islam dalam 

segala bidang kehidupan, termasuk dalam menjaga kesehatan dan menyembuhkan 

sakit. Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana cara memohon kesehatan dan 
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kesembuhan kepada Allah SWT, mengajarkan berikhtiar dengan cara cara halal dan 

diridhai. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah SWT, adalah Zat yang Maha 

Menyembuhkan. Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang 

urusan kesehatan untuk dipelajari dan diperhatikan oleh segenap umat manusia, 

terutama para pengikut Al-Qur’an. Karena dengan ilmu ini, kaum muslimin akan 

memperoleh kesehatan bagi jasmaninya dan dengan kesehatan tubuhnya itulah mereka 

akan dapat melaksanakan tugas-tugas kewajibannya dalam agama (Shihab, 2012).
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang merupakan studi eksperimental 

laboratorium yang menggunakan kelinci sebagai hewan percobaan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah eksperimental 

laboratorium. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakologi Jurusan Farmasi Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan 

Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2022 hingga Januari 2023. 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat pencukur eletrik 

(Kemei), timbangan analitik (Ohaus), batang pengaduk, pipet skala, gelas kimia 

(pyrex®), gelas ukur (pyrex®), kandang kelinci, botol obat, gunting, penggaris. 
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2. Bahan  

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah larutan ambroxol dengan 

dosis 15mg/5ml dan 30ml/5ml, sediaan sirup ambroxol 30mg/5ml, kasa steril 

(Onemed), plester non iritan (Onemed), aquadest, propilen glikol, hewan uji kelinci 

albino (Oryctagalus cuniculus), Krim penghilang bulu (Veet), pakan kelinci (Vital 

Rabbit). 

E. Prosedur Uji Iritasi Akut Dermal 

1. Pembuatan Larutan Ambroxol 

Dibuat larutan ambroxol 60ml. Ambroxol dicampurkan dengan propilen glikol 

10%, diaduk hingga larut. Kemudian dicampurkan dengan aquadest sebagai campuran 

pelarut, lalu diaduk hingga homogen. Pada penelitian ini yang menggunakan dosis 

15mg/5ml dan 30ml/5ml.  

2. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Coba 

Hewan uji yang digunakan yaitu kelinci albino (Oryctagalus cuniculus) jantan 

yang sehat. Jumlah hewan yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 3 hewan 

dengan bobot badan 1,5kg-2kg dan usia hewan coba 8-9 bulan. Sebelum pengujian 

dimulai, hewan uji diaklimatisasi di ruang percobaan minimal 5 hari (BPOM RI, 2020). 

3. Perlakuan pada hewan coba 

Hewan ditempatkan 1 hewan untuk 1 kandang. Sesaat sebelum pengujian, bulu 

hewan dicukur dengan luas sekitar 2x3 cm pada area punggung untuk tempat 

pemaparan sediaan uji. Pencukuran dilakukan kira-kira 24 jam sebelum pemberian 
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sediaan uji. Ketika mencukur, hindari luka atau pengelupasan pada kulit karena dapat 

menyebabkan kenaikan/penurunan permeabilitas kulit, kecuali jika pengelupasan kulit 

merupakan bagian dari persyaratan dalam pengujian (BPOM RI, 2020). 

4. Cara pemberian 

Pada penelitian uji iritasi akut dermal, hewan coba akan diberikan larutan 

ambroxol. Pemberian larutan dengan cara mengaplikasikan pada kulit hewan yang 

ditentukan dengan sediaan uji dioleskan terlebih dahulu pada kassa lalu ditempelkan 

pada hewan uji, kemudian lokasi pemaparan ditutup dengan kasa steril dan dibalut 

dengan plester yang tidak mengiritasi. Plester harus dibuat longgar menggunakan 

balutan semi-oklusif yang sesuai selama periode paparan (BPOM RI, 2020). 

Pada akhir periode paparan, (normalnya 4 jam), residu sediaan uji harus dihapus, 

dapat menggunakan aquadest (BPOM RI, 2020). Pemberian larutan pada kulit mencit 

diberikan sesuai dengan tingkatan konsentrasi dan akan diberikan pula sediaan sirup 

ambroxol yang beredar sebagai kontrol. 

- Kelompok 1.  Kontrol (+) : diberi sediaan sirup ambroxol 

- Kelompok 2.  Kontrol (-) : diberi propilen glikol 

- Kelompok 3  : diberi larutan ambroxol 15mg/5ml 

- Kelompok 4  : diberi larutan ambroxol 30mg/5ml 

5. Pengamatan 

Pada uji iritasi akut dermal, semua hewan uji harus diamati ada atau tidaknya 

eritema dan edema, penilaian respon dilakukan pada jam ke 1, 24, 48, dan 72 setelah 

pembukaan tempelan. Hewan yang menunjukkan tanda-tanda kesakitan atau 
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penderitaan yang parah harus dikorbankan sesuai dengan prosedur pemusnahan hewan. 

Reaksi kulit dapat dinilai berdasarkan tabel dibawah ini dengan nilai maksimum adalah 

4 (BPOM RI, 2020). 

Tabel 3. Penilaian Reaksi Pada Kulit 

Pembentukan Eritema 
Skor  

Pembentukan Eritema 
Tidak ada eritema………………………………………….. 
Eritema yang sangat kecil (hampir tidak bisa dibedakan)…. 
Eritema terlihat jelas……………………………………….. 
Eritema sedang sampai parah……………………………… 
Eritema parah (merah daging) sampai pembentukan eschar yang 
menghambat penliaian eritema………………………. 

 
0 
1 
2 
3 
 
4 

Pembentukan Udema 
Tidak ada udema…………………………………………… 
Udema sangat kecil (hampir tidak dapat dibedakan)……… 
Udema kecil (batas area terlihat jelas)……………………... 
Udema tingkat menengah (luasnya bertambah sekitar 1mm)….. 
Udema parah (luas bertambah lebih dari 1 mm melebar melebihi area 
pemaparan oleh sediaan uji)............................... 

 
0 
1 
2 
3 
 
4 

6. Analisis data 

Hasil pengamatan dirangkum dalam bentuk tabel yang memuat skor iritasi untuk 

eritema dan udema tiap hewan pada jam ke-1, 24, 48, dan 72 setelah tempelan dibuka. 

Evaluasi hasil dilakukan dengan menghitung indeks iritasi primer. Skor iritasi (Indeks 

Iritasi Primer) sediaan uji adalah kombinasi dari seluruh observasi dari pengujian. 

Indeks Iritasi Primer dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. 
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Indeks iritasi primer =  

  Keterangan : 

A : Jumlah skor eritema dan udema seluruh titik pengamatan sampel 
pada jam ke 24, 48 dan 72 dibagi jumlah pengamatan  

B : Jumlah skor eritema dan udema seluruh titik pengamatan kontrol 
pada jam ke 24, 48 dan 72 dibagi jumlah pengamatan  

C : Jumlah hewan 

7. Uji Histopatologi  

Pada akhir percobaan uji toksisitas dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk 

melihat adanya kelainan pada organ yang ditimbulkan akibat pemberian sediaan uji 

(BPOM RI, 2020). Pada penelitian ini, hewan coba di berikan larutan ambroxol dengan 

dosis 30mg/5ml pada punggung kelinci yang telah dicukur, lalu ditutup dengan kasa 

steril dan plester yang tidak mengiritasi kemudian diamati pada jam ke jam ke 1, 24, 

48, dan 72 setelah pembukaan tempelan. Setelah 72 jam, kulit hewan coba yang telah 

diberi paparan akan diberikan anastesi dan dibiopsi kemudian dilakukan pembuatan 

sampel lalu diperiksa dengan mikroskop. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Uji Toksisitas Akut Dermal Larutan Ambroxol 

Tabel 4. Hasil Uji Iritasi Akut Dermal 

 

Kelinci Waktu 

1 jam 24 jam 48 jam 72 jam 

Kelinci 
1 

    

Kelinci 

2 

    

Kelinci 

3 
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Keterangan : 
Hitam (Bagian atas) : Larutan Ambroxol Dosis 30mg/5ml 
Merah   : Kontrol (-) yaitu Propilen Glikol 
Biru   : Kontrol (+) yaitu Sediaan Sirup Ambroxol 
Hitam (Bagian Bawah) : Larutan Ambroxol Dosis 15mg/5ml 

 Berdasarkan hasil uji iritasi akut dermal dengan melakukan penotolan larutan 

sampel dan kontrol, tidak terlihat adanya reaksi eritema maupun udema pada kulit 

punggung hewan uji. 

Tabel 5. Hasil Skoring Uji Iritasi Akut Dermal 
 

Formula 

Hasil Eritema dan Udema 

1 jam 24 jam 48 jam 72 jam 

E U E U E U E U 

Kontrol + (Sirup Ambroxol) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kontrol - (Propilen glikol) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ambroxol 15 mg /  5 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ambroxol 30 mg /  5 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rata-rata  0 

Berdasarkan hasil uji iritasi akut dermal, maka didapatkan hasil skoring “0” 

pada jam ke 1, jam ke 24, jam ke 48 dan jam ke 72 untuk setiap titik totolan sampel 

dan kontrol. 
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2. Hasil Uji Histopatologi 

 
Gambar 4. Hasil uji iritasi kulit kelinci. Gambar diambil dengan mikroskop cahaya 

dengan pembesaran 4x 

 

Gambar 5. Hasil uji iritasi kulit kelinci. Gambar diambil dengan mikroskop cahaya 
dengan pembesaran 40x 

 

Berdasarkan hasil uji histopatologi yang dilakukan di Rumah Sakit Hewan 

Universitas Hasanuddin Makassar, dengan merujuk pada aturan (BPOM RI, 2020) 

yaitu penilaian reaksi pada kulit didapatkan untuk sampel kelinci yang terlihat dari 
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gambaran histopatologi adalah eritema yang terbentuk dalam kategori parah, 

sedangkan udema yang terbentuk berada dalam kategori sedang menuju parah (berat). 

B. Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek iritasi dari sediaan larutan setelah 

digunakan pada kelinci sehingga dapat diketahui tingkat keamanan dari larutan 

ambroxol. Pengamatan uji iritasi akut dermal mengacu pada aturan (BPOM RI, 2020), 

dengan melihat adanya eritema dan udema yang ditimbulkan pada kulit hewan coba 

setelah dilakukan pemaparan larutan uji. Eritema merupakan suatu reaksi kemerahan 

pada kulit yang timbul akibat dari efek samping penggunaan sediaan topikal. 

Kemerahan ini juga ditandai dengan timbulnya bercak-bercak yang menonjol tersebar 

secara simetris. Gejalanya selain timbul eritema (kemerahan), juga timbul vesikulasi 

(berair) yang disertai rasa gatal dan panas (Hakim et al., 2018). Sedangkan udema 

merupakan suatu reaksi pembengkakan pada kulit yang timbul akibat dari efek samping 

penggunaan sediaan topikal. Udema terjadi akibat meningkatnya volume cairan diluar 

sel (ekstraseluler) dan diluar pembuluh darah (ekstravaskuler) yang terakumulasi di 

dalam jaringan-jaringan tubuh (Hakim et al., 2018).  

Hasil penelitian uji iritasi akut dermal menunjukkan bahwa pada pengujian kelinci 

pertama, kelinci kedua dan kelinci ketiga tidak terdapat eritema maupun udema pada 

setiap titik pengamatan pada jam ke 1, jam ke 24, jam ke 48 dan jam ke 72, baik itu 

pada perlakuan sampel maupun perlakuan kontrol, sehingga pada perhitungan indeks 

iritasi primer didaptkan hasil skoring eritema dan udema pada jam ke 1, jam ke 24, jam 
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ke 48 dan jam ke 72 adalah 0, jika dilihat dari kategori respon indeks iritasi primer, 

maka nilai tersebut termasuk dalam kategori sebagai bahan yang tidak mengiritasi 

kulit. Hasil ini  menunjukkan bahwa larutan ambroxol tergolong tidak membahayakan 

jika digunakan secara topikal.   

Ambroxol adalah agen baru untuk pengobatan infeksi terkait biofilm dengan 

menghambat pembentukan biofilm pada patogen, sehingga berpotensi diberikan pada 

sediaan topikal untuk mengobati infeksi akibat biofilm. Salah satu penyakit infeksi 

akibat biofilm adalah ulkus kaki diabetik yang disebabkan oleh Proteus mirabilis. 

Namun pada penelitian  (H. A. Abbas, 2014),  Ambroxol secara signifikan 

menghambat pembentukan biofilm dan menghilangkan biofilm yang telah terbentuk 

sebelumnya, sehingga ambroxol dapat digunakan untuk pengobatan infeksi kaki 

diabetik Proteus mirabilis. Sejauh ini ambroxol belum tersedia pada sediaan topikal, 

tapi hanya tersedia pada sediaan oral, maka sebagai langkah awal perlunya melakukan 

uji iritasi akut dermal untuk melihat respon terhadap kulit.  

Pada penelitian ini juga dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk melihat adanya 

kelainan pada organ yang ditimbulkan akibat pemberian sediaan uji (BPOM RI, 2020). 

Uji histopatologi ini dilakukan di Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin. 

Pengujian ini menggunakan larutan ambroxol dengan dosis 30mg/5ml. Hasil uji 

histopatologi yang dapat dilihat pada Gambar 4. dan Gambar 5. menunjukkan adanya 

eritema yang terbentuk dalam kategori parah, jika dilihat dari tabel penilaian reaksi 

kulit dapat diberikan skor “4” .Sedangkan udema yang terbentuk berada dalam kategori 
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sedang, yang jika dilihat pada tabel penilian reaksi kulit, maka dapat diberikan skor 

“3”. Dari hasil skoring yang telah dilakukan, hasil uji iritasi secara mikroskop pada 

larutan ambroxol dengan dosis 30mg/5ml yaitu mengiritasi. Adanya eritema dan 

udema yang muncul pada sampel kulit kelinci yang dilakukan uji histopatologi pada 

pengujian ini bisa terjadi akibat pencukuran yang dilakukan terhadap hewan coba, kulit 

kelinci ada yang tergores sehingga kulit yang terluka ini berarti barrier pertama dari 

kulit terganggu dan kulit yang lecet memang menyebabkan permeabilitas meningkat.  

Menurut (Fatmawaty et al., 2016), pada dasarnya sensitifitas kulit hewan coba sedikit 

berbeda dengan kulit manusia. Khususnya hewan coba kelinci, tingkat iritasinya sangat 

mudah terlihat. Indeks iritasi pada manusia masih tidak bisa dipastikan apabila nilai 

pada hewan coba memiliki iritasi. 
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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :  

1. Hasil indeks iritasi primer larutan ambroxol dengan dosis 15mg/5ml dan dosis 

30mg/ml secara makroskopis adalah 0, sedangkan pengujian secara mikroskopis 

didapatkan skor eritema adalah 4 dan skor udema adalah 3. 

2. Berdasarkan hasil uji iritasi secara makroskopis larutan ambroxol tidak mengiritasi 

kulit kelinci, sedangkan pada uji secara mikroskopis larutan ambroxol mengiritasi 

kulit. 

B. Saran 

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji toksisitas dengan 

menggunakan metode yang berbeda agar didapatkan informasi lebih mendalam 

sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Pembuatan Larutan Ambroxol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilarutkan dengan propilen 
glikol 

 

Ditambahkan 
Aquadest 

Ambroxol 
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Lampiran 2. Prosedur Uji Iritasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelinci (Oryctagalus cuniculus) 

 

Dipisahkan       
3 ekor 

Aktimatisasi 
(selama 5 hari) 

Pencukuran bulu pada area uji 
(24 jam sebelum pengujian) 

Pemberian bahan uji dermal (0,5ml) 

Kelompok 2 (kontrol -)  

Propilen Glikol 

 

Kelompok 4 

Larutan Ambroxol 
30mg/5ml 

Kelompok 3 

Larutan Ambroxol 
15mg/5ml 

Setelah diaplikasikan, di tutup dengan kasa steril dan dibalut dengan plester 

Setelah 4 jam, bahan uji dibersihkan dari kulit dengan aquadest 

Pengamatan (jam 1, 24, 48, 72) 

Analisis data 

Kesimpulan 

Adanya  eritema 
dan udema . 

 

Dibagi menjadi empat 
bagian (kontrol dan 

sampel ) 

Bahan uji ditempelkan 
pada kassa kemudian di 
totol pada kulit kelinci 

Dihitung skor iritasi 

Kelompok 1 (kontrol +)  

Sediaan sirup 
ambroxol 
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Lampiran 3. Uji Histopatologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelinci (Oryctagalus cuniculus) 

 

Dilakukan anastesi 

Sudah dilakukan perlakuan dengan dosis 
30mg/5ml 

Dibiopsi pada jaringan kulit 

Difiksasi dengan formalin 

Dicuci  

Didehidrasi 

Dibuat blok Menggunakan parafin 

Dipotong menjadi sayatan tipis 

Diberi pewarnaan 

Sampel diperiksa dengan 
mikroskop 
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Lampiran 4. Perhitungan Indeks Iritasi Primer 

Rumus Indeks Iritasi Primer 

Indeks iritasi primer =  

  Keterangan : 

A : Jumlah skor eritema dan udema seluruh titik pengamatan sampel 
pada jam ke 24, 48 dan 72 dibagi jumlah pengamatan  

B : Jumlah skor eritema dan udema seluruh titik pengamatan kontrol 
pada jam ke 24, 48 dan 72 dibagi jumlah pengamatan  

C : Jumlah hewan 

 

Kelinci I 

Responden Pertama 

Diketahui : 

A : 0 

B : 0 

C : 1 

Dijawab  

Indeks iritasi primer =  

 = 0 

Responden Kedua 

Diketahui : 

A : 0 

B : 0 

C : 1 

Dijawab  

Indeks iritasi primer =  

 = 0 
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Responden Ketiga 

Diketahui : 

A : 0 

B : 0 

C : 1 

Dijawab  

Indeks iritasi primer =  

 = 0 

Responden Keempat 

Diketahui : 

A : 0 

B : 0 

C : 1 

Dijawab  

Indeks iritasi primer =  

 = 0 

 

 

Kelinci II 

Responden Pertama 

Diketahui : 

A : 0 

B : 0 

C : 1 

Dijawab  

Indeks iritasi primer =  

 = 0 

Responden Kedua 

Diketahui : 

A : 0 

B : 0 

C : 1 

Dijawab  

Indeks iritasi primer =  

 = 0 
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Responden Ketiga 

Diketahui : 

A : 0 

B : 0 

C : 1 

Dijawab  

Indeks iritasi primer =  

 = 0 

Responden Keempat 

Diketahui : 

A : 0 

B : 0 

C : 1 

Dijawab  

Indeks iritasi primer =  

 = 0 

 

 

Kelinci III 

Responden Pertama 

Diketahui : 

A : 0 

B : 0 

C : 1 

Dijawab  

Indeks iritasi primer =  

 = 0 

Responden Kedua 

Diketahui : 

A : 0 

B : 0 

C : 1 

Dijawab  

Indeks iritasi primer =  

,  = 0 
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Responden Ketiga 

Diketahui : 

A : 0 

B : 0 

C : 1 

Dijawab  

Indeks iritasi primer =  

 = 0 

Responden Keempat 

Diketahui : 

A : 0 

B : 0 

C : 1 

Dijawab  

Indeks iritasi primer =  

 = 0 
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Lampiran 5. Lampiran Surat Izin Penelitian.  
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Lampiran 6. Lampiran Kode Etik Penelitian 
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Lampiran 7. Hasil Uji Histopatologi Kulit Kelinci 
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Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian 

 

 

Penimbangan Ambroxol 

 

 

Sediaan Larutan Ambroxol 
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Pencukuran Hewan Coba 

 

 

Penotoloan Larutan Uji 
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Pemberian Kasa dan Plester 

 

 

Pembersihan Residu Larutan Uji 
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RIWAYAT HIDUP 
 

Mahasiswa bernama lengkap Vera Olfiana, lahir di Polmas, 

tepatnya pada tanggal 06 September 2000. Merupakan buah hati 

dari pasangan Anthon Panggua dan Fachita, yang terlahir sebagai 

anak ketiga dari tiga bersaudara. Saat ini penulis tinggal di jln. 

Toddopuli 1 nomor 17A. Mengawali pendidikan dasar di SDN 34 

Deteng-deteng dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Majene, Kab. Majene, 

kemudian menamatkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Majene, 

Kab. Majene. Penulis memutuskan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi dengan memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan 

memilih Jurusan Farmasi sebagai pilihan pertama. Akhirnya ia pun lulus melalui jalur 

UM-PTKIN dan tercatat sebagai Mahasiswa Farmasi UIN Alauddin Makassar 

angkatan 2018. 

 

 


