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ABSTRAK 

Nama   : Nur Azizah 

NIM   : 70100118061 

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

Ekstrak Etanol Kulit Batang Kayu Jawa (Lannea 

cormendalica (Houtt.) Merr.). 

Telah dilakukan penelitian tentang formulasi dan penentuan potensi tabir 

surya dari krim ekstrak kulit batang kayu jawa (Lannea cormendalica (Houtt.) 

Merr.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi ekstrak kulit 

batang kayu jawa yang efektif dalam formulasi sediaan krim tabir surya, 

mengetahui karakteristik fisik sediaan krim tabir surya, serta potensi kulit 

batang kayu jawa sebagai tabir surya terkait nilai SPF, persen transmisi 

eritema, dan persen transmisi pigmentasi. Krim dibuat dalam 4 formula 

dengan variasi konsentrasi ekstrak kulit batang kayu jawa 0% (F0), 0,25% 

(F1), 0,5% (F2), 1% (F3). Parameter stabilitas adalah pengamatan 

organoleptis, homogenitas, daya sebar, pH, dan viskositas. Kemudian diukur 

efektivitas tabir surya dari sediaan berdasarkan nilai SPF, persen transmisi 

eritema, serta persen transmisi pigmentasi. Hasil menunjukkan bahwa ketiga 

krim memenuhi persyaratan evaluasi fisik sediaan krim yang baik, serta 

memiliki aktivitas tabir surya yakni F0 dengan nilai SPF 13,700, F1 dengan 

nilai SPF 27,774 memberi efek proteksi maksimal, F2 dengan nilai SPF 

32,828 memiliki efek proteksi maksimal, serta F3 dengan nilai SPF 35,563  

memberi efek proteksi ultra. Ketiga krim memiliki nilai persen eritema <1 

maka digolongkan dalam kategori sunblock. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa F0, F1, F2, F3 memiliki aktivitas tabir surya. 

 

Kata Kunci : (Lannea cormendalica (Houtt.) Merr.), Tabir Surya, Transmisi 

Eritema, Transmisi Pigmentasi, Spektrofotometer UV-Vis 
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ABSTRACT 

Nama   : Nur Azizah 

NIM   : 70100118061 

Judul Skripsi  : Formulation and Physical Stability Test of Sunscreen 

Cream with Ethanol Extract of Javanese Bark (Lannea 

cormendalica (Houtt.) Merr.). 

 

Research has been carried out on the formulation and determination of the 

sunscreen potential of Javanese bark extract cream (Lannea cormendalica (Houtt.) 

Merr.). This research aims to determine the effective concentration of Javanese 

tree bark extract in the formulation of sunscreen cream preparations, to determine 

the physical characteristics of sunscreen cream preparations, as well as the 

potential of Javanese tree bark as a sunscreen related to the SPF value, percent 

transmission of erythema, and percent transmission of pigmentation. The cream is 

made in 4 formulas with varying concentrations of Javanese bark extract, 0% 

(F0), 0.25% (F1), 0.5% (F2), 1% (F3). Stability parameters are organoleptic 

observations, homogeneity, spreadability, pH, and viscosity. Then the sunscreen 

effectiveness of the preparation was measured based on the SPF value, percent 

transmission of erythema, and percent transmission of pigmentation. The results 

show that the three creams meet the physical evaluation requirements for good 

cream preparations, and have sunscreen activity, namely F0 with an SPF value of 

13,700, F1 with an SPF value of 27,774 providing maximum protective effect, F2 

with an SPF value of 32,828 having maximum protective effect, and F3 with a 

value of SPF 35,563 provides ultra protective effects. The three creams have an 

erythema percent value <1 so they are classified in the sunblock category. So it 

can be concluded that F0, F1, F2, F3 have sunscreen activity. 

 

Keywords : (Lannea cormendalica (Houtt.) Merr.), Sunscreen, Erythema 

Transmission, Pigmentation Transmission, UV-Vis 

Spectrophotometer 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki paparan sinar 

matahari yang cukup tinggi. Sinar matahari selain sebagai sumber cahaya alami 

juga dapat bermanfaat untuk menyehatkan kulit dan tulang. Namun apabila 

jumlah paparan sinar matahari berlebih dapat mengakibatkan kerusakan kulit 

seperti kulit terbakar, eritema, hiperplasia, pengerutan kulit, penuaan kulit, serta 

kanker kulit (Pramiastuti 2019). 

Paparan sinar matahari yang berlebihan atau dalam jangka waktu lama 

dapat menimbulkan efek negatif pada kulit, baik yang besifat akut (cepat) maupun 

kronik (lama). Pengunaan tabir surya dapat menyerap, menghamburkan dan 

memantulkan radiasi sinar UV di area tubuh yang sering terpapar (Minerva 2019).  

Tabir surya merupakan suatu sediaan yang secara fisik atau kimia dapat 

menghambat penetrasi sinar UV kedalam kulit. Penggunaan tabir surya terus 

bertambah sejak dekade terakhir oleh karena kesadaran akan bahaya nya sinar 

ultraviolet yang ditimbulkan. Selain tabir surya dari bahan sintetis, tabir surya 

alami juga dapat diperoleh dari bahan alam. Mambro dan Fonseca (2005), 

menyatakan bahwa diantara berbagai macam senyawa fenolik, flavonoid diduga 

komponen yang dapat menangkal radikal induksi ultraviolet (UV) dan 

memberikan efek perlindungan terhadap radiasi UV dengan menyerap sinar UV. 

Tabir surya dapat menyerap sedikitnya 85% sinar matahari pada panjang 

gelombang 290-320 nm untuk UV-B tetapi dapat meneruskan sinar pada panjang 



2 

 

 

 

gelombang lebih dari 320 nm untuk UV-A. Oleh karena itu dibutuhkan tabir surya 

yang dapat melindungi kulit dari bahaya radiasi sinar matahari (Nasution, Yeti, 

and Ardhiyati 2021). 

Flavonoid, tanin, antarquinon, sinamat dan lain-lain telah dilaporkan 

memiliki kemampuan sebagai perlindungan terhadap sinar UV. Senyawa fenolik 

khusunya golongan flavonoid dan tanin mempunyai potensi tabir surya karena 

adanya gugus kromofor (ikatan rangkap terkonjugasi) yang mampu menyerap 

sinar  UV, baik UV A maupun UV B sehingga mengurangi intensitasnya pada 

kulit (Ismail et al. 2014) 

Tanaman kayu tammate (Lannea coromandelica) merupakan salah satu 

tanaman obat tradisional yang masih sering digunakan masyarakat karena 

memiliki berbagai khasiat antara lain digunakan untuk mengobati luka dalam 

maupun luar seperti diare, mual dan muntah (Muhammad Tahir and Winda, 

2023). Berdasarkan skrining fitokimia kulit batang tanaman kayu tammate 

(Lannea coromandelica) dilaporkan mengandung senyawa golongan karbohidrat, 

steroid, alkaloid, terpenoid, saponin, tannin, dan flavonoid (Yumita et al. 2019). 

Adanya kandungan flavonoid dan tanin dari ekstrak kulit batang kayu jawa 

dapat dijadikan acuan untuk menetapkan potensi tabir suryanya, karena senyawa 

flavonoid dan tanin memiliki gugus benzen aromatis terkonjugasi yang mampu 

menyerap sinar UV-A atau UV-B yang dapat menyebabkan efek buruk terhadap 

kulit. 

Sediaan kosmetik yang berbahan dasar ekstrak dari tanaman yang 

memiliki fungsi sebagai tabir surya sangat diminati oleh masyarakat karena 
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adanya kekhawatiran akan efek samping penggunaan kosmetik berbahan dasar 

senyawa aktif tabir surya sintetik (Nur Saadah Daud., 2018). Saat ini banyak 

beredar sediaan tabir surya di masyarakat dengan berbagai bentuk sediaan. Salah 

satunya adalah bentuk sediaan krim. Krim merupakan salah satu bentuk sediaan 

kosmetik yang banyak diminati masyarakat. Sifat fisik dan stabilitas sediaan 

topikal akan menentukan efektivitas sediaan semipadat saat dioleskan ke kulit. Di 

samping itu, sediaan krim ini merupakan sediaan yang mudah dicuci, bersifat 

tidak lengket, memberikan efek melembabkan kulit, serta memiliki kemampuan 

penyebaran yang baik (Wiranto, 2021). 

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kosmetik yang aman dan 

berasal dari bahan alami menjadi salah satu pertimbangan untuk memformulasi 

suatu sediaan krim tabir surya yang diekstraksi dari tanaman untuk memformulasi 

dan mengetahui potensi krim tabir surya dari ekstrak kulit batang kayu jawa  

sehingga diharapkan dengan penelitian ini dapat meningkatkan efektifitas dan 

aplikasi modern pemanfaatan tanaman dalam kehidupan sehari-hari khususnya di 

bidang kosmetika pelindung atau tabir surya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana stabilitas fisik sediaan krim tabir surya ekstrak etanol 

kulit batang kayu jawa? 

2.  Berapa konsentrasi ekstrak etanol kulit batang kayu jawa yang 

efektif sebagai tabir surya setelah dilakukan uji spf? 
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Formulasi 

Formulasi krim adalah sediaan setengah padat dari sampel ekstrak 

kulit batang kayu jawa dengan variasi konsentrasi ekstrak terdiri 

dari fase minyak dan air. 

b. Tabir surya 

Tabir surya merupakan salah satu kosmetik skincare yang dapat 

melindungi kulit dari paparan sinar matahari dari krim ekstrak kulit 

batang kayu jawa. 

c. Ekstrak  

Ekstrak adalah sediaan kental kulit batang kayu jawa (Lannea 

cormendalica (Houtt.) Merr.) yang diperoleh dengan mengekstraksi 

bahan aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir 

semua pelarut dan massa atau serbuk yang tersisadi perlakukan 

sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah di tetapkan 

d. Kayu Jawa 

Kayu tammate (Lannea cormendalica (Houtt.) Merr.) adalah 

tumbuhan dari keluarga Anacardiaceae, yang merupakan salah satu 

tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia khususnya di Sulawesi  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah formulasi dan 
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uji potensi sediaan krim tabir surya ekstrak etanol kulit batang kayu 

jawa (Lannea cormendalica (Houtt.) Merr.) 

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian oleh Erwin Prawirorihardjo (2015) dengan judul “ Uji Aktivitas 

Antioksidan dan Uji Toksisitas Ekstrak Etanol 70% dan Ekstrak Air Kulit 

Batang Kayu Jawa (Lannea coromandelica)” untuk menguji aktivitas 

antioksidan dan toksisitas ekstrak etanol 70% dan ekstrak air kulit batang 

kayu jawa (Lannea coromandelica). Ekstrak etanol 70% diperoleh melalui 

metode maserasi, sedangkan ekstrak air diperoleh melalui metode dekokta. 

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH (2,2 

Difenil-1 Pikrihidrazil) dengan vitamin C sebagai kontrol positif. Hasil uji 

aktivitas antioksidan yang dilakukan menunjukkan nilai AAI (Antioxidant 

activity index) ekstrak etanol 70%, ekstrak air, dan vitamin C berturut-

turut 5,5679 (sangakuat); 0,0667 (lemah); dan 9,6254 (sangat kuat). 

2. Penelitian oleh Rao et al tahun 2014 dengan judul “Hepatoprotective and 

antioxidant activity of Lannea coromandelica Linn. on thioacetamide 

induced hepatotoxicity in rats” didapatkan kandungan senyawa aktif 

flavan-3-ol dari golongan fenolik, terpenoid dan alkaloid sebagai 

antikanker hati (HepG2) secara in vivo dengan mekanisme kerja 

menghambat pertumbuhan tumor berdasarkan hasil penelitian memiliki 

nilai IC50 (83,28 ± 2,12) g/mL, untuk aktivitas penangkal radikal DPPH. 

Hasil menyimpulkan bahwa ekstrak etanol dan kombinasi air dan ekstrak 

kulit kayu alkohol Lannea coromandelica menunjukkan potensi 
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hepatoprotektif dan antioksidan.  

3. Pada Jurnal Antioxidant and Analgesic Activities of Lannea 

coromandelica Linn. Bark Extract (B. Alam et al., 2012) di dapatkan 

kandungan senyawa aktif kuersetin dari golongan flavonoid sebagai 

antikanker hati (HepG2) secara in vivo dengan mekanisme kerja kuersetin 

menghambat sel proliferasi dan menginduksi apoptosis pada beberapa 

jenis kanker sel MCF-7. Kuersetin dari golongan flavonoid menunjukkan 

antioksidan penting aktivitas, tidak hanya dengan menghambat 

pembentukan ROS, tetapi juga dengan mempengaruhi aktivitas berbagai 

macam enzim detoksifikasi, seperti: sebagai siklooksigenase, 

lipoksigenase dan oksida nitrat yang dapat diinduksi sintase. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Menentukan stabilitas fisik sediaan krim tabir surya dari ekstrak etanol 

kulit batang kayu jawa 

2. Menentukan konsentrasi ekstrak etanol kulit batang jayu jawa yang 

efektif sebagai tabir surya setelah dilakukan uji spf 

F. Manfaat Penelitian 

1. Diperoleh krim ekstrak etanol kulit batang kayu jawa yang 

berpotensi sebagai tabir surya 

2. Diperoleh data ilmiah konsentrasi ekstrak kulit batang kayu jawa 

dalam sediaan yang dapat memberikan potensi tabir surya yang 

baik dan dapat menunjang pengembangan dan pemanfaatannya, 

khususnya dalam ilmu farmasi 
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3. Meningkatkan nilai ekonomi ekstrak etanol kulit batang kayu 

jawa sebagai bahan alami dari produk kecantikan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tumbuhan 

 

Gambar 1. Tanaman Kulit Batang Kayu Jawa (Rahmadani, 2015) 

 

1. Klasifikasi (J. N. Gunjal, 2019) 

Regnum  : Plantae 

Phylum   : Magnoliophyta 

Class   : Spermatophyta 

Subclass  : Rosids 

Order   : Sapindales 

Family   : Anacardiaceae 

Genus   : Lannea 

Species   : Lannea coromandelica Houtt.Merr. 
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2. Nama Daerah 

Tanaman lannea coromandelica ini memiliki beragam nama daerah 

yakni dalam bahasa Jawa dinamakan kayu jaran, dalam bahasa Makassar  

dinamakan tammate, dan dalam bahasa Bugisnya dinamakan aju jawa (J. 

N. Gunjal, 2019). 

3. Morfologi 

Tanaman kayu tammate merupakan tanaman habitus, biasanya 

tinggi pohonnya mencapai 6-8 meter, berakar tunggang, batang 

bercabang. Daun majemuk gasal (ganjil), bentuk anak daun bulat 

memanjang, ada bekas ibu tangkai daun pada cabang/ ranting, 

pertulangan daun menyirip. Berwarna hijau pucat. Di lingkungan yang 

lebih lembab pohon ini tumbuh lebih besar hingga menjadi 20 meter. Di 

Sri Lanka Lannea coromandelica sering tumbuh di singkapan batu atau 

inselbergs (Nurzakinah, 2021) 

4. Uraian Senyawa Kimia 

Kandungan senyawa yang terdapat di dalam tanaman kayu 

tammate (Lannea coromandelica) yaitu tannin, saponin, flavonoid, 

alkaloid, quinon, glikosida, terpenoid, fenol, komarin, steroid, 

plobatanins, antarquinon, glikosida jantung dan lain sebagainya 

(Nurzakinah, 2021). 

B. Antioksidan 

Antioksidan merupkan senyawa yang dapat menetralkan kereaktifan 

radikal bebas. Terdapat beberapa senyawa sintetis eksogen yang dapat digunakan 
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sebagai antioksidan adalah vitamin E dan BHA (Butylated Hydroxilanisole). 

Radikal bebas merupakan suatu atom atau molekul yang kehilangan elektron pada 

orbit terluarnya. Radikal bebas bisa dihasilkan dari respirasi aerobik dan berbagai 

proses metabolisme lainnya dalam tubuh . Jika kadar dari radikal bebas dalam 

tubuh terlalu tinggi, maka dapat menurunkan fungsi sel dan menginduksi 

kematian sel (Wandita and Musfiroh 2018). 

Sumber antioksidan alami banyak terdapat dalam bahan pangan   misalnya   

buah-buahan,   rempah-rempah, teh, coklat, dedaunan, biji-bijian, sayur-sayuran, 

enzim  dan  protein.Pada  umumnya  aktivitas  antioksidan disebabkan karena 

tumbuhan tersebut mengandung senyawa metabolit sekunder/senyawa aktif, 

diantaranya adalah flavonoid,  fenolik,  tannin,  antosianin (Rahmi 2017). 

Senyawa antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk 

menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal 

bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Senyawa ini memiliki struktur 

molekul yang dapat memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas tanpa 

terganggu sama sekali fungsinya dan dapat memutus reaksi berantai dari radikal 

bebas (Pratiwi, Yusran, and Islawati 2023). 

Antioksidan diperlukan untuk mencegah stres oksidatif. Stres oksidatif 

adalah kondisi ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas yang ada dengan 

jumlah antioksidan di dalam tubuh. Radikal bebas merupakan senyawa yang 

mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan dalam orbitalnya, 

sehingga bersifat sangat reaktif dan mampu mengoksidasi molekul di sekitarnya 

(lipid, protein, DNA, dan karbohidrat). Antioksidan bersifat sangat mudah 
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dioksidasi, sehingga radikal bebas akan mengoksidasi antioksidan dan melindungi 

molekul lain dalam sel dari kerusakan akibat oksidasi oleh radikal bebas atau 

oksigen reaktif (Werdhawati 2014). 

Dikutip dari Rahmi (2017) Ada tiga macam mekanisme kerja antioksidan 

pada radikal bebas, yaitu: 

a) Antioksidan primer yang mampu mengurangi dismutase (SOD), glutation 

peroksidase, dan katalase stabil. Contohnya adalah superoskida yang dapat 

mengubah radikal superoksida menjadi molekul mengubahnya menjadi 

produk yang lebih. 

b) Antioksidan air pembentukan radikal bebas baru dengan cara memutus 

reaksi berantai dan sekunder berperan mengikat radikal bebas dan 

mencegah amplifikasi senyawa radikal. Beberapa contohnya adalah 

vitamin A (betakaroten), vitamin C, vitamin E, dan senyawa fitokimia. 

c) Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, seperti 

memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. 

Reaksi berantai pada radikal bebas (tanpa ada antioksidan) terdiri 

dari tiga tahap, yaitu: 

Tahap inisiasi : RH → R* + H* 

Tahap propagasi : R* + O2 → ROO* 

Tahap terminasi : R* + R* → R-R 

ROO* + R* → ROOR 

ROO* + ROO* → ROOR + O2 

Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal bebas (R*) yang 
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sangat reaktif, karena (RH) melepaskan satu atom hidrogen, hal ini dapat 

disebabkan adanya cahaya, oksigen atau panas. Pada tahap propagasi, 

radikal (R*) akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi      

(ROO*). Radikal peroksi selanjutnya akan menyerang RH (misalnya pada 

asam lemak) menghasilkan hidroperoksida dan radikal baru. Hidrogen 

peroksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi 

menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai pendek seperti aldehida 

dan keton (Inggrid & Santoso, 2014). 

C. Kulit  

Kulit mempunyai sistem perlindungan alami yaitu lapisan melanin. 

Semakin cokelat warna kulit maka semakin tabel lapisan  melanin pada 

kulit,sehingga memberi perlindungan lebih banyak bagi kulit. Oleh karena itu, 

semakin putih kulit seseorang semakin  rentan terhadap radiasi ultraviolet (UV). 

Mengingat bahaya dari radiasi ultraviolet (UV) matahari maka kulit perlu 

dilindungi meski tubuh telah menyediakan sistem perlindungan alami.  

Berikut beberapa cara untuk melindungi kulit dari bahaya sinar matahari 

serta mengurangi risiko tekena kanker kulit (Perempuan,2008). 

a. Batasi waktu terkena sinar matahari secara langsung 

b. Sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan,gunakan tabir surya atau 

sunblock 

c. Kenakan pakaian yang melindungi kulit seperti topi yang lebar,kaca 

mata hitam dengan lensa pelindung anti UV, celana panjang ,pakai 

lengan panjang,ataupun jaket. 
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Indonesia merupakan negara tropis yang penuh dengan limpahan sinar 

matahari sepanjang tahunnya. Sinar matahari sendiri merupakan sumber energi 

yang bermanfaatan bagi kehidupan manusia. Matahari dapat memancarkan 

berbagai macam sinar matahari yang dapat dilihat (visibel) maupun yang tidak 

dapat dilihat. Sinar matahari 400 nm sedangkan sinar matahari dengan panjang 

gelombang 10 nm – 400 nm yang disebut dengan sinar ultra violet tidak dapat 

dilihat dengan mata. 

 Dalam beberapa hal sinar ultra violet bermanfaat untuk manusia yaitu 

diantarannya untuk mensistesa vitamin D dan juga berfungsi untuk membunuh 

bakteri. Sinar ultaviolet (UV) dapat digolongkan menjadi UV-A dengan panjang 

gelombang diantara 320 – 400 nm, UV-B dengan panjang gelombang 290 -320 

nm dan UV-C dengan panjang gelombang 10 -290 nm. Semua sinar UV-A di 

pancarkan ke bumi sedangkan sinar UV-B sebagai di pancarkan ke bumi 

(terutama yang panjang gelombangnya mendekati  UV-A). Sinar UV-B dengan 

panjang gelombang lebih dekat dan sinar UV-C tidak dapat di pancarkan ke 

bumi karena diserap lapisan ozon di atmosfir bumi. Dengan demikian apabila 

lapisan ozon yang ada di atmosfir rusak, sinar UV-B yang masuk ke  bumi akan 

semakin banyak (BPOM, 2009). 

Dari ketiga jenis sinar ultraviolet yang sudah dibahas, masing-masing 

memiliki ciri-ciri dan tingkat keperawatan efek radiasi yang berbeda-beda. 

Namun pada umumnya sinar ultraviolet yang terpapar masuk bumi baik itu sinar 

UV-A, UV-B maupun UV-C, dapat memberikan dampak sebagai berikut : (Ana, 

2014). 
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a. Kemerahan pada kulit 

 Bahaya sinar ultraviolet yang pertama adalah memberikan efek kemeran 

pada kulit. Secara umum sinar ultraviolet terutama sinar UV-B dapat 

menimbulkan gejala kemerahan pada kulit. Hal ini merupakan suatu bentuk 

iritasi kulit yang terpapar sinar ultraviolet. Biasanya gejala ini juga disertai rasa 

gatal pada bagian kulit yang memerah. 

b. Kulit terasa seperti terbakar 

       Sinar ultraviolet juga dapat membut kulit memiliki gejala seperti terbakar.  

c. Dapat menmbulkan eritema  

    Eritema merupakan kondisi dimana kulit kaki mengalami kemerahan dan 

bengkak.  

d. Menimbulkan penyakit katarak 

    Katarak merupakan kondisi mata yang tertutup atau terhalang selaput -

selaput tertentu sehingga membuat penglihatan menjadi berkabut dan tidak 

jelas. Selain faktor usia paparan sinar UV juga menjadi salah satu pemicu 

timbulnya katarak. 

e. Dapat memicu pertumbuhan sel kanker 

   Paparan sinar UV dapat menimbulkan terjadinya kerusakan forokimia 

pada DNA dari sel-sel yang berada di dalam tubuh. Hal ini akan memicu 

terbentuknya kanker terutama kanker kulit pada manusia. 

f. Radiasi sinar UV-A yang menebus dermis dapat merusak sel kulit 

g. Kulit dapat kehilangan elastisitas 

   Paparan sinar UV-A yang dapat menebus bagian demis kulit dapat 
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merusak sel-sel yang berada pada dermis .Hal ini membuat elastisitas kulit 

menjadi berkurang 

h. Kerut pada bagian kulit 

   Kerutan pada kulit merupakan salah satu efek samping dari hilangnya dan 

berkurangnya elastisitas kulit 

i. Kanker kulit  

   Beberapa jenis kanker kulit disebabkan oleh UV. Sinar matahari di siang 

dan sore hari sangat riskan untuk merusak kulit. Sel-sel kulit dapat memburuk 

akibat terkena sinar matahari. 

 
Gambar 2. Proses Penyerapan Sinar Matahari ke Kulit (Isfardiyana & Safitri, 

2014) 

 
 

D. Anatomi Kulit  

 Pada tubuh manusia,kulit memilik banyak fungsi mulai dari pelindung 

otak,pengontrol suhu tubuh,hingga menjadi indikator pertama timbulnya suatu 

penyakit di tubuh misalnya kulit pucat,ini salah satu indikator mungin kurangnya 

zat besi.  
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Kulit merupakan organ yang tersusun dari 4 jaringan dasar : 

1. Epitel, trauma epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Pembuluh 

darah pada dermisnya dilapisi oleh endotel. Kelenjar-kelenjar kulit 

merupakan kelenjar epitelial. 

2. Jaringan ikat, seperti serat-serat kolagen dan elastin, dan sel-sel lemak 

pada dermis.  

3. Jaringan otot, dapat ditemukan pada dermis. Jaringan otot berupa jaringan 

otot polos, yaitu otot penegak rambut dan pada dinding pembuluh darah, 

sedangkan jaringan otot bercorak terdapat pada otot-otot ekspresi wajah. 

4. Jaringan saraf, sebagai reseptor sensoris yang dapat ditemukan pada kulit 

berupa ujung saraf bebas dan berbagai badan akhir saraf (Kalangi, 2013). 

Gambar 3. Lapisan-lapisan Epidermis Kulit Tebal (Kalangi, 2013) 

Struktur Kulit  

Kulit terdiri dari 2 lapisan utama yaitu epidermis yang merupakan jaringan 

epitel yang berasal dari ektoderm dan dermis yang merupakan jaringan ikat agak 

padat yang berasal dari mesoderm. Dibawah lapisan dermis terdapat hipodermis 

yang berupa jaringan ikat lebih longgar (Kalangi, 2013). 
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Gambar 4. Struktur Kulit (Kalangi, 2013) 

 

a) Epidermis  

Epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang nampak oleh mata. 

Ketebalan epidermis berkisar antara 0,4 – 1,5 mm. Mayoritas sel, 80% dari 

keseluruhan sel, yang terdapat pada epidermis adalah keratinosit (Chu, 2012). 

Epidermis terdiri dari 5 lapisan yaitu, dari dalam ke luar, stratum basal, 

stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum dan stratum korneum 

(Kalangi, 2013). 

1) Stratum Basal (Lapis Basal, Lapis Benih) 

 Merupakan lapisan yang paling dalam dan terdiri atas satu lapis sel yang 

tersurun berderet-deret di atas membran basal dan melekat pada dermis 

dibawah nya. Bentuk sel nya kuboid atau silindris. Inti sel lebih besar dari 

ukuran sel nya dan sitoplasma nya basofilik. Pada lapisan ini biasanya terlihat 

gambaran mitotik sel, poliferasi sel nya berfungsi untuk regenerasi sel. Sel-sel 

pada lapisan ini bermigrasi ke arah permukaan untuk memasok sel-sel pada 

lapisan yang lebih superfisial (Kalangi, 2013). 
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2) Stratum Spinosum (Lapis Taju) 

 Pada lapisan ini terdiri dari beberapa jenis sel yang besar berbentuk 

poligonal dengan inti nya yang lonjong sitoplasma nya kebiruan. Pada taju 

inilah terletak desmosom yang melekatkan sel-sel satu sama lain pada lapisan 

ini. Semakin ke atas bentuk sel semakin gepeng (Kalangi, 2013). 

3) Stratum Granulosum (Lapis Berbutir) 

 Lapisan ini terdiri dari 2 sampai 4 lapis sel gepeng yang megandung 

banyak granula basofilik yang disebut granula kerattohialin, jika dilihat 

dengan mikroskop elektron erupakan partikel amorf tanpa membran etapi 

dikelilingi ribosom (Kalangi, 2013). 

4) Stratum Lusidum (Lapis Bening) 

 Lapisan ini terdiri dari 2 sampai 3 lapis sel gepeng yang tembus cahaya, 

dan agak eosinofilik. Tidak ada inti maupun organel pada sel-sel lapisan ini. 

Walaupun ada sedikit desmosom, tetapi pada lapisan ini adhesi kurang 

sehingga pada sajian seringkali tampak garis celah yang memisahkan stratum 

korneum dari lapisan lain di bawahnya (Kalangi, 2013). 

5) Stratum Korneum (Lapis Tanduk)  

 Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel-sel mati, pipih dan tidak berinti 

serta sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Sel-sel yang paling permukaan 

merupakan sisik zat tanduk yang terdehidrasi yang selalu terkelupas (Kalangi, 

2013) 

b) Dermis  

Lapisan dermis merupakan sistem integrasi dari jaringan konektif 
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fibrosa, filamentosa, dan difus yang juga merupakan lokasi terdapatnya 

pembuluh darah dan saraf di kulit. Serabut kolagen merupakan komponen 

yang paling banyak terdapat di dermis. Pada dermis juga didapatkan adneksa 

kulit yang berasal daari epidermis, fibroblas, makrofag dan sel mast (Chu, 

2012). Dermis merupakan komponen terbesar yang menyusun kulit dan 

membuat kulit memiliki kemampuan elastisitas dan dapat direnggangkan. 

Lapisan kulit ini juga memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari trauma 

mekanik, mengikat air, membantu dalam proses regulasi suhu tubuh dan 

mengandung reseptor sensorik. Terdapat dua regio dari dermis, yaitu papilla 

dermis dan retikuler dermis. Kedua regio tersebut dapat terlihat secara 

histologi. Papilla dermis berbatasan dengan epidermis, mengikuti kontur 

epidermis, dan biasanya ketebalannya tidak lebih dari 2 kali tebal epidermis. 

Sedangkan retikuler dermis membentuk sebagian besar lapisan dermal. 

Lapisan ini terutama tersusun dari serabut kolagen dengan diameter besar 

(Chu, 2012). 

c) Hipodermis  

Sebuah lapisan subkutan di bawah retikularis dermis disebut hipodermis. 

Ia berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi 

terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa di antaranya 

menyatu dengan yang dari dermis (Kalangi, 2013). Hipodermis tersusun dari 

kumpulan sel-sel adiposit yang tersusun menjadi lobulus-lobulus yang 

dibatasi oleh septum dari jaringan ikat fibrosa (Chu, 2012). Jaringan pada 

hipodermis berfungsi untuk melindungi tubuh, berperan sebagai cadangan 
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energi dan melindungi kulit serta berperan sebagai bantalan kulit. Lapisan ini 

juga memiliki peran secara kosmetik yaitu dalam membentuk kontur tubuh 

seseorang. Selain itu, lemak juga memiliki fungsi endokrin dengan 

melakukan komunikasi dengan hipotalamus melalui sekresi leptin untuk 

mengubah energi di tubuh dan regulasi nafsu makan. 

Warna Kulit 

Warna kulit ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: pigmen melanin berwarna 

coklat dalam stratum basal, derajat oksigenasi darah dan keadaan pembuluh darah 

dalam dermis yang memberi warna merah serta pigmen empedu dan karoten 

dalam lemak subkutan yang memberi warna kekuningan. Perbedaan warna kulit 

tidak berhubungan dengan jumlah melanosit tetapi disebabkan oleh jumlah 

granul-granul melanin yang ditemukan dalam keratinosit (Kalangi, 2013).  

Dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit, yang paling menentukan 

warna kulit adalah pigmen melanin. Banyaknya pigmen melanin di dalam kulit 

ditentukan oleh faktor-faktor ras, individu, dan lingkungan (Kusantati, 2008). 

Melanin dan mekanisme pigmentasi (tanning) adalah pigmen alamiah kulit 

yang memberikan warna coklat. Proses pembentukan pigmen melanin terjadi pada 

butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit terjadi pada 

butirbutir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat 

diantara selsel keratinosit didalam lapisan basal (Stratum germinativum 

E. Tabir Surya 

  Menurut Permenkes RI nomor 376/menkes/per/VIII/1990, tabir surya 

adalah zat yang dapat menyerap sedikitnya 85% sinar matahari pada panjang 
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gelombang 290 sampai 320 nm tetapi dapat meneruskan sinar pada panjang 

gelombang lebih dari 320 nm. Efektivitas sedíaan tabir surya dalam menahan 

paparan sinar matahari dan panas dipengaruhi oleh stabilitas bahan aktif dan 

stabilitas sediaan tabir surya tersebut. Berdasarkan mekanisme kerjanya, bahan 

aktif tabir surya dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme fisika (pengeblok fisik) serta 

mekanisme kimia (penyerap kimiawi). 

Tabir surya memiliki dua cara kerja berbeda dalam melindungi kulit. Yang 

pertama, tabir surya dapat memantulkan sinar UV agar tidak terkena kulit. 

Sedangkan yang kedua, tabir surya dapat menyerap sinar UV sebelum mengenai 

kulit kita. Tabir surya yang mempunyai nilai Sun Protection Factor (SPF) ≥ 4 

mampu melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Nilai SPF menunjukkan 

kemampuan tabir surya dalam memberikan perlindungan kulit di bawah sinar 

matahari tanpa kulit mengalami eritema. Bahan kimia sintetik masih banyak 

dipakai dalam pembuatan sediaan tabir surya, sedangkan bahan alam belum 

banyak dimanfaatkan dalam industry produk tabir surya.  

Menurut Lavi (2013), mekanisme proteksi tabir surya terhadap kulit 

dijelaskan sebagai berikut molekul bahan kimia tabir surya yang menyerap energi 

dari sinar UV, kemudian mengalami eksitasi dari ground state ketingkat energi 

yang lebih tinggi. Sewaktu molekul yang tereksitasi kembali ke kedudukan yang 

lebih rendah akan melepaskan energi yang lebih rendah dari energi semula yang 

diserap untuk menyebabkan eksitasi, maka sinar UV dari energi yang lebih tinggi 

setelah diserap energinya oleh bahan kimia maka akan mempunyai energi yang 

lebih rendah. Sinar UV dengan energi yang lebih rendah akan kurang atau tidak 
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menyebabkan efek sunburn pada kulit. 

Pengukuran efektivitas suatu sediaan tabir surya secara in vitro dapat 

ditentukan dengan menentukan nilai persen (%) transmisi eritema, persen (%) 

transmisi pigmentasi, serta nilai Faktor Perlindungan Matahari (FPM) atau dikenal 

juga dengan “Sun Protection Factor” (SPF) secara spektrofotometrik. 

1. Nilai transmisi eritema dan nilai transmisi pigmentasi 

Efektivitas tabir surya dapat ditentukan dengan metode penentuan persen 

eritema dan persen pigmentasi dengan menggunakan instrumen spektrofotometer 

UV-Vis. Ekstrak yang diperoleh diukur absorbansinya pada panjang gelombang 

292-372 nm. Dari nilai serapan yang diperoleh dihitung nilai serapan dan nilai 

persen transmitannya dengan rumus A = - log T. Nilai transmisi eritema dihitung 

dengan cara mengalikan nilai transmisi dengan faktor efektivitas eritema (Fe) 

pada panjang gelombang 292-372 nm. Nilai transmisi pigmentasi dihitung dengan 

cara mengalikan nilai transmisi (T) dengan faktor efektivitas pigmentasi (Fp) pada 

panjang gelombang 292-372 nm. Selanjutnya nilai persen transmisi ertitema 

dihitung dengan rumus (Aisyah. 2006). 

  % Te = 
  

   
 = 

          

   
 

  % Tp = 
  

   
 = 

          

   
 

 

Keterangan: 

% Te : Nilai persen transmisi eritema 

% Tp : Nilai persen transmisi pigmentasi 
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Ee = Σ( T x Fe) 

Ep = Σ( T x Fp) 

Persen transmisi eritema (% Te) menggambarkan jumlah sinar matahari 

yang diteruskan setelah mengenai tabir surya, sehingga dapat menyebabkan 

eritema kulit (kulit menjadi kemerahan). Demikian juga persen transmisi 

pigmentasi (% Tp) menggambarkan jumlah sinar matahari yang diteruskan setelah 

mengenai tabir surya sehingga dapat menyebabkan pigmentasi kulit (kulit menjadi 

lebih gelap) (Sugihartini. 2011). 

Persen transmisi eritema adalah persen total fluks eritema yang diteruskan 

oleh bahan tabir matahari. Transmisi eritema bahan tabir matahari atau fluks 

eritema bahan tabir matahari dapat ditentukan secara spektrofotometri dengan 

mengukur intensitas sinar yang diteruskan oleh bahan tabir matahari pada panjang 

gelombang eritomatogenik kemudian dikalikan dengan fluks eritema/fluks 

pigmentasi (Balsam.1972). 

Berikut ini merupakan nilai fluks eritema (Fe) dan fluks pigmentasi (Fp) 

untuk sediaan tabir surya. 

Tabel 1. Transmisi Eritema Sediaan Tabir Surya (Maulida, 2015) 

Rentang Panjang Gelombang (nm) Fluks Eritema 

290 – 295 0,1105 

295 – 300 0,6720 

300 – 305 1,0000 

305 – 310 0,2008 

310 – 315 0,1364 

315 – 320 0,1125 

Total Fluks Eritema 2,2322 
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Tabel 2. Transmisi Pigmentasi Sediaan Tabir Surya (Maulida, 2015) 

Rentang Panjang Gelombang (nm) Fluks Pigmentasi 

320 – 325 0,1079 

325 – 330 0,1020 

330 – 335 0,0936 

335 – 340 0,0798 

340 – 345 0,0669 

345 – 350 0,0570 

350 – 355 0,0488 

355 – 360 0,0456 

360 – 365 0,0356 

365 – 370 0,0310 

370 – 375 0,0260 

Total Fluks Pigmentasi  2,9264 

Tabel 3. Kategori Penilaian Tabir Surya (Maulida, 2015) 

%Te %Tp Kategori Penilaian Tabir Surya 

< 1 3 – 40 Sunblock 

1 – 6 42 – 86 Proteksi Ultra 

6 – 12 45 – 86 Suntan 

10 – 18 45 – 86 Fast Tanning 

a. Sunblock 

Sunblock merupakan kemampuan ekstrak untuk memproteksi secara 

total kulit yang sangat sensitif terhadap sinar UV A dan UV B. Aktivitas 

tabir surya ekstrak sebagai sunblock mampu menghalangi paparan sinar UV 

ke dalam kulit sehingga melindungi kulit dari terjadinya eritema dan 

pigmentasi (Whenny et al. 2015). 

Sunblock dalam pengertian tabir surya yaitu kemampuan suatu molekul 

kimia memproteksi secara total sinar matahari penyebab eritema dan 
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pigmentasi dari sinar uvltraviolet yang spesifik pada UV A panjang 

gelombang 322,5-372,5 nm dan pada UV B panjang gelombang 292,5-337,5 

nm (Athiyah et al. 2015). 

b. Proteksi ekstra 

Proteksi ekstra dalam pengertian tabir surya yaitu kemampuan suatu 

molekul kimia memproteksi kulit yang sensitif dengan cara mengabsorbsi 

95% atau lebih radiasi sinar UV pada panjang gelombang 290-320 nm. 

Sehingga lebih banyak 20 melindungi kulit dari paparan sinar UV B 

penyebab eritema kulit (Athiyah et al. 2015) 

Proteksi ekstra adalah kemampuan ekstrak sebagai bahan tabir surya 

yang memberikan perlindungan terhadap eritema dengan mengabsorbsi 

kurang dari 85 % radiasi sinar UV B serta mencegah terjadinya pigmentasi. 

Kemampuan bahan pada kategori ini akan menghasilkan sedikit eritema 

tanpa rasa sakit. Kategori proteksi ekstra tabir surya digunakan untuk 

melindungi jenis kulit yang sensitif (Whenny et al. 2015). 

c. Suntan 

Suntan standar adalah kategori penilaian aktivitas tabir surya dimana 

suatu bahan mampu mencegah sengatan sinar matahari dengan 

mengabsorbsi 95% atau lebih radiasi UV B. Kategori suntan standar 

menyerap sebagian besar sinar UV B dan menyerap sedikit sinar UV A 

sehingga dapat menyebabkan pigmentasi tanpa terjadinya eritema. Suntan 

standar mampu mencegah terjadinya eritema pada kulit normal atau jenis 

kulit yang tidak sensitif (Whenny et al. 2015). 
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Suntan Standard dalam pengertian tabir surya yaitu kemampuan suatu 

molekul kimia memproteksi kulit normal atau yang tidak sensitif dengan 

menyerap sebagian besar sinar UV B dan menyerap sedikit sinar UV A. 

Menurut Wilkinson dan Moore suntan standard mengandung bahan yang 

disebut tabir surya yang mengabsorbsi sedikitnya 85% radiasi sinar UV 

pada panjang gelombang 290-320 nm tetapi meneruskan sinar UV pada 

panjang gelombang yang lebih besar dari 320 nm dan menghasilkan kulit 

coklat ringan yang bersifat sementara (Athiyah et al. 2015). 

d. Fast Tanning 

Fast tanning dalam pengertian tabir surya yaitu kemampuan suatu 

molekul kimia yang menyerap sinar UV-A dan UV-B paling sedikit. 

Menurut Cumpelik fast tanning mampu meneruskan sebesar 15% sinar UV - 

B penyebab eritema. syarat tanning ialah harus mampu memberikan 

transmisi penuh pada rentang panjang gelombang 300-400 nm untuk 

memberikan efek terhadap penggelapan maksimum pada kulit (Athiyah et 

al. 2015).Tujuan preparasi tabir surya adalah untuk meminimalisir efek 

berbahaya dari radiasi matahari.  

Berdasarkan penggunaannya, tabir surya dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Sunburn preventife agents 

Yaitu tabir surya yang mengabsorbsi 95 % atau lebih radiasi UV 

dengan panjang gelombang 290-320 nm. 

b. Suntanning agents 

Yaitu tabir surya yang mengabsorbsi sedikitnya 85 % dari radiasi UV 
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dengan rentang panjang gelombang dari 290-320 nm tetapi meneruskan 

sinar UV pada panjang gelombang yang lebih besar dari 320 nm dan 

menghasilkan tan ringan yang bersifat sementara. Bahan-bahan ini akan 

menghasilkan eritema tanpa adanya rasa sakit Tabir surya pada kedua 

kategori tersebut merupakan kategori tabir surya kimia yang 

mengabsorbsi rentang tertentu dari radiasi UV 

a. Opaque sunblock agents 

Bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimum dalam bentuk 

penghalang secara fisik. Titanium dioksida dan zink oksida merupakan 

senyawa yang paling sering digunakan dalam kelompok ini. Titanium 

dioksida memantulkan dan memencarkan semua radiasi pada rentang 

UV-Vis (290-777 nm), sehingga dapat mencegah atau meminimalkan 

kulit terbakar (sunburn) dan pencokelatan kulit (suntan) (Wilkinson dan 

Moore, 1982). 

 Menurut Cumpelick (1972), Sediaan tabir surya dapat dikategorikan 

sebagai sunblock (Sediaan yang dapat menyerap hampir semua sinar UV-B dan 

sinar UV-A) apabila memiliki persentase transmisi eritema <1% dan persentase 

transmisi pigmentasi 3-40% Jika persentase transmisi eritema 6-18% dan 

persentase transmisi pigmentasi 45-86% dikategorikan sebagai suntan atau dapat 

dikatakan suatu bahan yang menyerap sebagian besar sinar UV-B dan menyerap 

sedikit sinar UV-A (Agustin et.al, 2013). 

Eritema merupakan salah satu tanda terjadinya proses inflamasi akibat 

paparan sinar UV dan terjadi apabila volume darah dalam pembuluh darah dermis 
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290 

meningkat hingga 38% di atas volume normal, sedangkan pigmentasi adalah 

perubahan warna kulit seseorang yang disebabkan adanya penyakit atau perlukan 

yang bisa menimbulkan perubahan warna yang lebih gelap akibat peningkatan 

jumlah melanin (Yulistiati, 2002). 

2.   Pengukuran nilai Sun Protection Factor (SPF) secara spektrofotometrik 

Pengukuran nilai SPF suatu sediaan tabir surya dapat dilakukan secara in 

vitro. Metode pengukuran nilai SPF secara in vitro secara umum terbagi dalam 

dua tipe. Tipe pertama adalah dengan cara mengukur serapan atau transmisi 

radiasi UV melalui lapiran produk tabir surya pada plat kuarsa atau biomembran. 

Tipe yang kedua adalah dengan menentukan karakteristik serapan tabir surya 

menggunakan analisis secara spektrofotometri larutan hasil pengenceran dari tabir 

surya yang diuji. Menurut More, B. H.et al. (2013) dalam menentukan nilai SPF 

dapat menggunakan persamaan berikut ini : 

 

SPF = CF × ∑
320

 EE (λ) × I (λ) × A (λ) 

 

Keterangan: 

EE = Spektrum efek eritemal 

I = Intensitas spectrum sinar 

A = Serapan produk tabir surya 

CF = Faktor koreksi (10) 

Nilai EE x I adalah suatu konstanta. Nilai dari panjang gelombang 250-

350 nm dan setiap selisih 5 nm telah ditentukan oleh Sayre,et al. dalam Dutra et 

al. (2004) seperti terlihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4. Nilai EE x I pada panjang gelombang 250-350 nm (Maulida, 2015). 

Panjang Gelombang (λ nm) EE x I 

290 0,0150 

295 0,0817 

300 0,2874 

305 0,3278 

310 0,1864 

315 0,0839 

320 0,0180 

Total 1 

Menurut Food Drug Administration (FDA) Amerika Serikat, efektivitas 

tabir surya dalam suatu sediaan diklasifikasikan menjadi lima kelompok menurut 

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

Tabel 5. Keefektifan tabir surya berdasarkan nilai SPF 

SPF Kategori Proteksi Tabir Surya 

2-4 Proteksi minimal 

4-6 Proteksi sedang 

6-8 Proteksi ekstra 

8-15 Proteksi maksimal 

≥ 15 Proteksi ultra 

Penentuan efektivitas tabir surya meliputi penentuan nilai SPF, persentase 

transmisi eritema (% Te) dan persentase transmisi pigmentasi (% Tp). Penentuan 

nilai SPF dan % Te adalah untuk menunjukkan efektivitas tabir surya terhadap 

sinar UV-B, sedangkan % Tp ditentukan untuk melihat efektifitas tabir surya 

terhadap sinar UV-A. Suatu tabir surya dikatakan memiliki efektivitas yang baik 

bila memiliki nilai SPF yang tinggi, serta % Te dan % Tp yang kecil (Widyastuti. 

2015). 

F. Krim 

Krim merupakan sediaan setengah padat yang dapat berupa emulsi dari 
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satu atau lebih bahan obat yang terdispersi dalam basis yang sesuai dan 

mengandung air tidak kurang dari 60%. Krim digunakan sebagai pemakaian luar 

atau topikal, terdispersi di dalam cairan pembawa dan ditambah dengan zat 

pengemulsi yang sesuai untuk menstabilkan (Lumentut, Edi, and Rumondor 

2020). 

Komponen krim terdiri dari bahan dasar, bahan aktif dan bahan tambahan. 

Bahan dasar terdiri dari fase minyak, fase air dan emulgator atau surfaktan. 

Emulgator dan surfaktan berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan antara 

kedua fase yang tidak saling bercampur, sedangkan bahan tambahannya dapat 

meliputi pengawet, pengkhelat, pelembab, pewarna dan pewangi (Mektildis 

2018). 

Berdasarkan tipe emulsinya, krim terbagi atas dua tipe yaitu (Maulida. 2010): 

1. Krim minyak-air (M/A) 

Bila fase lipofil terdipersi dalam fase hidrofil maka sistem ini disebut emulsi 

minyak dalam air. Krim M/A sering disebut sebagai “vanishing krim” karena 

sifatnya yang bila dioleskan pada kulit dapat menghilang dari permukaan dan 

akan memberikan efek pendinginan pada kulit. Hal ini terjadi karena air sebagai 

fasa kontinyu akan menguap dan akan meningkatkan konsentrasi zat larut air pada 

lapisan yang melekat. 

2. Tipe emulsi air-minyak (A/M) 

Bila fase hidrofil terdispersi dalam fase lipofil maka sistem ini disebut emulsi air 

dalam minyak. Konsistensi krim A/M dapat bervariasi dan tergantung pada 

komposisi fase minyak, fase air dan campuran zat pengemulsi yang dipakai. 



31 

 

 

 

Perbandingan relatif kedua fase dan sifat fase masing-masing zat menunjukkan 

pengaruh yang nyata. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan krim adalah sebagai 

berikut: 

a. Asam stearate 

Asam stearat (C18H36O2) berbentuk keras, berwarna putih atau agak 

kuning mengkilap,   kekuningan. Memiliki sedikit bau (dengan ambang 

batas bau 20 ppm) dan rasa seperti lemak. Dalam formulasi topikal, asam 

stearat digunakan sebagai zat pengemulsi dan pelarut. Asam stearat bebas 

larut dalam benzena, karbon tetraklorida, kloroform, dan eter (95%), 

heksana, dan propilenglikol, prakts tidak larut dalam air. Asam stearat 

adalah bahan yang stabil; antioksidan juga bisa ditambahkan ke dalamnya. 

Bahan ini harus disimpan dalam wadah tertutup, di tempat sejuk dan kering. 

Asam stearat tidak cocok dengan sebagian besar logam hidroksida dan 

mungkin tidak cocok dengan basis, zat pereduksi, dan zat pengoksidasi 

(Rowe, Sheskey, and Quinn 2020). 

b. Lanolin  

Lanolin muncul sebagai zat lilin berwarna kuning pucat, tidak 

beraturan dengan bau khas yang samar. Lanolin yang meleleh adalah 

cairan bening atau hampir bening. Lanolin banyak digunakan dalam 

formulasi farmasi topikal sebagai agen pengemulsi dan emolien. 

Lanolin dapat digunakan sebagai pembawa hidrofobik dan dalam 

pembuatan krim dan salep air dalam minyak. Ketika dicampur dengan 
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minyak nabati yang sesuai atau dengan parafin lunak, menghasilkan: 

krim emolien yang menembus kulit dan karenanya memfasilitasi 

penyerapan obat. Lanolin bercampur dengan sekitar dua kali berat 

airnya sendiri, tanpa pemisahan, untuk menghasilkan emulsi stabil 

yang tidak mudah menjadi tengik selama penyimpanan. Produk topikal 

berbasis lanolin memiliki sifat emolien yang sangat baik karena 

kemiripan kimia dan fisik yang unik dari lanolin dengan lipid kulit 

manusia Selain kemampuan semioklusifnya, produk ini juga mampu 

memungkinkan transportasi dua arah air (Rowe, Sheskey, and Quinn 

2020). 

c. Metil paraben 

Methylparaben (C8H8O3) terjadi sebagai kristal tidak berwarna 

atau kristal putih bubuk. Tidak berbau atau hampir tidak berbau dan 

memiliki sedikit rasa terbakar. Dalam kosmetik, methylparaben adalah 

pengawet antimikroba yang paling sering digunakan, dapat digunakan 

baik sendiri atau dalam kombinasi dengan paraben lain atau dengan 

agen antimikroba lainnya. Paraben efektif pada rentang pH yang luas 

dan memiliki spektrum luas aktivitas antimikroba yang luas (Rowe, 

Sheskey, and Quinn 2020) 

d. Propil paraben 

Propilparaben (C10H12O3) berbentuk putih, kristal, tidak berbau, 

dan tidak berasa bubuk. Propilparaben banyak digunakan sebagai 

pengawet antimikroba dalam kosmetika, produk pangan, dan formulasi 
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farmasi. Ini dapat digunakan sendiri, dalam kombinasi dengan ester 

paraben lainnya, atau dengan agen antimikroba lainnya. Ini adalah 

salah satu yang paling sering pengawet yang  digunakan dalam 

kosmetik (Rowe, Sheskey, and Quinn 2020) 

e. Trietanolamin 

Trietanolamin (C6H15NO3) adalah kental berwarna bening, tidak 

berwarna hingga kuning pucat cairan yang sedikit berbau amoniak. 

Trietanolamin banyak digunakan dalam formulasi farmasi topikal, 

terutama dalam pembentukan emulsi. Ketika dicampur dalam proporsi 

yang sama dengan asam lemak, seperti:asam stearat atau asam oleat, 

trietanolamin membentuk sabun anionik dengan pH sekitar 8, yang 

dapat digunakan sebagai zat pengemulsi untuk menghasilkan emulsi 

minyak dalam air yang berbutir halus dan stabil. Konsentrasi yang 

biasanya digunakan untuk emulsifikasi adalah 2–4% v/v  

triethanolamine dan 2-5 kali lipat dari asam lemak  (Rowe, Sheskey, 

and Quinn 2020) 

Kombinasi asam stearat dan TEA karena TEA akan membentuk 

suatu emulsi o/w yang sangat stabil apabila dikombinasikan dengan 

asam lemak bebas. Asam lemak yang sesuai dikombinasikan dengan 

TEA adalah asam stearat karena asam stearat tidak mengalami 

perubahan warna, krim dengan menggunakan asam stearat dan 

trietanolamin stabil selama penyimpanan (Saryanti, Setiawan, and 

Safitri 2019). 
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G. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dan campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetim bangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan  dari sampel 

dengan penyaringan Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan 

tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal Oleh karena itu ekstrak awal perlu 

dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan uku ran molekul yang 

sama (Mukhriani 2014). 

Secara umum metode ekstraksi dibedakan berdasarkan ada tidaknya proses 

pemanasan. Pemanasan ini sangat berpengaruh terhadap efektifitas proses 

ekstraksi juga bergantung pada senyawa target yang diharapkan setelah proses 

ekstraksi.  

Berikut ini jenis-jenis ekstraksi bahan alam yang sering dilakukan  : 

a. Ekstraksi Cara Dingin 

 Metoda ini artinya tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi 

berlangsung, tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa yang dimaksud 

rusak karena pemanasanan. Jenis ekstraksi dingin adalah maserasi dan 

perkolasi.  

Berikut penjelasan singkat tentang metode ekstraksi cara dingin. 

1.  Maserasi 

 Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi 

dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. 
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Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga 

sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dengan karena adanya 

perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang 

di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut 

berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar 

sel dan di dalam sel. 

2. Perkolasi 

 Perkolasi adalah proses penyarian simplisia dengan jalan 

melewatkan pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam 

suatu percolator. Perkolasi bertujuan supaya zat berkhasiat tertarik 

seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan 

ataupun tidak tahan pemanasan. cairan penyari dialirkan dari atas ke 

bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif 

sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak kebawah 

disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, 

dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan. 

Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain: gaya berat, 

kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya 

kapiler dan daya geseran (friksi) 

b. Ekstraksi Cara Panas 

 Metoda ini pastinya melibatkan panas dalam prosesnya. Dengan adanya 

panas secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan cara 

dingin. Metodanya adalah refluks, ekstraksi dengan alat soxhlet dan infusa. 
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Berikut penjelasan singkat tentang metode ekstraksi cara panas. 

1. Reflux 

Salah satu metode sintesis senyawa anorganik adalah refluks, 

metode ini digunakan apabila dalam sintesis tersebut menggunakan pelarut 

yang volatil. Pada kondisi ini jika dilakukan pemanasan biasa maka pelarut 

akan menguap sebelum reaksi berjalan sampai selesai. Prinsip dari metode 

refluks adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu 

tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang 

tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi 

ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi 

berlangsung. Sedangkan aliran gas N2 diberikan agar tidak ada uap air 

atau gas oksigen yang masuk terutama pada senyawa organologam untuk 

sintesis senyawa anorganik karena sifatnya reaktif. 

2. Soxhlet 

Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu 

komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan 

berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua 

komponen yang diinginkan akan terisolasi. Sokletasi digunakan pada 

pelarut organik tertentu. Dengan cara pemanasan, sehingga uap yang 

timbul setelah dingin secara kontinyu akan membasahi sampel, secara 

teratur pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam labu dengan 

membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang telah 

membawa senyawa kimia pada labu distilasi yang diuapkan dengan rotary 
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evaporator sehingga pelarut tersebut dapat diangkat lagi bila suatu 

campuran organik berbentuk cair atau padat ditemui pada suatu zat padat, 

maka dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut yang diinginkan. 

3. Infusa 

Infusa merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu 

proses infusdasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 

90ºC selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika 

berat bahan 100 gr maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Cara 

yang biasa dilakukan adalah serbuk bahan dipanaskan dalam panci dengan 

air secukupnya selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90ºC 

sambil sekali¬sekali diaduk. Saring selagi panas melalui kain flanel, 

tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume 

yang diinginkan. Apabila bahan mengandung minyak atsiri, penyaringan 

dilakukan setelah dingin (Sudarwati and Fernanda 2019). 

H. Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu jenis spektroskopi yang 

sering digunakan dalam analisis kimia dan biologi. Spektrofotometer ini pada 

interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Apabila seberkas radiasi 

(cahaya) dikenakan pada cuplikan (larutan sampel), maka sebagian dari cahaya 

diserap oleh molekul – molekul sesuai dengan struktur dari molekul. Setiap 

senyawa dalam sampel memiliki tingkatan tenaga yang spesifik. Bila cahaya 

mempunyai perbedaan energi antara tingkatan dasar dan tingkatan tereksitasi 

yang mengenai cuplikan, maka elektron – elektron pada tingkatan dasar akan 
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dieksitasi ke tingkatan tereksitasi, dan sebagian energi cahaya yang sesuai 

diserap dengan panjang gelombang ini. Elektron yang tereksitasikan melepaskan 

tenaga melalui proses radiasi panas dan akan kembali pada tingkatan dasar lagi. 

Perbedaan energi antara tingkat dasar dengan tingkat tereksitasi yang spesifik 

untuk tiap – tiap bahan/senyawa menyebabkan frekuensi yang diserap juga 

berbeda – beda (Sastrohamidjojo, 2001).  

Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. 

Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang 

tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang 

ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang 

gelombang. (Khopkar, 2007).  

Suatu spektrofotometer UV-Vis dapat mengukur dan merekam spektrum 

senyawa tumbuhan dalam bentuk larutan. Spektrum tampak terentang panjang 

dari 400 nm (ungu) sampai 750 nm (merah), sedangkan spektrum ultraviolet 

terentang dari 100 nm sampai 400 nm (Fessenden, 1994).  

Pendeteksian senyawa dengan cara sederhana menggunakan 

spektrofotometer ultraviolet dilakukan pada panjang gelombang 254 nm dan 366 

nm. Radiasi senyawa pada panjang gelombang 254 nm menunjukkan radiasi 

gelombang pendek, sedangkan pada panjang gelombang 366 nm menunjukkan 

radiasi panjang gelombang. Bila senyawa menyerap sinar UV, maka akan 

tampak sebagai bercak gelap pada latar belakang yang berfluoresensi (Stahl, 

1985)  

Sinar radiasi UV-Vis adalah panjang gelombang antara 180 – 380 nm untuk 
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UV dan panjang gelombang 380 – 780 nm untuk visible (Hayati, 2007). Cahaya 

didasarkan yang dapat dilihat oleh manusia disebut cahaya tampak/visibel. 

Biasanya cahaya terlihat merupakan campuran dari cahaya yang mempunyai 

berbagai panjang gelombang dari 400 nm hingga 750 nm.  

Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinu, 

monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko dan suatu alat 

untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun 

pembanding (Khopkar, 2007). 

1. Sumber Cahaya  

Sumber yang biasa digunakan pada spektroskopi absorpsi adalah 

lampu wolfram. Arus cahaya tergantung pada tegangan lampu. Lampu hidrogen 

atau lampu deuterium digunakan untuk sumber pada daerah UV. Lampu 

tungstein merupakan campuran dari filamen tungstein gas iodin (halogen), oleh 

sebab itu lampu tungstein-iodin pada spektrofotometer sebagai sumber radiasi 

pada daerah sinar tampak dengan rentang panjang gelombang 380-900 nm.  

Lampu merkuri adalah suatu lampu yang mengandung uap merkuri 

tekanan rendah dan biasanya dipakai untuk mengecek, mengkalibrasi panjang 

gelombang pada spektrofotometer pada daerah ultraviolet khususnya daerah 

disekitar panjang gelombang 365 nm dan sekaligus mengecek resolusi 

monokromator. 

2. Monokromator  

Berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari sumber radiasi 

yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada spektrofotometer 
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biasanya terdiri dari susunan meliputi celah (slit), filter, prisma, kisi dan celah 

keluar. 

a) Celah (slit) Celah monokromator  

Bagian yang pertama dan terakhir dari suatu sistem optik 

monokromator pada spektrofotometer. Celah monokromator berperan penting 

dalam hal terbentuknya radiasi monokromatis dan resolusi panjang gelombang. 

b) Filter optik Cahaya tampak yang  

Radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 380-780 nm 

merupakan cahaya putih yang berupa campuran cahaya dengan berbagai panjang 

gelombang. Filter optik berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga 

cahaya tampak yang diteruskan sesuai dengan warna filter optik yang dipakai. 

Filter optik yang sederhana dan banyak dipakai terdiri dari kaca yang berwarna. 

Dengan adanya filter optik sebagai bagian monokromator akan dihasilkan pita 

cahaya yanng sangat sempit sehingga kepekaan analisisnya lebih tinggi. Dan 

lebih dari itu akan didapatkan cahayahampir monokromatis sehingga akan 

mengikuti hukum Lambert-Beer pada analisis kuantitatif. 

c) Prisma dan Kisi (grating) Prisma dan Kisi  

Merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma dan kisi 

pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya 

didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis. 

3. Sel absorpsi  

Pada pengukuran di daerah tampak, kuvet kaca dapat digunakan, tetapi 

untuk pengukuran pada daerah UV menggunakan sel kuarsa karena gelas tidak 
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tembus cahaya pada daerah ini. Umumnya tebal kuvet adalah 10 mm, tetapi yang 

lebih kecil maupun yang lebih besar tetap dapat digunakan. Sel yang biasa 

digunakan berbentuk persegi, bentuk silinder juga dapat digunakan. Kuvet yang 

digunakan harus tertutup untuk pelarut organik. Sel yang baik adalah kuarsa atau 

gelas hasil leburan serta seragam keseluruhannya.  

4. Detektor 

Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya 

pada berbagai panjang gelombang.  

5. Amplifier 

Amplifier dibutuhkan pada saat sinyal listrik elektronik yang 

dilahirkan setelah melewati detektor untuk menguatkan karena penguat dengan 

resistensi masukan yang tinggi sehingga rangkaian detektor tidak terserap habis 

yang menyebabkan keluaran yang cukup besar untuk dapat dideteksi oleh suatu 

alat pengukur. 

I. Tinjauan Islam 

Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat 

penyakit dan merupakan anugerah Allah SWT, karena Allah SWT tidak memberi 

penyakit tanpa disertai dengan obat (penyembuhnya). Segala sesuatu yang 

diciptakan oleh Allah SWT memiliki fungsi sehingga dihamparkan dibumi. Oleh 

karena itu, masyarakat Indonesia memanfaatkan keanekaragaman tumbuhan 

banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan. Inilah yang harus manusia 

pelajari dan manfaatkan, sebagaimana dalam firman-Nya: sesuai dengan firman 

Allah SWT dalam QS.  



42 

 

 

 

                                                                                                         

                                             
Terjemahnya: 

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman;  zaitun,  

korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

memikirkan. (Q.S. An-Nahl/16:11) 

 

Dijelaskan pada tafsir Ibnu Katsir, Allah mengeluarkannya dari bumi, 

dengan air yang hanya satu macam ini, keluarlah buah-buahan itu dengan segala 

perbedaan, macamnya, rasanya, warnanya, baunya dan bentuknya sebagai bukti 

bahwasannya tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) kecuali 

Allah. (Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al, et al., 2019) 

Dijelaskan pada tafsir ringkas Kementrian Agama RI, dengan air hujan itu 

pula dia menumbuhkan untuk kamu beragam tanam-tanaman yang dapat kamu 

manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kamu. Dengan air hujan itu pula dia 

menumbuhkan pohonpohon penghasil buah, seperti zaitun, kurma, anggur, dan 

segala macam buah-buahan dari pohon-pohon yang tidak disebutkan. Sungguh, 

pada yang demikian itu, yakni turunnya hujan dan kenikmatan yang 

ditimbulkannya, benar-benar terdapat tanda yang nyata mengenai kebesaran, 

keagungan, dan kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. 

Ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia mencari, memanfaatkan dan 

mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan 

manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena 
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merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan. Dalam 

penelitian ini, maka digunakan tanaman kulit batang kayu jawa (Lannea 

cormendalica (Houtt.) Merr.). yang memiliki banyak manfaat dan telah digunakan 

menjadi pengobatatn tradisional untuk diketahui fungsinya sebagai antioksidan. 

Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Zat yang maha 

mulia menyembuhkan sebagaimana dalam firmannya Q.S Asy-syu‟ara 80  

 وَاِذَا مَرِضْتُ فَ هُوَ يَشْفِيِْْ   
Terjemahnya:  

 

Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku (Kemenag, 2019). 

Dalam Tafsir Al- misbah (Quraish Shihab) Firman-Nya:                 ) waidza 

maridhtu/dan apabila aku sakit, berbeda dengan redaksi lainnya. Perbedaan 

pertama adalah penggunaan kata idza/ apabila dan mengandung makna besarnya 

kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya apa yang dibicarakan, dalam hai 

ini adalah sakit. Ini mengisyaratkan bahwa sakit - berat atau ringan, fisik atau 

mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Perbedaan kedua adalah 

redaksinya yang menyatakan “Apabila aku sakit” bukan “Apabila Allah 

menjadikan aku sakit”. Namun demikian, dalam hai penyembuhan seperti juga 

dalam pemberian hidayah, makan dan minum - secara tegas beliau menyatakan 

bahwa Yang melakukannya adalah Dia, Tuhan semesta alam itu. 

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa berbicara tentang nikmat 

secara tegas Nabi Ibrahim as. menyatakan bahwa sumbernya adalah Allah swt., 

berbeda dengan ketika berbicara tentang penyakit. Ini karena penganugerahan 
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nikmat adalah sesuatu yang terpuji, sehingga wajar disandarkan kepada Allah, 

penyakit adalah sesuatu yang dapat dikatakan buruk sehingga tidak wajar 

dinyatakan bersumber dari Allah swt. Demikian Nabi Ibrahim as. mengajarkan 

bahwa segala yang terpuji dan indah bersumber dari-Nya. Adapun yang tercela 

dan negatif, maka hendaklah terlebih dahulu dicari penyebabnya pada diri sendiri. 

Perlu dicatat juga bahwa penyembuhan sebagaimana ditegaskan oleh Nabi 

Ibrahim as. ini, bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak 

diperlukan lagi. Sekian banyak hadits Nabi Muhammad saw. yang memerintahkan 

untuk berobat. Ucapan Nabi Ibrahim as. itu hanya bermaksud menyatakan bahwa 

sebab dari segala sebab adalah Allah SWT. 

Dalam hal ini, salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat 

adalah kulit batang kayu jawa yang berkhasiat sebagai antioksidan yang 

diformulasikan dalam bentuk sediaan krim. Antioksidan dapat dimanfaatkan 

dalam berbagai jenis penyakit dan untuk krim antioksidan biasanya digunakan 

untuk mencegah kerutan pada wajah sebagai bagian dari menjaga kecantikan diri 

karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif untuk melakukan 

formulasi dan uji stabilitas fisik krim tabir surya ekstrak etanol kulit batang 

kayu jawa (Lannea cormendalica (Houtt.) Merr.). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi, 

Laboratorium Farmasetik, Laboratorium Kimia Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2023 – Januari 2024 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental. Pendekatan ini 

dilakukan dengan memformulasi ekstrak etanol kulit batang kayu jawa (Lannea 

cormendalica (Houtt.) Merr.) sebagai krim tabir surya. 

Sampel 

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu kulit batang kayu jawa 

(Lannea cormendalica (Houtt.) Merr.) 

Instrumen Penelitian 

1. Alat yang digunakan 

Timbangan analitik, gelas ukur, beaker glass,, cawan porselen, pipet 
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tetes, waterbath, lumping dan alu, kertas saring, blender, rotary evaporator, pH 

meter, spektrofotometri uv-vis, viscometer Brookfield. 

2. Bahan yang digunakan 

Ekstrak kulit batang kayu jawa, asam stearate, setil alcohol, lanolin, 

gliserin, trietanolamin, metilparaben, propilparaben, akuades, etanol 70%. 

Cara Kerja 

1. Penyiapan Sampel 

a. Pengambilan sampel 

Sampel kulit batang kayu jawa yang diperoleh dari Jeneponto, 

Sulawesi Selatan.  Kulit batang kayu jawa dipisahkan dengan bagian 

batang dan dicuci dengan air mengalir (Ismail et al. 2015). 

b. Pengolahan sampel 

Kulit batang diambil dari batang utama dengan ukuran dan 

lebar sekitar 10-15 cm. Sampel lalu diambil dan dipisahkan dari batang 

kemudian dibersihkan, dan dicuci dengan air bersih yang mengalir. 

Setelah itu sampel dikeringkan, kemudian dipotong-potong kecil dan 

selanjutnya dikeringkan dalam lemari pengering dan dihaluskan 

dengan cara diblender, sampel siap diekstraksi (Ismail et al. 2015) 

2. Ekstraksi  

Sampel kulit batang kayu jawa (Lannea coromandelica Hout 

merr) yang telah kering ditimbang sebanyak 500 gr dimasukkan ke 

dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan etanol hingga simplisia 

terendam. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di 
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tempat yang tanpa pemaparan sinar matahari sambil sesekali diaduk, 

selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas 

diekstraksi kembali dengan pelarut etanol. Hal ini dilakukan selama 3 

x 24 jam. Filtrat yang diperoleh kemudian dikumpulkan, dipekatkan 

dan cairan penyarinya diuapkan hingga diperoleh ekstrak etanol yang 

kental. (Ismail et al. 2015) 

3. Pembuatan Krim 

a. Rancangan Formula 

Formulasi pembuatan krim diambil berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan oleh (Qonitah et al. 2022) 

Tabel 1. Rancangan Formula Sediaan Krim Tabir Surya 

 

Nama Bahan F0(%) F1(%) F2(%) F3(%) 

Ekstrak etanol kulit 

batang kayu jawa 

0 0,25 0,5 1 

Asam stearate 5 5 5 5 

Setil alcohol 2 2 2 2 

Gliserin 10 10 10 10 

TEA 1 1 1 1 

Lanolin 1 1 1 1 

Metil Paraben 0,02 0,02 0,02 0,02 

Propil paraben 0,2 0,2 0,2 0,2 

Aquadest Ad 100 

ml 

Ad 100 

ml 

Ad 100 

ml 

Ad 100 

ml 
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b. Prosedur pembuatan krim 

Campuran fase minyak terdiri dari bahan larut lemak yaitu 

setil alkohol, lanolin, dan asam stearat dileburkan pada penangas 

air hingga mencapai suhu 70°C kemudian ditambahkan propil 

paraben. Campuran fase air terdiri dari bahan larut air seperti 

gliserin dan trietanolamin dileburkan pada sebagian aquades panas 

hingga mencapai suhu 70°C lalu ditambahkan metil paraben. 

Formula sediaan krim tabir surya dibuat dengan mengabungkan 

ekstrak etanol kulit batang kayu jawa, campuran fase air, dan fase 

minyak yang digerus secara konstan hingga terterbentuk massa 

krim yang stabil (Qonitah et al. 2022).  

4. Uji  Stabilitas Krim 

 Sediaan krim tabir surya dilakukan pengecekan terhadap 

homogenitas, viskositas atau kekentalan, daya sebar, pH, organoleptis, 

dan daya lekat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik fisika 

kimia dari sediaan.  

a) Uji organoleptik 

Uji organoleptis dilakukan dengan mengamati perubahan 

bentuk, warna, dan bau dari sediaan krim yang mengandung 

ekstrak etanol kulit batang kayu jawa (Hakim, Meliana, and Utami 

2020). 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan cara mengoleskan 
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sampel  sebanyak 0,1 gram pada gelas objek lalu diamati. Uji ini 

dilakukan untuk melihat apakah terdapat bagian yang tidak 

tercampurkan dengan baik. (Nurisyah, Asyikin, and Cartika 2020) 

c) Uji pH  

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara membenamkan alat/elektroda 

pada sediaan krim yang diuji, kemudian tunggu beberapa detik 

sampai angka pada layar stabil dan dicatat nilai pH yang muncul 

pada layar. Rentang pH yang dapat diterima kulit berkisar 4,0-7,5 

(Wahyuddin et al. 2020) 

d) Uji daya sebar 

Kaca transparan diletakkan di atas kertas milimeter blok. 

Pada kaca tersebut diletakkan 0,5 g krim, kemudian ditutup dengan 

kaca transparan yang lain dan dibiarkan selama 1 menit untuk 

mendapatkan beberapa diameter penyebaran yang 

terbentuk.Kemudian dilanjutkan dengan menambahkan beban 

diatas kaca transparan tersebut beban 50, 100, dan 150 g dan 

diamati diameter penyebaran yang terbentuk. Spesifikasi sediaan 

adalah krim dapat menyebar dengan mudah dan merata (Saryanti, 

Setiawan, and Safitri 2019). 

e) Uji daya lekat 

Sediaan krim sebanyak 0,5 g diletakkan di atas object glass 

yang telah ditentukan luasnya (oleskan pada bagian yang halus) 
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pada alat uji. Object glass yang lain (bagian permukaan yang 

halus) diletakkan di atas krim tersebut, kemudian diletakkan beban 

500 g selama 5 menit. Beban seberat 80 g dilepaskan sehingga 

menarik object glass bagian bawah. Dicatat waktu yang diperlukan 

hingga kedua object glass terlepas  (Saryanti, Setiawan, and Safitri 

2019) 

f) Uji viskostas  

Viskositas sediaan diukur dengan menggunakan 

viskometer. Krim dimasukkan dalam beaker glass, selanjutnya 

pasang spindel nomor 64, lalu spindel diturunkan sampai batas 

spindel tercelup pada sediaan krim, kemudian dinyalakan dengan 

ditekannya tombol on. Kecepatan alat diatur mulai 0,3 rpm. Dari 

masing-masing pengukuran dengan perbedaan kecepatan rpm 

dibaca skalanya hingga jarum merah yang bergerak telah stabil 

(Nurisyah, Asyikin, and Cartika 2020). 

5. Uji Potensi Tabir Surya 

Penentuan efektivitas tabir surya dilakukan dengan menentukan 

nilai SPF secara in vitro dengan spektrofotometri UV-Vis, dengan cara 

masing-masing krim (0,25%, 0,5% dan 1%) ditimbang sebanyak 0,1 g, 

ditambahkan etanol sebanyak 25 mL dan dicampur hingga homogen. 

Spektrofotometer UV-Vis dikalibrasi terlebih dahulu dengan 

menggunakan etanol. Dimasukkan etanol sebanyak 1 ml kedalam kuvet 

kemudian kuvet dimasukkan kedalam spektrofotometer UV-Vis untuk 
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proses kalibrasi. Selanjutnya, dibuat kurva serapan uji dalam kuvet, 

dengan panjang gelombang antara 290-320 nm, gunakan etanol sebagai 

blanko. Kemudian tetapkan serapan rata-ratanya dengan interval 5 nm 

(Damogalad, Jaya Edy, and Sri Supriati 2013). 

Hasil absorbansi masing-masing konsentrasi krim dicatat dan 

kemudian nilai SPFnya dihitung dengan rumus (Harjanti and Nilawati 

2020): 

SPF = CF   ∑      
    (λ)   I (λ)   A (λ) 

6. Uji Fitokimia 

a) Uji Alkaloid 

Sebanyak 5 mL ekstrak etanol kulit batang kayu jawa ditambahkan 

dengan 5 mL HCl 1% lalu diaduk, dan disaring. Selanjutnya diambil filtrat 

dimasukkan dalam tabung reaksi A, B,C, masing-masing sebanyak 1 mL 

filtrat. Tabung reaksi A ditambahkan pereaksi Mayer, tabung reaksi B 

ditambahkan pereaksi Wagner dan tabung reaksi C ditambahkan pereaksi 

Dragendorff. Positif alkaloid ditandai dengan adanya endapan putih untuk 

pereaksi Mayer, endapan cokelat untuk pereaksi Wagner dan endapan 

cokelat kemerahan untuk pereaksi Dragendorff (Fitriyanti, Nasrudin, dan 

Rudi 2019). 

b) Uji Flavonoid 

Sebanyak 2 mL ekstrak kulit batang kayu jawa dipanaskan kurang 

lebih 5 menit. Setelah dipanaskan masing-masing ditambahkan dengan 0,1 

gram bubuk Mg dan 3 tetes HCl pekat. Jika masing-masing larutan 
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terbentuk warna jingga sampai merah tua, maka positif mengandung 

flavonoid (Reiza, Rijai, and Mahmudah 2019). 

c) Uji Fenolik 

Sebanyak 1 mL ekstrak etanol kulit batang kayu jawa yang telah 

dilarutkan ditambahkan 3 tetes FeCl3 1%. Terdapat warna hitam, biru atau 

ungu menunjukkan adanya fenolik (Reiza, Rijai, and Mahmudah 2019) 

d) Uji Saponin 

Sebanyak 1 mL ekstrak etanol kulit batang kayu jawa ditambahkan 

dengan 1 ml akuades, lalu dikocok jika busa yang terbentuk dapat bertahan 

selama 5 menit maka ekstrak positif adanya saponin (Reiza, Rijai, and 

Mahmudah 2019) 

e) Uji Terpenoid 

Sebanyak 1 mL ekstrak kulit batang kayu jawa ditambahkan 2 mL 

kloroform lalu ditambahkan dengan 0,3 mL H2SO4(p). Lapisan 

dipermukaan atau antarmuka berwarna coklat kemerahan menunjukkan 

adanya terpenoid (Fitriyanti, Nasrudin, and Rudi 2019). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 1,7 kg kulit batang kayu jawa 

(Lannea coromandelica) kemudian dikeringkan dilemari pengering, dan diperoleh 

300 gram simplisia kulit batang kayu jawa kemudian diekstraksi secara maserasi 

dengan menggunakan etanol 70% sebanyak 5 liter. Diperoleh ekstrak kental 

sebanyak 56 gr. 

Tabel 2. Hasil Etanol Kulit Batang Kayu jawa (lannea coromandelica) 

Berat 
Sampel 

Berat Simplisi Jenis Ekstrak Berat 
Ekstrak 

% 
Rendemen 

1,7 300 gram Ekstrak kental 56 gram 18,9% 

 

2. Hasil Skrining Fitokimia 

Tabel 3. Hasil Skrining Fitokimia Kulit Batang Kayu Jawa 

Senyawa Pereaksi Hasil 

Alkaloid  Ditambahkan 5 ml Hcl 

(+) Mayer 

(+) Dragendroff 

(+) Wagner 

Tidak terbentuk 

endapan putih keruh 

pada pereaksi mayer (-)  

Tidak terbentuk 

endapan merah pada 

pereaksi dragendroff (-)  

Tidak terbentuk 

endapan coklat pada 

pereaksi wagner (-)  

Flavonoid  (+) Serbuk Mg 

(+) HCl pekat 

Terbentuknya warna 

jingga sampai merah (+) 

Fenolik  (+) FeCl %1 Terbentuknya warna 

hitam, biru atau ungu 

(+) 

Saponin  (+) Aquadest Terbentuknya busa/buih 
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(+) 

Terpenoid  (+) 2 ml kloroform 

(+) 0,3 ml H2SO4 

Terbentuknya lapisan 

permukaan warna coklat 

kemerahan (+) 

 

 

3. Hasil Nilai Sun Protection Factor (SPF) 

a. Krim 0% 

Tabel 4. Nilai SPF Krim 0% 

Panjang 

gelombang (nm) 

Absorbans

i 

EE X I EE X I x A SPF Keteranga

n 

290 2.744 0.015 0.04116  

 

 

13.7006 

 

 

Proteksi 

Maksimal 

 

295 2.067 0.0817 0.16887 

300 1.603 0.2874 0.46070 

305 1.270 0.3278 0.41630 

310 1.047 0.1864 0.19516 

315 0.882 0.0839 0.0740 

320 0.770 0.018 0.01386 

Σ 1.37006 

b. Krim 0,25% 

Tabel 5. Nilai SPF Krim 0,25% 

Panjang 

gelombang (nm) 

Absorbans

i 

EE X I EE X I x A SPF Keteranga

n 

290 3.658 0.015 0.05487  

 

 

27.7743

5 

 

 

Proteksi 

Ultra 

 

295 3.664 0.0817 0.299349 

300 3.394 0.2874 0.975436 

305 2.763 0.3278 0.905711 

310 2.096 0.1864 0.390694 

315 1.553 0.0839 0.130297 

320 1.171 0.018 0.021078 

Σ 2.777435 

 

c. Krim 0,5% 

Tabel 6. Nilai SPF Krim 0,5% 

Panjang 

gelombang (nm) 

Absorbans

i 

EE X I EE X I x A SPF Keteranga

n 

290 3.590 0.015 0.05385  

 

 

 295 3.624 0.0817 0.296081 
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300 3.626 0.2874 1.042112  

32.8284

5 

 

Proteksi 

Ultra 

 

305 3.503 0.3278 1.148283 

310 2.884 0.1864 0.537578 

315 2.111 0.0839 0.177113 

320 1.546 0.018 0.027828 

Σ 3.282845 

 

d. Krim 1% 

Tabel 7. Nilai SPF Krim 1% 

Panjang 

gelombang 

(nm) 

Absorbansi EE X I EE X I xA SPF Keterangan 

290 3.717 0.015 0.055755  

 

 

35.56338 

 

 

 

Proteksi 

Ultra 

 

295 3.841 0.0817 0.31381 

300 3.947 0.2874 1.134368 

305 3.730 0.3278 1.222694 

310 3.210 0.1864 0.598344 

315 2.382 0.0839 0.19985 

320 1.751 0.018 0.031518 

Σ 3.556338 

 

4. Hasil Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi 

 

a. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 0%  

Tabel 8. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 0% 

Panjang 

gelombang 

(nm) 

Transmitan  

Eritema 

Fluks 

Eritema 

(Fe) 

T x Fe %Te Ket 

292.5 nm 0.588 0.1105 0.064974  

 

 

5.94041 

 

 

Proteksi 

ekstra 

297.5 nm 2.186 0.672 1.468992 

302.5 nm 5.317 1.000 5.317 

307.5 nm 9.989 0.2008 2.005791 

312.5 nm 15.278 0.1364 2.083919 

317.5 nm 20.618 0.1125 2.319525 

Σ 13.2602 
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Tabel 9. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0% 

Panjang 

gelombang 

(nm) 

Transmitan 

Pigmentasi 

(Tp) 

Fluks 

Pigmentasi 

(Fp) 

T x Fp % Tp Ket 

322.5 10.513 0.1079 1.134353  

 

 

 

 

47.10463 

 

 

 

Proteksi 

ekstra 

327.5 19.294 0.102 1.967988 

332.5 29.422 0.0936 2.753899 

337.5 38.404 0.0798 3.064639 

342.5 47.956 0.0669 3.208256 

347.5 59.294 0.057 3.379758 

352.5 69.883 0.0488 3.41029 

357.5 83.262 0.0456 3.796747 

362.5 95.695 0.0356 3.406742 

367.5 110.32 0.031 3.41992 

372.5 121.44 0.026 3.15744 

Σ 32.70003 

b. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 0,25%  

Tabel 10. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 0,25% 

Panjang 

gelombang 

(nm) 

Transmitan  

Eritema 

Fluks 

Eritema 

(Fe) 

T x Fe %Te Ket 

292.5 nm 0.018 0.1105 0.001989  

 

 

0.41775 

 

 

Sunblock 

Total 

297.5 nm 0.027 0.672 0.018144 

302.5 nm 0.088 1.000 0.088 

307.5 nm 0.395 0.2008 0.079316 

312.5 nm 1.628 0.1364 0.222059 

317.5 nm 4.649 0.1125 0.523013 

Σ 0.932521 

 

Tabel 11. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,25% 

Panjang 

gelombang 

(nm) 

Transmitan 

Pigmentasi 

(Tp) 

Fluks 

Pigmentasi 

(Fp) 

T x Fp % Tp Ket 

322.5 24.816 0.1079 2.677646  

 

 

 

 

34.94331 

 

 

 

 

Proteksi 

ekstra 

327.5 28.688 0.102 2.926176 

332.5 32.186 0.0936 3.01261 

337.5 34.894 0.0798 2.784541 

342.5 37.249 0.0669 2.491958 

347.5 39.207 0.057 2.234799 
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352.5 41.246 0.0488 2.012805 

357.5 42.567 0.0456 1.941055 

362.5 43.874 0.0356 1.561914 

367.5 45.260 0.031 1.40306 

372.5 46.580 0.026 1.21108 

Σ 24.25764 

c. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 0,5%  

Tabel 12. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 0,5% 

Panjang 

gelombang 

(nm) 

Transmitan 

Eritema 

Fluks 

Eritema 

(Fe) 

T x Fe %Te Ket 

292.5 nm 0.018 0.1105 0.001989  

 

 

0.103605 

 

 

Sunblock 

Total 

297.5 nm 0.018 0.672 0.012096 

302.5 nm 0.019 1 0.019 

307.5 nm 0.047 0.2008 0.009438 

312.5 nm 0.267 0.1364 0.036419 

317.5 nm 1.354 0.1125 0.152325 

Σ 0.231266 

 

 Tabel 13. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,5%  

Panjang 

gelombbang 

(nm) 

Transmitan 

Pigmentasi 

(Tp) 

Fluks 

Pigmentasi 

(Fp) 

T x Fp % Tp Ket 

322.5 9.886 0.1079 1.066699  

 

 

 

 

29.56522 

 

 

 

 

 

Sunblock 

Total 

327.5 15.684 0.102 1.599768 

332.5 21.657 0.0936 2.027095 

337.5 26.688 0.0798 2.129702 

342.5 31.555 0.0669 2.11103 

347.5 36.6 0.057 2.0862 

352.5 42.109 0.0488 2.054919 

357.5 47.432 0.0456 2.162899 

362.5 52.148 0.0356 1.856469 

367.5 57.891 0.031 1.794621 

372.5 62.876 0.026 1.634776 

Σ 20.52418 
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d. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 1%  

Tabel 14. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 1% 

Panjang 

gelombang 

Transmitan 

Eritema 

Fluks 

Eritema (Fe) 

T x Fe %Te Ket 

292.5 nm 0.017 0.1105 0.001879  

 

 

0.06895 

 

 

 

Sunblock 

Total 

297.5 nm 0.013 0.672 0.008736 

302.5 nm 0.015 1 0.015 

307.5 nm 0.03 0.2008 0.006024 

312.5 nm 0.16 0.1364 0.021824 

317.5 nm 0.893 0.1125 0.100463 

Σ 0.153925 

 

Tabel 15. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 1% 

Panjang 

gelombbang 

(nm) 

Transmitan 

Pigmentasi 

(Tp) 

Fluks 

Pigmentasi 

(Fp) 

T x Fp % Tp Ket 

322.5 2.717 0.1079 0.293164  

 

 

 

 

 

16.35179 

 

 

 

 

 

Sunblock 

Total 

327.5 5.723 0.102 0.583746 

332.5 9.287 0.0936 0.869263 

337.5 12.619 0.0798 1.006996 

342.5 16.178 0.0669 1.082308 

347.5 20.186 0.057 1.150602 

352.5 24.993 0.0488 1.219658 

357.5 30.083 0.0456 1.371785 

362.5 35.401 0.0356 1.260276 

367.5 41.394 0.031 1.283214 

372.5 47.323 0.026 1.230398 

Σ 11.35141 

2. Hasil Evaluasi krim 

a. Uji Organoleptik 

Tabel 16. Hasil Pengujian Organoleptik krim 

Krim Bentuk Warna Bau 

F0 Semi padat Putih Khas 

F1 Semi padat Pink 

pucat 

Khas 
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F2 Semi padat Pink 

pucat 

Khas 

F3 Semi  padat Bata Khas 

 

b. Uji Homogenitas 

Tabel 17. Hasil Pengujian Homogenitas krim 

Formula krim Homogenitas 

F0 Homogen 

F1 Homogen 

F2 Homogen 

F3 Homogen 

c. Uji pH 

Tabel 18. Hasil Pengujian pH krim 

Formula Krim pH 

F0 6.0 

F1 5,9 

F2 4,8 

F3 4,8 

 

 

d. Uji daya sebar  

Tabel 19. Hasil Pengujian daya sebar krim 

Formula krim Daya sebar (cm) 

F0 5,2 

F1 5,3 

F2 5,5 

F3 5,6 

 



60 

 

 

 

e. Uji Viskositas 

Tabel 20. Hasil Pengujian viskositas krim 

Formula krim Viskositas (Cps) 

F0 59530 

F1 40100 

F2 28300 

F3 19600 

Pembahasan 

Salah satu tumbuhan yang sudah lama digunakan masyarakat sebagai 

ramuan obat tradisional untuk penyembuhan adalah tumbuhan kayu tammate 

(Lannea coromandelica (Houtt) Merr). Tumbuhan ini mudah ditemukan di 

Sulawesi Selatan, tumbuhan ini merupakan tumbuhan liar yang biasa digunakan 

sebagai tanaman pagar (Paramudita, et al. 2017). Berdasarkan skrining fitokimia 

kulit batang tanaman kayu tammate (Lannea coromandelica) dilaporkan 

mengandung senyawa golongan karbohidrat, steroid, alkaloid, terpenoid, saponin, 

tannin, dan flavonoid (Yumita et al. 2019). 

Metode ekstraksi yang digunakan yaitu maserasi dikarenakan kulit batang 

kayu jawa memiliki kandungan flavanoid yang tidak tahan terhadap panas. 

Ditimbang sebanyak 300 gr simplisia kulit batang kayu jawa (Lannea 

coromandelica) dimasukkan ke dalam wadah maserasi ditambahkan pelarut etanol 

70% sebanyak 2 liter (sampai simplisia terendam sepenuhnya) kemudian diaduk, 

wadah maserasi ditutup dan disimpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari 

(ruangan gelap) selama 3x24 jam (3 hari) dengan pengaduk setiap hari. 

Dipisahkan antara ampas dan filtrat, kemudian ampas diekstraksi kembali dengan 
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etanol 70% sebanyak 3x ekstraksi. Filtrat yang diperoleh dari hasil maserasi 

disaring dengan menggunakan kertas saring untuk memperoleh hasil ekstraksi 

yang jernih, kemudian filtrat tersebut di rotary evaporator dan diuapkan dengan 

menggunakan hair dryer sehingga diperoleh ekstrak kental kulit batang kayu jawa 

(Lannea coromandelica). 

Penggunaan etanol sebagai pelarut karena etanol dapat menarik senyawa   

aktif yang lebih banyak dibandingkan jenis pelarut lainnya. Etanol memiliki titik 

didih yang rendah yaitu 79 ℃ sehingga memerlukan panas yang lebih sedikit 

untuk proses pemekatan. Etanol 70 % merupakan pelarut yang lebih polar dari 

etanol 96% dan lebih non polar dari etanol 50% sehingga senyawa yang sifatnya 

polar akan cenderung terlarut lebih banyak dalam etanol 70% (Riwanti, et al. 

2018).  

Skrining fitokimia dilakukan pada ekstrak kulit batang kayu jawa sebagai 

analisis kualitatif sebagai gambaran awal untuk mengetahui metabolit sekunder 

yang terkandung di dalamnya (Wirdayanti and Sofiyanti 2019). Dilakukan 5 

pengujian yakni uji alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin dan terpenoid. Pada 

pengujian senyawa alkaloid, hasil yang didapatkan setelah penambahan reagen 

mayer adalah tidak terbentuknya endapan putih, pada penambahan reagen 

dragendorff tidak terbentuk endapan warna coklat kemerahan, dan pada 

penambahan reagen wagner tidak terbentuk endapan coklat. Positif alkaloid 

ditandai dengan adanya endapan putih untuk pereaksi Mayer, endapan cokelat 

untuk pereaksi Wagner dan endapan cokelat kemerahan untuk pereaksi 

Dragendorff (Fitriyanti, Nasrudin, and Rudi 2019). Pada pengujian flavonoid, 
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hasil yang didapatkan setelah penambahan sedikit serbuk Mg dan 1 ml HCl pekat 

serta dilakukan pengocokan yaitu terbetuknya warna jingga/merah. Jika berubah 

menjadi warna jingga/merah menunjukkan hasil positif (Reiza, Rijai, and 

Mahmudah 2019). Pada pengujian terpenoid, hasil yang didapatkan setelah 

penambahan kloroform dan H2SO4 yaitu perubahan warna menjadi coklat 

kemerahan. Hasil positif mengandung terpenoid ditandai dengan perubahan warna 

menjadi coklat kemerahan (Fitriyanti, Nasrudin, and Rudi 2019).  Pada pengujian 

saponin, hasil yang didapatkan setelah ditambahkan 9 ml aquadest, dan dilakukan 

pengocokan secara vertical selama 10 detik, yaitu menunjukkan adanya busa. 

Apabila terbentuk busa stabil selama tidak kurang dari 10 detik maka disimpulkan 

bahwa larutan uji mengandung saponin (Reiza, Rijai, and Mahmudah 2019). Pada 

pengujian fenolik hasil yang didapatkan setelah penambahan FeCl 1% yaitu 

perubahan warna menjadi hitam, biru atau ungu. Sampel mengandung fenolik 

ditandai dengan timbulnya warna hitam (Reiza, Rijai, and Mahmudah 2019). 

Berdasarkan uraian hasil skrining fitokimia tersebut kulit batang kayu jawa dari 

ekstrak etanol dapat dikatakan mengandung senyawa flavonoid, fenolik terpenoid, 

dan saponin.  

Kemudian dibuat krim dengan mencampurkan dua fase yaitu fase air dan 

fase minyak serta penambahan ekstrak kulit batang kayu jawa dengan berbagai 

konsentrasi untuk mengetahui potensi ekstrak tersebut sebagai tabir surya. 

Formulasi tabir surya ini menggunakan basis lanolin karena lanolin digunakan 

dalam formulasi farmasi topikal sebagai bahan dasar krim dan losion emolien 

(Rowe, et al). Fase minyak dibuat dengan cara melelehkan lanolin, asam stearat, 
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setil alkohol, span 80 dalam penangas air suhu 70
o
C, kemudian ditambahkan 

propil paraben. Fase air kemudian dibuat dengan melarutkan metil paraben dalam 

air yang dipanaskan hingga 70°C, kemudian ditambahkan TEA  dan tween 80. 

Emulsi dibuat dengan menambahkan fase air ke dalam fase minyak sambil diaduk 

dalam mortar hingga terbentuk corpus emulsi yang stabil. Kemudian masukkan 

ekstrak kulit batang kayu jawa secara perlahan dan gerus dalam lumpang sampai 

diperoleh emulsi yang homogen membentuk krim. Tipe emulsi krim adalah w/o 

dimana pada saat pencampuran fase minyak sebagai fase eksternal karena 

dimasukkan terlebih dahulu kemudian fase air sebagai fase internal yang tersebar 

kedalam minyak (Nurisyah, et al 2020).  

Penentuan potensi tabir surya kulit batang kayu jawa (Lannea 

coromandelica) secara in vitro dengan metode spektrofotometri untuk 

menentukan nilai absorbansi dan nilai transmitan pada tiap panjang 

gelombang. nilai absorbansi pada panjang gelombang 290-400 nm dengan 

interval 5 nm dan nilai % transmitan pada panjang gelombang 292,5-372,5 nm 

dengan interval 5 nm. Penentuan potensi tabir surya ini dilakukan dengan 

menghitung nilai sun protection factor (SPF), persen transmisi eritema (%Te) 

dan persen transmisi pigmentasi (%Tp). Penentuan %Te dan SPF adalah untuk 

menunjukkan efektivitas tabir surya terhadap UV-B, sedangkan untuk %Tp 

adalah untuk menunjukkan efektivitas tabir surya terhadap UV-A (Juanita and 

Juliadi 2020). 

Dari pengujian didapatkan hasil bahwa krim konsentrasi ekstrak 0% 

memiliki %Te 5,9404 dan %Tp 47.1046. Pada krim dengan konsentrasi 
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ekstrak 0,25% memiliki % Te 0,4177 dan % Tp 34,94331. Pada konsentrasi 

ekstrak krim 0,5% memiliki %Te 0,1036 dan % Tp 29,5622. Krim dengan 

konsentrasi ekstrak 1% memiliki % Te sebesar 0,0689.dan % Tp sebesar 

16.3517. Berdasarkan nilai transmisi eritema dan pigmentasi, dapat 

disimpulkan bahwa ketiga formulasi krim ini termasuk dalam kategori 

sunblock / total block untuk eritema karena berada pada range (<1 %). 

Sementara persen transmisi pigmentasi berada dalam kategori sunblock / total 

block karena berada pada range (3-40 %). Hal ini menjelaskan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak maka nilai persen transmisi eritema (% Te) dan 

persen transmisi pigmentasi (% Tp) semakin rendah. Hal ini disebabkan 

karena adanya aktivitas antioksidan dari ekstrak kulit batang kayu jawa yang 

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

Pengujian Sun Protection Factor (SPF) bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan suatu tabir surya dalam menyerap radiasi yang mengenai kulit. 

SPF adalah nilai yang menunjukkan kekuatan tabir surya dalam melindungi 

kulit dari sengatan sinar UV. Pengujian SPF dilakukan dengan menggunakan 

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

5 nm (Harjanti and Nilawati 2020).  

Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak kulit batang kayu jawa maka nilai SPF sediaan semakin tinggi, dimana 

pada konsentrasi ekstrak 0% memiliki nilai SPF sebesar 13.7000 dalam hal ini 

termasuk proteksi minimal , ekstrak dengan konsentrasi 0,25 % diperoleh nilai 

SPF sebesar 27.7743 dalam hal ini termasuk dalam kategori ultra dengan 
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range 20, ekstrak dengan konsentrasi                  0,5% dengan nilai SPF sebesar 32.8284 

sehingga dalam hal ini termasuk dalam kategori ultra dengan range 20, 

sedangkan krim dengan konsentrasi ekstrak  1% dengan nilai SPF sebesar 

35.5633 sehingga dalam hal ini termasuk dalam kategori ultra dengan range 

lebih dari 20. Bahan tambahan dalam sediaan mempengaruhi aktivitas ekstrak, 

karena sediaan dapat menghambat pelepasan kandungan senyawa aktif dari 

ekstrak untuk berdifusi            kedalam media, sehingga ekstrak yang terkandung 

dalam sediaan tidak terlepas sepenuhnya dalam media. Oleh karena itu, 

aktivitas sediaan yang diperoleh lebih rendah daripada aktivitas ekstraknya 

(Ramdani, et al 2021).  

Selanjutnya dilakukan evaluasi fisik sediaan krim yaitu uji organoleptis 

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

Berdasarkan hasil yang diperoleh, bentuk sediaan berupa setengah padat 

dengan warna pink pucat dan bau yang khas. Warna yang dihasilkan oleh krim 

ekstrak kulit batang kayu jawa tergantung dari konsentrasi krim yang 

digunakan. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka warna krim semakin 

gelap.  

Uji homogenitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya bagian-bagian 

yang belum tercampur dengan baik dalam komposisi krim. Berdasarkan hasil 

pengujian krim 0%, 0,25%, 0,5%, dan 1% menunjukkan krim homogen yang 

dibuktikan dengan     tidak adanya gumpalan pada krim.  

Uji pH dilakukan pada ketiga krim untuk mengetahui keamanan sediaan 

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



66 

 

 

 

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

dengan kulit, maka sediaan harus berada pada rentang pH tersebut agar tidak 

terjadi  iritasi kulit.                  Pengujian pH dari keempat krim ekstrak kulit batang kayu 

jawa didapatkan hasil nilai pH yang diinginkan dan aman untuk kulit yakni 

krim 0% berada pada pH 6,0, krim 0,25% berada pada pH 5,9 , krim 0,5% 

berada pada pH 4,8, dan krim 1% berada pada pH 4,8.   

Uji daya sebar bertujuan untuk mengetahui kelunakan massa krim 

sehingga dapat dilihat kemudahan pengolesan sediaan ke kulit. Daya sebar 

yang baik menyebabkan kontak antara obat dengan kulit menjadi luas, 

sehingga absorpsi obat ke kulit berlangsung cepat. Persyaratan daya sebar 

untuk sediaan topikal adalah 5-7 cm (Tungadi, et al 2023). Pengujian daya 

sebar pada krim didapatkan hasil yakni krim 0% memiliki daya sebar 5,2 

cm, krim 0,25% dengan daya sebar 5,3   cm, krim 0,5 memiliki daya sebar 5,5 

cm . Sedangkan krim 1% memiliki daya sebar 5,6 cm. Hal ini dapat 

disebabkan karena peningkatan daya sebar berbanding lurus dengan nilai 

viskositas yang ditunjukkan pada setiap formula. Viskositas krim tersebut 

semakin menurun selama penyimpanan sehingga tahanan cairan untuk 

mengalir semakin berkurang sehingga daya sebar krim meningkat (Swastika, 

et al 2013). Semakin besar daya sebar, luas permukaan kulit yang kontak 

dengan krim akan semakin luas dan zat aktif akan terdistribusi dengan baik. 

Krim yang baik memiliki nilai daya sebar yang besar sehingga dapat 

diaplikasikan dengan mudah pada permukaan kulit yang luas tanpa penekanan 

yang berlebihan. 
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Uji viskositas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kekentalan 

pada sediaan krim. Pengukuran viskositas dilakukan dengan menggunakan 

viskometer Brookfield. Hasil penelitian menunjukkan nilai viskositas krim 0% 

sebesar 59530 cPs, nilai viskositas krim 0,25% sebesar 40100 cPs, nilai 

viskositas krim 0,5% sebesar 28300 cPs sedangkan nilai viskositas krim 1% 

sebesar 19600 cPs. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak kulit batang kayu jawa dalam sediaan krim maka semakin tinggi juga 

nilai viskositasnya. Menurut SNI 16-4399-1996 tentang standar mutu sediaan 

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

cPs, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga krim tersebut memenuhi standar 

viskositas                         yang baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Evaluasi fisik krim tabir surya ekstrak kulit batang kayu jawa krim 

memenuhi syarat evaluasi sediaan ya pengujian organoleptik,    

homogenitas, pH, daya sebar dan viskositas krim. 

2. Konsentrasi ekstrak kulit batang kayu jawa yang efisien sebagai tabir 

surya yakni krim dengan konsentrasi ekstrak 1%. 

B. Saran 

Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan 

perbandingan basis dan mengubah karakteristik fisik krim sehingga baik di nilai 

pasaran. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan sampel  

Pengolahan sampel 

 

Ekstrak etanol kulit batang 

kayu jawa (Lannea 

cormendalica (Houtt.) 

Merr.) 

 

Ekstraksi dan partisi 

 

Pembuatan Krim 

 

Uji Potensi 

Tabir Surya 

Uji stabilitas fisik 

meliputi 

pengamatan 

organoleptik, uji 

homogenitas, uji 

daya sebar, uji pH, 

dan uji viskositas 

 

Uji fitokimia meliputi 

uji alkaloid, uji 

flavonoid, uji saponin, 

uji fenolik dan uji 

terpenoid  
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Lampiran 2. Skema Ekstraksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Sampel kulit batang kayu jawa 

kering dimasukkan dalam 

wadah maserasi 

Ditambahkan etanol dan 

ditutup selama 9 x 24 jam 

Tiap 3 x 24 jam 

pelarut diganti 

dengan yang baru 

Diuapkan dengan rotary 

evaporator pada suhu 60
o
C 

Diuapkan hingga diperoleh 

ekstrak kental 



75 

 

 

 

Lampiran 3. Skema Prosedur Pembuatan Krim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbang Bahan 

Fase Minyak 

Dilebur secara berturut-turut 

asam stearat, setil alkohol, 

lanolin, dan nipasol. 

 

Fase air 

Dipanaskan nipagin, 

gliserin, trietanolamin, dan 

aquadest suhu 70
o
C 

+ Ekstrak kulit 

batang kayu jawa  

Digerus dalam lumpang 

hingga terbentuk emulsi yang 

homogen 

Aduk homogen Krim 
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Lampiran 4. Skema Pengujian Sediaan Krim 

 

a. Uji Organoleptis 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

b. Uji Homogenitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Uji pH 

 

 

 

 

 

 

 

pH meter 

Catat Nilai pH 

Krim 

Krim 

Bentuk Warna Bau Tekstur 

1 gram krim bagian 

atas, tengah, bawah 

Oleskan pada sekeping 

kaca transparan 

Amati adanya 

pemisahan fase 
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d. Uji Daya Sebar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 menit 

Catat diameter penyebaran 

Tambah beban 150 g 

1 menit 

Catat diameter penyebaran 

500 mg Krim 

Kaca bulat berskala 

Tutup dengan kaca bulat 

yang telah ditimbang 

dan diketahui bobotnya 
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e. Uji Viskositas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krim 

Dimasukkan kedalam beaker 

glass 100 mL 

Spindel nomor 64 

Dibaca skalanya 
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Lampiran 5. Skema Uji Potensi Tabir Surya 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formula 0 Formula 2 Formula 3 

Diambil 0,1 g sediaan 

krim 

Dilarutkan dalam 

etanol 25 ml 

Disaring 

Kuvet 

Spektrofotometri UV-Vis 

Diukur absorbansi 290-320 Diukur transmitan 292-372 

Dihitung nilai SPF Dihitung %Tp ,%Te 

Formula 1 
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Lampiran 6. Skema Uji Fitokimia 

 

a. Uji Alkaloid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Uji Flavonoid 

 

 

 

  

 

 

Filtrat 

Tabung reaksi 

A 
Tabung reaksi B 

Endapan merah  

(+) alkaloid 

5 ml ekstrak kulit batang 

kayu jawa 

+ 5 mL HCl 

Aduk lalu disaring 

Tabung reaksi C 

Endapan putih 

 (+) alkaloid 

Perekasi 

mayer 

Dragendorff Wagner 

Endapan cokelat  

(+) alkaloid 

1 mL ekstrak 

Dipanaskan ± 5 menit 

Ditambahkan 0,1 gr logam 

Mg dan 3 tetes HCl pekat 

Jingga sampai merah  

(+) flavonoid 
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c. Uji Fenolik 

 

 

 

 

 

 

d. Uji Saponin 

 

 

 

 

 

 

e. Uji Terpenoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mL esktrak 

+ 3 tetes FeCl 1% 

Warna hitam, biru atau 

ungu (+) fenolik 

1 mL esktrak 

+ 1 mL aquadest lalu 

dikocok 

Adanya buih (+) saponin 

1 mL esktrak kulit 

batang kayu jawa 

+ 2 mL kloroform 

Ditambahkan 0,3 mL 

H2SO4 

Lapisan permukaan warna 

coklat kemerahan (+) 

terpenoid 
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Lampiran 7. Perhitungan Kadar 4000 ppm 

 

Ppm             =    
   

  
 

4000 ppm =   
   

     
 

μg  = 4000 ppm x 25 ml 

μg   = 100000 

μg  = 100 mg   ≈ 0,1 gram 

 

 

 

 

Lampiran 8. Perhitungan Nilai SPF Krim 

 

 
a. Krim 0% 

SPF = CF x     
   

EE (λ) x I (λ) x A (λ) 

 

SPF = CF x     
   

 0,0411+0,1688+0,4607+0,4163+0,1951+0,0740+0,0138 

 

SPF = 10 x 1,3700 

 

SPF = 13.7000 
 

b. Krim 0,25% 

           SPF = CF x     
   

EE (λ) x I (λ) x A (λ) 

 

SPF = CF x     
   

 0,0548+0,2993+0,9754+0,9057+0,3906+0,1302+0,0210 

 

SPF = 10 x 2,7774 

 

SPF = 27,7743 
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c. Krim  0,5 % 

SPF = CF x     
   

EE (λ) x I (λ) x A (λ) 

 

SPF = CF x     
   

 0,0538+0,2960+1,0421+1,1482+0,5375+0,1771+0,0278 

 

SPF = 10 x 3,2828 

 

SPF = 32,8284 
 

d. Krim 1% 

SPF = CF x     
   

EE (λ) x I (λ) x A (λ) 

 

SPF = CF x     
   

 0,0557+0,3138+1,1343+1,2226+0,5983+0,1998+0,0315 

 

SPF = 10 x 3,5563 

 

SPF = 35,5633 
 

 

 

Lampiran 9. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi  

Pigmentasi Krim 0% 
 

a. Persen Transmisi Eritema 

  % Te  = 
  

   
 = 

          

   
 

% Te  = 
  

   
 = 

                                            
       

% Te  = 
       

      
 

% Te  = 5.9404 
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b. Persen Transmisi Pigmentasi 

% Tp  = 
  

   
 = 

          

   
 

% Tp  = 
  

   
 = 

                                             
                                   

       

% Tp  = 
       

      
  

% Tp = 47,1046 

 

Lampiran 10. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi 

Pigmentasi Krim 0,25% 
 

a. Persen Transmisi Eritema 

% Te  = 
  

   
 = 

          

   
 

% Te  = 
  

   
 = 

                                           
       

% Te  = 
      

      
  

% Te  = 0,4177 

 

b. Persen Transmisi Pigemntasi 

% Tp  = 
  

   
 = 

          

   
 

% Tp  = 
  

   
 

                                                    
                            

       

% Tp  = 
       

      
  

% Tp = 34.9433 
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Lampiran 11. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi  

Pigmentasi Krim 0,5% 

 

a. Persen Transmisi Eritema 

% Te  = 
  

   
 = 

          

   
 

% Te = 
  

   
 = 

                                            
       

% Te  = 
      

      
   

% Te  = 0,1036 

 

b. Persen Transmisi Pigemntasi 

% Tp  = 
  

   
 = 

          

   
 

% Tp  = 
  

   
 

                                                    
                            

       

% Tp  = 
       

      
  

% Tp = 29,5652 
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Lampiran 12. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi  

Pigmentasi Krim 1% 

 

 

a. Persen Transmisi Eritema 

% Te  = 
  

   
 = 

          

   
 

% Te  = 
  

   
 = 

                                           
       

% Te  = 
      

      
   

% Te  = 0,0689 

 

b. Persen Transmitan Pigmentasi 

% Tp  = 
  

   
 = 

          

   
 

% Tp  = 
  

   
 = 

                                             
                                   

       

% Tp  = 
       

      
  

% Tp = 16,3517 
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Lampiran 13. Hasil Uji SPF Krim 0% 

 

 

Gambar 5. Kurva Pengujian SPF Krim 0% 

 

 

 

Gambar 6. Nilai Absorbansi Krim 0% 
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Lampiran 14. Hasil Uji SPF Krim 0,25% 

 

 

Gambar 7. Kurva Pengujian SPF Krim 0,25 

 
 

 

 

Gambar 8. Nilai Absorbansi Krim 0,25% 
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Lampiran 15. Hasil Uji SPF Krim 0,5% 

 

 
Gambar 9. Kurva Pengujian SPF Krim 0,5% 

 

 

 

Gambar 10. Nilai Absorbansi Krim 0,5% 
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Lampiran 16. Hasil Uji SPF Krim 1% 

 

 

Gambar 11 .Kurva Pengujian SPF Krim 1% 

 

 

Gambar 12 .Nilai Absorbansi Krim 1 % 
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Lampiran 17. Hasil Uji Eritema Krim 0% 

 

 

 

Gambar 13 .Kurva Persen Transmisi Eritema 0% 

 

 

Gambar 14 .Persen Transmisi Eritema 0% 
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Lampiran 18. Hasil Uji Eritema Krim 0.25% 

 

 

 

Gambar 15. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 0,25% 

 

 

Gambar 16 .Persen Transmisi Eritema Krim 0,25% 
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Lampiran 19. Hasil Uji Eritema Krim 0,5% 
 

 

 

Gambar 17. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 0,5% 

 

 

 

 

Gambar 18 .Persen Transmisi Eritema Krim 0,5% 
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Lampiran 20. Hasil Uji Eritema Krim 1% 
 

 

 

Gambar 19 .Kurva Persen Eritema Krim 1% 

 

 

 
Gambar 20. Persen Transmisi Eritema Krim 1% 
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Lampiran 21. Hasil Uji Pigmentasi Krim 0% 

 

 

 

Gambar 21 .Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0% 

 

 
 

 

Gambar 22. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0% 



96 

 

 

Lampiran 22. Hasil Uji Pigmentasi Krim 0,25% 

 

 

Gambar 23 .Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,25% 

 

 
 

 

Gambar 24. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,25% 
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Lampiran 23. Hasil Uji Pigmentasi Krim 0,5% 

 

 

Gambar 25 .Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,5% 
 

 

 
 

 

 

Gambar 26 .Persen Transmisi Pigmentasi Krim 0,5% 
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Lampiran 24. Hasil Uji Pigmentasi Krim 1% 

 

 

Gambar 27. Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 1% 

 

 

 
 

 

Gambar 28 .Persen Transmisi Pigmentasi Krim 1% 
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Lampiran 25. Hasil Evaluasi Uji Organoleptik Krim 

 

 

   

Gambar 29 .Hasil Uji Organoleptik Krim (0%, 0,25%, 0,5%, 1 %) 

 

 

 

 
Lampiran 26. Hasil Evaluasi Uji Homogenitas Krim 
 

                

Gambar 30. Hasil Uji Homogenitas Krim Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa 
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Lampiran 27. Hasil Evaluasi Uji pH Krim 

 

    

Gambar 31 .Hasil Uji pH Krim Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa 

 

 
Lampiran 28. Hasil Evaluasi Uji Daya Sebar Krim 

 

       
 

 

         

Gambar 32 .Hasil Uji pH Krim Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa 
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Lampiran 29. Hasil Evaluasi Uji Viskositas Krim 

 

     
 

       

Gambar 33 .Hasil Uji pH Krim Ekstrak Kulit Batang Kayu Jawa 
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Lampiran 30. Hasil Pengujian Fitokimia 
 

 

        
 

 

     

Gambar 34. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Kulit Batang Kayu Jawa 
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