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ABSTRAK 

NAMA : NUNUNG DWI LESTARI MAKNUR 

NIM  : 70100115008 

JUDUL : Analisis Kadar Flavanoid Total Hasil Partisi Larut Air  Daun 

Sembukan (Paederia Foetida L.) dengan Menggunakan 

Spektrofotometri UV-Vis 

  

Telah dilakukan penelitian Analisis Kadar Flavanoid Total Hasil  Partisi 

Larut Air Daun Sembukan (Paederia Foetida L.) dengan Menggunakan 

Spektrofotometri UV-Vis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar 

flavonoid total yang terkandung dalam hasil partisi larut air daun sembukan 

(Paederia Foetida L.). Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi dengan 

mengguakan pelarut etanol 96%. Hasil maserasi dipartisi cair-cair dengan 

menggunakan pelarut n-heksan, pelarut etil asetat, dan pelarut air. Kemudian 

dilakukan penetapan kadar flavonoid. Hasil partisi larut air menunjukkan adanya 

senyawa flavonoid di dalam daun sembukan. Selanjutnya dilakukan analisa 

senyawa menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 440 

nm. Dari hasil penelitian diperoleh kadar flavonoid total hasil hasil partisi larut air 

daun sembukan (Paederia Foetida L.) sebesar 0.727% 

Kata Kunci : Ekstrak, Partisi, Kadar total, Flavonoid, Spektofotometri UV-Vis 
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ABSTRACK 

NAMA : NUNUNG DWI LESTARI MAKNUR 

NIM  : 70100115008 

JUDUL : Analisis Kadar Flavanoid Total Hasil Partisi Larut Air Daun 

Sembukan (Paederia Foetida L.) dengan Menggunakan 

Spektrofotometri UV-Vis 

 Research on the Analysis of Total Flavonoid Levels of Water Soluble 

Partition Results of Healed Leaf (Paederia Foetida L.) Using UV-Vis 

Spectrophotometry. The purpose of this study was to determine the level of total 

flavonoids contained in the water-soluble partition of healed leaves (Paederia 

Foetida L.). Extraction was done by maceration method using maceration method 

using 96% ethanol solvent. The result of maceration is partitioned liquid-liquid by 

using n-hexane solvent, ethyl acetate solvent, and water solvent. The results of the 

water-soluble partition showed the presence of flavonoid compounds in the healed 

leaf. To determine the level of flavonoid compounds in the water-soluble partition 

of healed leaves (Paederia Foetida L.), the compound analysis was performed 

using UV-Vis spectrophotometry. From the research results obtained total 

flavonoid levels resulting from water-soluble partition healing leaves (Paederia 

Foetida L.) of 0.727% 

 

Keywords: Extracts, Partitions, Total levels, Flavonoids, UV-Vis 

spectrophotometry 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Salah satu negara yang memiliki populasi flora yang luas dan paling 

banyak di dunia adalah di Indonesia.  Di dalamnya terkandung metabolit primer 

seperti protein, karbohidrat, dan lemak yang digunakan oleh tumbuhan itu sendiri 

untuk pertumbuhannya dan metabolit sekunder seperti fenolik, flavonoid, steroid, 

kumarin, dan alkaloid yang umumnya mempunyai kemampuan bioaktivitas dan 

berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari gangguan hama penyakit untuk 

tumbuhan itu sendiri atau lingkungannya. Usaha pencarian senyawa terhadap 

tumbuhan yang belum banyak diteliti akan lebih menarik dan prospektif karena 

kemungkinan menemukan banyak manfaat (Susilawati. 2008). 

 Seiring berkembangnya zaman, pemanfaatan berbagai macam tanaman 

sebagai obat tradisional memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan 

(Slikkerver, 2017). Kemudahan dalam memperoleh dan membudidayakan 

berbagai tanaman obat-obatan tradisional menjadi salah satu alasan masyarakat 

untuk memanfaatkannya . Salah satu contoh tanaman bahan baku obat tradisional 

adalah sembukan (Paederia foetida L) (Paul et al, 2018). 

 Tanaman sembukan merupakan suatu tanaman herba tahunan, 

mengeluarkan bau busuk yang kuat ketika diremas. Batang membelit ke kanan 

pada batang tumbuhan lain. Daun tunggal, permukaan atas berambut atau gundul 

dan berwarna coklat kehitaman, permukaan bawah berwarna kelabu kecoklatan 

dan berambut halus, rapat dan jarang, tulang daun menyirip dengan permukaan 

bawah lebih menonjol dari pada permukaan atas. Bunga tersusun majemuk malai, 

agak rapat (BPOM.RI, 2011).  

 Tanaman sembukan, kesembukan, atau juga sering dikenal dengan "daun 

kentut" merupakan tanaman yang berasal dari Asia Timur, tetapi tanaman ini 
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sekarang sudah tersebar di daerah tropis seluruh dunia. Secara ilmiah, tanaman ini 

disebut sebagai Paederia scandens, dan sering juga disebut dengan nama  

Paederia foetida. Keterangan nama foetida menunjukkan bahwa tumbuhan 

berbauh busuk. Salah satu kandungan kimia tanaman sembukan yang berperan 

penting adalah flavanoid (Nurcahyanti dan Wandra, 2012). 

 Flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder yang terkandung di 

dalam tumbuhan. Flavonoid umumnya terdapat pada tumbuhan dibagian daun, 

akar, buah, bunga, batang dan kulit batang. Flavonoid pada tumbuhan juga dapat 

berfungsi sebagai melindungi diri dari penyakit dan lingkungan sekitarnya 

(Hagerman et al, 1998). 

 Dari hasil studi, Minarti (2017) "Isolasi dan identifikasi senyawa flavanoid 

pada daun sembukan (paederia foetida L.) serta uji aktivitasnya sebagai 

antioksidan", dan didapatkan hasil yaitu senyawa yang terkandung dalam daun 

sembukan diduga senyawa flavanoid golongan flavon yang mengandung gugus 

OH pada C-3, C-3', dan C4' dan isolat flavanoid pada daun sembukan dapat 

merendam radikan bebas DPPH sampai 21,59% pada konsentrasi 50 ppm. 

Prasetyo (2018) "Analisis kandungan kimia daun sembukan (Paederia foetida L.) 

dengan menggunakan 2 pelarut yang berbeda yang dimana pelarutnya yaitu etanol 

dan metanol", dan dapat disimpulkan bahwa pada ekstrak etanol dan metanol daun 

sembukan mengandung alkaloid, tanin dan flavanoid. sedangkan pada ekstrak 

etanol dan metanol batang sembukan mengandung alkaloid, saponin, tanin dan 

flavanoid. Parwanto (2015) "Uji aktivitas antioksidan dan sitotoksisitas fraksi 

daun kentutan (paederia foetida L.)", dan dapat disimpulkan bahwa skrining 

fitokimia dan kromatografi lapis tipis (KLT) menunjukkan semua fraksi 

mengandung senyawa alkaloid, flavanoid, polifenol, dan terpenoid.  
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 Saat ini antioksidan menjadi topik yang menarik dan juga merupakan 

minat yang besar bagi ahli obat, nutrisi, penelitian ilmu kesehatan dan makanan 

untuk mengetahui kapasitas dan unsur antioksidan pada makanan yang kita 

konsumsi begitu pula tumbuhan (Windono et al, 2001). 

 Dari penelitian-penelitian tersebut di atas, sejauh ini yang diteliti adalah 

kandungan senyawa yang terdapat didalam daun sembukan, dan belum pernah 

diteliti berapa kandungan flavonoid yang terdapat dalam daun sembukan. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa kandungan flavanoid 

yang terdapar dalam daun sembukan (Paederia foetida L.) tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa : 

Berapa kadar total flavonoid hasil partisi larut air ekstrak etanol daun 

sembukan (Paederia foetida L.)? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a) Ekstrak etanol daun sembukan adalah sampel yang dibuat dengan 

mengekstraksi daun sembukan dengan menggunakan pelarut etanol 

dengan metode maserasi, lalu pelarutnya diuapkan dan didapatkan 

ekstrak yang kental 

b) Flavonoid total adalah jumlah kandungan total flavonoid yang berasal 

dari daun sembukan yang diukur absorbansinya, dengan metode analisis 

kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Vis 

c) Spektrofotometri UV-Vis adalah metode yang digunakan untuk menguji 

sejumlah cahaya yang diabsorbansi pada stiap panjang gelombang di 

daerah ultraviolet dan tampak. 
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D. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah penetapan kadar flavonoid total. 

Pelarut yang digunakan adalah etanol 96% dengan menggunakan standar 

kuersetin secara spektrofotometri UV-Vis. 

E. Kajian Pustaka 

 Berdasarkan jurnal penelitian oleh Prasetyo (2018) yang berjudul "Analisis 

kandungan kimia daun sembukan dan batang sembukan (Paederia foetida L.) 

dengan menggunakan 2 pelarut yang berbeda", yang dimana didapatkan hasil 

pada ekstrak etanol dan metanol daun sembukan mengandung alkaloid, tanin, dan 

flavanoid. sedangkan pada ekstrak etanol dan metanol batang sembukan 

mengandung alkaloid, saponin, tanin dan flavanoid. Persamaan dengan penelitian 

ini adalah pada daun sembukan menggunakan pelarut etanol yang menghasilkan 

senyawa kimia flavonoid sehingga dapat dijadikan acuan kepada peneliti pelarut 

yang digunakan pada sampel daun sembukan. 

 Berdasarkan jurnal penelitian oleh Aminah yang berjudul "penetapan 

kadar flavonoid total ekstrak etanol kulit buah alpukat (Persea americana) dengan 

metode spektrofotometri UV-Vis", yang dimana didapatlkan hasil bahwa kadar 

flavanoid total ekstrak etanol kulit kulit buah alpukat (persea americana) yaitu 

4,0122 mgQE/g ekstrak. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada penetapan 

kadar flavonoid total menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis sehingga 

dapat dijadikan acuan kepada peneliti metode yang digunakan pada penetapan 

kadar flavanoid total. 

 Berdasarkan jurnal penelitian oleh Rizki yang berjudul “Penetapan kadar 

flavanoid total dari ekstrak etanolik daun benalu mangga (Dendrophthoe 

Pentandra L.)”, yang dimana didapatkan hasil bahwa kadar flavanoid total daun 

benalu mangga yaitu 2,48% dihitung terhadap kuersetin atau sebagai kuersetin. 
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Persaaman dengan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar flavanoid total 

maka digunakan kuersetin sebagai larutan pembanding. 

F. Tujuan Penelitian 

  Menentukan kadar total flavonoid pada hasil partisi larut air ekstrak etanol 

daun sembukan (Paederia foetida L.). 

G. Kegunaan penelitian 

 1. Sebagai sumber data ilmiah atau rujukan bagi peneliti lanjutan tentang kadar 

total flavonoid hasil partisi larut air daun sembukan (Paederia foetida L.). 

2. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat tentang kadar flavonoid total 

yang terdapat pada daun sembukan (Paederia foetida L.) . 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Uraian Tanaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Daun Sembukan (Paederia Foetida L.) 

1. Klasifikasi  (Depkes RI, 2001) 

Regnum  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Class  : Dicotyledonae 

Subclass  : Rosidae 

Ordo  : Rubiales 

Family  : Rubiacea 

Genus  : Paederia 

spesies  : Paederia foetida L.   
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2. Nama Daerah 

Daun Kentut (Sumatra), Sembukan, kasembukan, kasembuhan (Jawa), 

kahitutan (Sunda), bintaos (Madura), guni siki (Maluku), attu-attu (Makassar) 

(Kustantinah, 2011). 

3. Morfologi 

Tanaman sembukan (Paederia foetida L.) merupakan salah satu tanaman yang 

secara ptimal belum dimanfaatkan. Nama tanaman ini mungkin sudah banyak di 

dengar orang tetapi masih belum banyak diketahui manfaatnya. Tanaman 

sembukan yang sering dikenal sebagai daun sembukan atau daun kentut memiliki 

berbagai macam khasiat dan kegunaannya (Utami, 2006). 

Tanaman sembukan tumbuh subur di tanah berpasir, lempung, dan tanah liat. 

Tanaman membutuhkan air yang cukup untuk menciptakan kelembaban di tempat 

hidupnya, dapat tumbuh pada berbagai kondisi tanah baik asam, netral, maupun 

basa. Sembukan memiliki daun yang berbentuk bulat memanjang berukuran 6 

hingga 10 cm, sedangkan lebar daunnya hingga 5 cm, dan pangkal daunnya 

berbentuk hati atau membulat. Bagian tepi daun rata,ujung runcing, pangkal 

berlekuk, berambut, pertulangan menyirip, tangkai daun bulat, dan berbuku. Buah 

sembukan berbentuk bulat dengan diameter sekitar 5 mm. Batangnya masif, 

beruas, beralur, berdiameter 2-5 mm, akar yang berwarna cokelat dapat tumbuh 

dari buku-buku batang. Sembukan sangat mudah dibiakkan, yaitu dengan stek 

batang. Pemeliharaannya juga cukup mudah, menjaga kelembapan, dan 

pemupukan (Nurcahyanti, 2012) 

4. Kandungan 

Kandungan yang terdapat pada tanaman sembukan yaitu paederosida, glikosida 

iridiod, paederolon, paederon, paederin, paederenin, sitosterol, stigmasterol, 
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alkaloid, flavonoid, protein, asam amino dan minyak menguap (Kustantinah, 

2011). 

5. Khasiat Tanaman  

Paederia Foetida Linn yang sering dikenal sebagai sembukan atau daun kentu 

memiliki berbagai macam khasiat dan kegunaan. Tanaman ini dapat berfungsi 

sebagai antirematik, penghilang rasa sakit atau analgesic, peluruh kentut, peluruh 

kencing (diuretik), peluruh dahak (mukolitik), antibiotic, antiradang, obat batuk 

dan pereda kejang. Selain itu juga dapat berperan sebagai obat radang usus, 

bronchitis, tulang paah, keseleo, perut kembung, hepatitis, disentri, luka benturan, 

dan obat cacing (Utami, 2008). 

Sembukan telah lama terdapat di Indonesia. Tanaman ini dapat dipakai sebagai 

obat masuk angina, sakit perut, bengkak-bengkak serta obat radang mata. Dalam 

buku Heyne yang ditulis tahun (1927) diuraikan bahwa sejak 1890-an tanaman 

sembukan digunakan untuk mengobati penyakit kulit (Herpes), disentri, radang 

usus besar (proktitis) dan radang telinga tengah (Timpanitis) (Agustina, 2012).  

B. Metode Ekstraksi 

1. Definisi ekstraksi 

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai bahan obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang 

telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian 

tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan 

utuh, bagian hewan, atau zat yang dihasilkan oleh hewan yang masih belum 

berupa zat kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia yang 

berasal dari bahan bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia 

murni (Dirjen POM, 1979). 
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Ekstrak adalah sedian kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa 

aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hamper semua pelarut diuapkan dari massa atau serbuk 

yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Dirjen POM, 1979). 

Ekstrak tumbuhan obat yang dibuat dari simplisia nabati dapat dipandang 

sebagai bahan awal, bahan antara ataupun bahan produk jadi. Ekstrak sebagai 

bahan awal dianalogkan dengan komoditi bahan baku obat yang dengan teknologi 

fitofarmasi diproses menjadi produk jadi. Ekstrak sebagai bahan antara berarti 

masih menjadi bahan yang dapat diproses lagi menjadi fraksi-fraksi, isolate 

senyawa tunggal ataupun tetap sebagai campuran dengan ekstrak lain. Ekstrak 

sebagai produk jadi berarti ekstrak yang berada dalam sediaan obat jadi siap 

digunakan oleh penderita (Dirjen POM, 1979). 

Proses untuk mendapatkan ektrak disebut ekstraksi, yaitu penyarian zat 

berkhasiat atau zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan 

termasuk biota laut (Dirjen POM, 1979). 

Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasii senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel 

dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui tehnik pemisahan 

tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu 

dipisahkan kedalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama 

(Dirjen POM. 2000). 

Ekstraksi juga merupakan proses pemisahan senywa dari matriks atau simplisia 

dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Metode ekstraksi yang 
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digunakan juga tergantung pada jenis, sifat fisik dan sifat kimia dari kandungan 

senyawa yang akan diekstraksi. Proses ekstraksi menggunakan pelarut yang 

disesuaikan dengan polaritas dari senyawa yang akan di ambil. Simplisia yang 

akan diambil berupa simplisia segar ataupun simplisia yang telah dikeringkan 

(Hanan, 2015). 

Ekstrak adalah sediaaan yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif 

dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian 

hampir semua pelarut diuapkan (Dirjen POM, 2000). 

Faktor biologi yang mempengaruhi mutu ekstrak meliputi beberapa hal yaitu: 

a. Identitas jenis (Spesies) : jenis tumbuhan dari sudut keragaman hayati dapat 

dikonfirmasi sampai informasi genetik sebagai faktor internal untuk validasi 

jenis (spesies). 

b. Lokasi tumbuhan asal : lokasi berarti faktor eksternal yaitu lingkungan (tanah 

dan atmosfer) dimana tumbuhan berinteraksi berupa energi (cuaca, temperatur, 

cahaya), dan materi (air, senyawa organik, dan senyawa anorganik). 

c. Periode pemanenan hasil tumbuhan. 

d. Penyimpanan bahan tumbuhan. 

e. Umur tumbuhan dan bagian yang digunakan. 

 Selain kelima faktor tersebut untuk bahan tumbuhan dari hasil budaya ada 

lagi faktor GAP (Good Agriculture Practice) sedangkan untuk bahan dari 

tumbuhan liar (will crop) ada faktor kondisi proses pengeringan yang umumnya 

dilakukan di lapangan. 

 Adapun faktor kimia baik untuk bahan dari tumbuhan liar maupun dari 

tumbuhan obat hasil budidaya meliputi beberapa hal, yaitu: 

a. Faktor internal meliputi jenis senyawa aktif, komposisi kualitatif senyawa aktif, 

komposisi kuantitatif senyawa aktif,  dan kadar total rata-rata senyawa aktif. 
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b. Faktor eksternal meliputi metode ekstraksi, pelarut yang digunakan, 

perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran kekerasan, dan kekeringan bahan, 

kandungan logam berat, kandungan pestisida (Dirjen POM, 2000). 

 Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang 

akan diisolasi. Sebelum memilih metode, target ekstraksi perlu ditentukan terlebih 

dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya (Sarker, et all, 2006). 

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui 

2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme 

3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara 

structural. 

2. Tujuan Ekstraksi 

Tujuan ekstraksi adalah untuk memisahkan dan menarik senyawa yang 

mempunyai kelarutan yang berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia 

yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut 

dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan 

pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel secara osmosis 

yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena 

adanya perbedaan konsentrasi antara didalam dan diluar sel, mengakibatkan 

terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. Proses ini 

berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif 

didalam dan diluar sel (Dirjen POM, 2000). 

Tujuan utama dari ekstraksi berkaitan dengan satu atau lebih dari sifat berikut: 

a. Hasil ekstraksi yang tinggi: senyawa target diperoleh secara tuntas dan atau 

hampir tuntas. 

b. Kemurnian yang tinggi (selektivitas): ekstrak yang dihasilkan memiliki bahan 

pengganggu dan atau bahan yang tidak diinginkan dalam jumlah yang rendah. 
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c. Sensitivitas yang tinggi: ekstrak yang dihasilkan memungkinkan untuk 

dikuantifikasi dengan tehnik yang berbeda-bedas dengan menghasilkan 

linearitas yang tinggi dalam kurva kalibrasi. 

d. Batas deteksi rendah (kuantifikasi): komponen dalam ekstrak dapat 

dideteksi/diukur pada tingkat rendah karena tingkat noise (gangguan analisis) 

yang rendah dapat diperoleh dalam sistem analitis (Haeria, 2014). 

3. Metode Ekstraksi  

Metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dilakukan secara dingin yaitu 

maserasi dan perkolasi, dan secara panas yaitu refluks, digesti, soxlet, infus, dan 

dekok (Dirjen POM, 2000). 

Ada beberapa metode ekstraksi menurut Dirjen POM yaitu: 

a. Cara dingin 

1) Maserasi 

Salah satu jenis ekstraksi yang banyak digunakan adalah maserasi. Maserasi 

merupakan jenis ekstraksi dingin atau tanpa melalui proses pemanaan. Maserasi 

juga merupakan metode pemisahan senyawa dari simplisia dengan cara merendam 

simplisia dalam pelarut pada suhu kamar sehingga cepat mengurangi kerusakan 

metabolit pada simplisia. Proses yang terjadi pada maserasi yaitu pelarut akan 

memecah dinding sel akibat perbedaan konsentrasi di dalam dan diluar sel 

sehingga senyawa yang terdapat di dalam sel akan berpindah keluar dari sel dan 

pelarut akan masuk ke dalam sel sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi 

didalam dan diluar sel (Hanani, 2015). Cairan penyari yang digunakan dapat 

berupa air, etanol, metanol, etanol-air atau pelarut lainnya. Remaserasi berarti 

dilakukan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat yang 

pertama, dan seterusnya. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara 

pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. 
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Metode maserasi dapat dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang 

bersifat termolabil karena tidak dilakukannya pemanasan. 

Maserasi dapat diklasifikasikan berdasarkan (Dirjen POM, 2000) 

1. Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, 

yaitu pada suhu ntara 40-50°C. cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk 

simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan 

2. Maserasi dengan mesin pengadukan adalah maserasi yang dilakukan 

dengan menggunakan mesin pngadukan yang berputar terus menerus, waktu 

proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam. 

3. Remaserasi adalah penyarian dimana cairan penyari dibagi menjadi 2. 

Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertma, sesudah 

disaring ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. 

4. Maserasi melingkar adalah penyarian yang digunakan dengan cairan 

penyarian yang selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk 

simplisia dan melarutkan zat aktifnya. 

5. Maserasi melingkar bertingkat adalah metode penyarin yang 

menggunakan peralatan yang hamper sama dengan maserasi melingkar, tetapi 

dengan jumlah bejana penambang yang disesuaikan dengan keperluan (lebih 

banyak). 

2) Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi yang dilakukan dengan pelarut yang selalu baru 

sampai sempurna yang umumnya yang dilakukan pada temperatur ruangan. 

Prosesnya terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap 

perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai 

diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan. Pada metode 

perkolasi serbuk sampel yang dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator 
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(wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut 

ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetas perlahan 

pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri 

oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator 

tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau selutuh area. Selain itu, 

metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu. 

b. Cara panas 

1) Refluks 

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin baik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu 

pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna. Pada 

metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut kedalam labu yang 

dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. 

Uap terkondensasi dan kembali kedalam labu tersebut. 

2) Soxhlet 

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang pada 

umumnya digunakan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu 

dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Pada 

metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa 

(dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan 

dibawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu 

penangas dan diatur dibawah suhu refluks. Keuntungan dari metode ini adalah 

proses ekstraksi yang kontinu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil 

kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan 
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banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat 

terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih. 

3) Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum 

dilakukan pada temperatur 40-50⁰C. 

4) Infus 

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air 

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 86-98⁰C) 

selama waktu tertentu (15-20 menit). 

5) Dekok 

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (≥30⁰C) dan temperatur 

sampai titik didih air.  

C. Partisi Ekstrak 

1. Definisi Partisi 

Partisi adalah proses pemisahan untuk memperoleh komponen zat terlarut 

dari campurannya dalam padatan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. 

Partisi juga dapat didefinisikan sebagai disperse komponen kimia dari ekstrak 

yang telah dikeringkan dalam suatu pelarut yang sesuai berdasarkan kelarutan 

dari komponen kimia dan zat-zat yang tidak diinginkan seperti garam-garam 

yang tidak dapat larut (Najib, 2013). 

2. Metode Partisi 

a. Partisi cair-cair 

Partisi cair-cair adalah proses pemisahan zat terlarut didalam 2 macam zat 

pelarutyang tidak saling bercampur dan atau dengan kata lain perbandingan 

konsentrasi zat terlarut dalam pelarut organic, dan pelarut air. Hal tersebut 
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memungkinkan karena adanya sifat senyawa yang dapat larut air dan ada pula 

senyawa yang dapat larut pada pelarut organic. Satu komponen dari campuran 

akan memiliki kelartan dalam kedua lapisan tersebut (biasanya disebut fase) dan 

setelah beberapa waktu dicapai keseimbangan biasanya dipersingkat oleh 

pencampuran kdua fase tersebut kedalam corong pisah (Najib, 2013). 

b. Partisi cair-padat 

Partisi cair padat adalah pemisahan untuk memperoleh komponen zat 

terlarut dari campurannya dalam padatan dengan menggunakan pelarut yang 

sesuai. Dapat juga didefinisikan sebagai disperse komponen kimia dari ekstrak 

yang telah dikeringkan dalam suatu pelarut yang sesuai berdasarkan kelarutan dari 

komponen kimia dan zat-zat yang tidak diinginkan seperti garam-garam yang 

tidak dapat larut. Operasi ekstraksi ini (Najib, 2014). 

Pelaksanaan partisi cair-padat terdiri dari 2 lngkah yaitu : 

a. Kontak antara padatan  dan pelarut untuk mendapatkan perpindahan 

solute kedalam pelarut. 

b. Pemisahan larutan yang terbentuk dan padatan sisa. 

Bedasarkan metode cair-padat dikenal 4 jenis yaitu : 

a. Operasi dengan sistem bertahap banyak dengan aliran sejajar atau 

aliran silang 

b. Operasi secara batch dengan sistem bertahap dengan aliran yang 

berlawanan 

c. Operasi dengan sistem bertahap tunggal 

d. Operasi dengan sistem bertahap berlawanan. (Najib, 2013).  
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3. Tujuan Partisi 

a. Partisi cair-cair 

Partisi cair-cair adalah proses pemisahan zat terlarut didalam 2 macam zat 

pelarut yang tidak saling bercampur atau dengan kata lain prbandingan 

konsentrasi zat terlarut dalam pelarut organic dan pelarut air. Ekstraksi cair-cair 

biasa juga disebut sebagai metode corong pisah. Jika suatu cairan ditambahkan ke 

dalam ekstrak yang telah dilarutkan dalam cairan lin yang tidak dapat bercampur 

dengan yang pertama, akan terbentuk dua lapisan. Satu komponen dari campuran 

akan memiliki kelarutan dalam kedua lapisan tersebut (biasanya disebut fase) dan 

setelah beberapa waktu dicapai kesetimbangan konsentrasi dalam kedua lapisan. 

Waktu yang diperlukan untuk tercapainya kesetimbangan biasanya dipersingkat 

oleh pencampuran keduanya corong pisah (irjen POM, 2000). 

Ekstraksi cair-cair dilakukan dengan cara pemisahan kimia diantara 2 fase 

pelarut yang tidak saling bercampur. Dimana sebagian komponen larut pada fase 

pertama, dan sebagian larut pada fase kedua. Lalu kedua fase yang mengandung 

zat terdispersi dikocok, dan didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna dan 

terbentuk dua lapisan. Yakni fase cair dan komponen kimia yang terpisah 

(Sudjadi, 1988). 

Tujuan partisi cair-cair adalah untuk memisahkan analit-analit yang dituju 

dari pengganggu dengan cara melakukan partisi sampel antara 2 pelarut yang 

tidak saling bercampur. Salah satu fasenya sering kali berupa air dan fase yang 

lainnya berupa pelarut organic. Senyawa-senyawa yang bersifat polar akan 

ditemukan didalam fase air, sementara senyawa-senyawa yang bersifat hidrofobik 

akan masuk pada pelarut organic, begitu pula dengan ekstraksi cair-padat sampel 

yang digunakan tidak larut air (Tobi, 2001) 
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b. Partisi cair-padat 

Jika suatu cairan ditambahkan ke dalam ektrak yang telah dilarutkan 

dalam cairan lain yang tidak bercampur dengan yang utama akan terbentuk 2 

lapisan. Satu komponen dari campuran akan memiliki kelarutan dalaam kedua 

lapisan (biasanya disebut fase) dan setelah beberapa waktu mencapai 

kesetimbangan konsentrasi dalam kedua lapisan. Kelarutan senyawa tidak 

bermuatan dalam satu fase pada suhu tertentu tergantung pada kemiripan 

kepolarannya dengan fase cair, menggunakan prinsip “like dissolve like”      

(Lubis, A.H., 1994). 

D. Flavonoid 

 Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder 

yang paling banyak ditemukan didalam jaringan tanaman. Flavonoid termasuk 

dalam golongan senyawa fenolik sengan struyktur kimia C6-C3-C6 (Redha. 2010). 

 Flavonoid juga merupakan senyawa polar dengan gugus hidroksil atau 

gula sehingga mudah larut dalam pelarut polar dan air (Ilyas, 2013). Flavonoid 

sebagai antioksidan alami yang bekerja menghambat dan memperlambat proses 

oksidasi yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang melengkapi 

kekurangan satu electron yang dimiliki radikal bebas yang dapat menimbulkan 

terjadinya stress oksidatif. Senyawa flavonoid menghambat terbentuknya 

metabolit reaktif yang dapat berikatan dengan makromolekul jaringan sehingga 

dapat mencegah kerusakan pada jaringan, karena ketika flavonoid bereaksi 

dengan radikal bebas maka flavonoid akan mendonorkan proton dan menjadi 

senyawa radikal (Erni, dkk., 2014) 

 Manfaat utama flavonoid dalam tubuh manusia adalah sebagai antioksidan 

yang bisa menghambat proses penuaan dan mencegah berkembangnya sel kanker. 

Selain itu flavonoid juga berfungsi sebagai: 



19 
 

 
 

1. Melindungi struktur sel dalam tubuh 

2. Meningkatkan penyerapan dan penggunaan vitamin C dalam tubuh 

3. Sebagai obat anti inflamasi 

4. Mencegah pengoposan tulang 

5. Sebagai antibiotic 

6. Sebagai antivirus, bahkan fungsinya sebagai antivirus HIV/AIDS telah 

diketahui dan dipublikasikan 

7. Menghambat pertumbuhan kolestretol jhal LDL dalam darah 

8. Mencegah terjadinya athesklerosis, suatu keadaan dimana dinding arteri 

menjadi lebih tebal 

9. Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh 

10. Sebagai pencegah terjadinya penyakit  

11. Untuk mengbati beberapa macam penyakit 

Flavanoid memiliki sifat anti oksidan. Senyawa ini berperan sebagai 

penangkap radikal bebas karena mengandung gugus hidroksil. Karena sbersifat 

sebagai reduktor, flavonoid dapat bertindak sebagai donor hidrogen terhadap 

radikal bebas. Senyawa flavonoid seperti kuersetin, morin: mirsetin, kaenferol, 

asam malat, dan asam elegat merupakan antioksidan kuat yang dapat melindungi 

dari kerusakan iksidaftif (Silalahi, 2006). 

Kandungan total flavonoid diukur berdasarkan keberadaan kuersetin 

didalam ekstrak tanaman. Analisis kandungan flavonoid dilakukan dengan 

penambahan pereaksi FeCl3. Sebagai asam lewis, AlCl3akan membentuk ikatan 

kompleks dengan gugus hidroksil dari senyawa flavonoid. Perubahan ini 

diidentifikasi melalui absorbansi pada daerah sinaar tampak melalui 

spektrofotometer. Semakin banyak kandungan senyawa flavonoid dalam suatu 
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ekstrak maka secara visual warna kuning yang terbentuk akan semakin pekat 

(Neldawati, 2013). 

Kegunaan flavonoid yaitu sebagai: 

1. Pada tanaman 

Flavonoid memberikan perlindungan terhadap adanya stres lingkungan, 

pengatur pertumbuhan tanaman. Perlindungan terhadap radiasi ultraviolet dan 

daya tarik penyerbuk serangga (Vidak, 2015), virus, jamur, dan bakteri, disamping 

sebagai pengendali hormon dan enzim inhibitor (Winarti, 2010) . Flavonoid 

terlibat dalam filtrasi UV, fiksasi simbiosis dan pigmentasi bunga (Gupta, 2015). 

Senyawa flavonoid dialam umumnya sangat jarang ditemukan dalaam 

bentuk aglikonnya. Menurut Harborne bahwa flavonoid dalam tumbuhan sering 

terdapat sebagai glikosida (flavonoid glikosida) dan jarang sekali ditemukan 

dalam bentuk tunggal/aglikon flavonoid. Oleh karena itu, untuk menganalisis 

flavonoid lebih baik untuk menghidrolisis glikosida yang terikat pada flavonoid 

tersebut sebelum memperhatikan kerumitan glikosida yang mungkin terdapat 

dalam ekstrak awal (Ridho, 2013). 

Flavonoid pada tumbuhan biasanya terdapat dalam bentuk glikosida baik 

sebagai flavonoid O-glikosida atau flavonoid C-glikosida. Flavonoid O-glikosida 

merupakan flavonoid yang satu atau lebih gugus hidroksilnya dengan adanya 

asam. Akibat ikatan ini flavonoid menjadi kurang reaktif dan lebih mudah larut 

dalam pelarut polar (Hanani, 2015). 

Khalkon merupakan flavonoid minor yang jumlahnya terbatas di alam. 

Khalkon memiliki kerangka unik dan berbeda dengan senyawa flavonoid lainnya 

yaitu pada struktur karbon tiga (C3) berbentuk rantai terbuka yang 

menghubungkan cincin A dan cincin B pada cincin heterosiklik C untuk kerangka 

flavonoid utama. Khalkon merupakan senyawa yang penting karena merupakan 
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prekursor pembentuk secara langsung dari semua flavonoid lainnya (.Ilyas, 2013). 

Khalkon merupakan golongan flavonoid yang terdapat bunga kuning, kadang-

kadang terdapat dalam jaringan lain dengan cirri khasnya jika ditambahkan 

ammonia akan menghasilkan warna merah (Harborne, 1987) 

  

 

 
 

Gambar 2. Struktur Khalkon dan dihidrokalkon 

 Auron merupakan golongaan flavonoid yang memiliki pigmen bunga 

kuning, kadang-kadang terdapat dalam jaringan lain. Auron memiliki ciri khas 

yaitu jika ditambahkan ammonia akan menghasilkan warna merah (Harborne, 

1987). Auron pada pengujian dengan spektrofotometer UV-Vis memiliki 

rentangan serapak spektrum pita I yaitu 380-430 dan pita II memiliki kekuatan 

spektrum yang lemah yaitu 230-270 (Aziz, et all, 2013). 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur auron 

 Flavan merupakan senyawa flavonoid minor dan merupakan utama dan 

terdapat senyawa-senyawa flavan tersubstitusi dengan gugus hidroksil yaitu 

flavanol (Ilyas, 2013). Flavanol merupakan golongan flavonoid yang tersebar 

dalam ko-pigmen dan warna dalam bunga sianik dan asianik, tersebar luas dalam 
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daun. Memiliki cirri khas yakni setelah dihidrolisis muncul bercak kuning pada 

kromatogram forestall (Harbone, 1987) 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur flavan 

 Isoflavon merupakan salah satu jenis flavonoid yang tersebar pada 

tanaman berwarna, sering kali dalam akar, atau pada tumbuhan yang satu suku, 

Legominose. Ciri khasnya yaitu dapat larut dalam air panas dan bergerak pada 

kertas dengan pengembang air namun tidak ada warna uji yang kas. Biflavonil 

merupakan jenis flavonoid yang tersebar pada tanaman berwaarna namun hamper 

seluruhnya terbatas pada gimnospermae. Biflavonil memiliki cirri khas yaitu pada 

kromatgram BAA berupa bercak redup dengan Rf tinggi (Harborne, 1987). Selain 

itu juga terdapat flavonoid jenis biflavonoid yang merupakan flavonoid dinner. 

Flavonoid yang bias terlihat ialah flavanon dan flavon secara biosintesis 

mempunyai pola oksigenasi yang sederhana 5, 6, 7, 3’, 4’ dan terkafang berikatan 

karbon atau berikatan dengan eter (Geiger, et all, 1988) 

 Flavanoon adalah jenis golongan flavonoid yang tersebar pada daun dan 

buah terutama pada buah jeruk memiliki cirri khusus yaitu menghasilkan warna 

merah kuat dengan penambahan Mg/HCL, kadang sangat pahit (Harborne, 1987). 

 

 

 

 

Gambar 5. struktur flavanon 
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 Flavanon merupakan salah satu golongan flavonoid yang memiliki cirri 

khusus yakni setelah terhidrolisis akan menimbullkan bercak coklat redup pada 

kromatogram forestall (Harborne, 1987). Flavon mudah diurai dengan alkali dan 

menghasilkan diasilmetan. Flavon stabil terhadap asam kuat dan eter mudah 

didealkilasi dengan penambahan asam HBr atau dengan AlCl3 dalam pelarut inert 

(Ilyas, 2013). Glikoflavon merupakan jenis golongan flavonoid yang memiliki 

cirri khas yaitu mengandung gula yang berikatan melalui ikatan C-C, bergerak 

dengan pengembang air, tidak seperti flavon biasa (Harborne, 1987). 

 Flavonoid jenis lainnya yaitu flavanol yang banyak tersebar pada ko-

pigmen tanaman berwarna dalam bunga sianik dan asianik tersebar luar dalam 

daun. Cirri khasnya yairu setelah dihidrolisis timbuk bercak kuning murup pada 

kromatogram forestall bila disinari dengan sinar UV (Harborne, 1987). 

 

 

 

 

Gambar 6. struktur flavonol 

2. Pada manusia 

Pada manusia berfungsi sebagai stimulan pada jantung, menurunkan kadar 

gula darah, diuretik, dan sebagai anti jamur, memiliki fungsi sebagai antibakteri, 

antiinflamasi, antitumor, antialergi, dan mencegah osteoporosis. Flavonoid dapat 

mencegah penyakit kardiovaskuler dengan cara menurunkan laju oksidasi lemak 

karena perannya  flavonoid sebagai antioksidan (Nurjannah, 2011). 

Flavonoid terdapat pada semua bagian tumbuhan daun, kulit batang, akar 

kayu,  kulit tepung sari, nektar, bunga, buah, dan biji. Hanya sedikit saja catatan 

yang melaporkan adanya flavonoid pada hewan, misalnya pada kelenjar bau 
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berang-berang, propolis (sekresi lebah) dan didalam sayap kupu-kupu, itupun 

dengan anggapan bahwa flavonoid tersebut berasal dari tumbuhan yang menjadi 

makanan hewan tersebut dan tidak dibiosintesis dalam tubuh mereka (Neldawati, 

2013). 

Flavonoid merupakan senyawa dengan bobot molekul rendah dan memiliki 

struktur dasar C6C3C6 yaitu terdiri atas 2 buah cincin benzene yang dihubungkan 

dengan 3 karbon. Flavonoid memiliki aktivitas antioksidan didalam tubuh disebut 

bioflavonoid (Widyastuti, 2012). Lebih dari 4.000 flavonoid telah diakui banyak 

yang terjadi dalam sayuran, buah-buahan dan minuman seperti the, kopi dan buah 

minuman. 

Seyawa Flavonoid memiliki sifat sebagai pereduksi yang baik, dapat 

menghambat banyak reaksi oksidasi, baik secara enzimatik maupun non 

enzimatik. Flavonoid bertindak sebagai penangkal yang baik terhadap radikal 

hidroksi dan superoksida sehingga dapat melindungi membrane lipid dari reaksi-

reaksi yang dapat berefek buruk dan menyebabkan kerusakan sel (Ilyas, 2013). 

Flavonoid sebagai antioksidan alami bekerja menghambat dan memperlambat 

proses oksidasi yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas dengan 

melengkapi kekurangan satu electron yang dapat menimbulkan terjadinya tress 

oksidatif. Senyawa flavonoid menghambat terbentuknya metabolit reaksi yang 

dapat berikatan dengan makromolekul jaringan sehingga mencegah kerusakan 

jaringan, karena ketika flavonoid bereaksi dengan radikal bebas maka flavonoid 

akan mendonorkan proton dan menjadi senyawa radikal. Tetapi electron tidak 

berpasangan yang dihasilkan akan di delokalisasi oleh resonansi sehingga 

membuat senyawa flavonoid radikal memiliki energy yang sangat rendah untuk 

menjadi radikal yang reaktif (Erni, et all, 2014). 
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Kadar flavonoid dalam satu tanaman berbeda-beda diantara setiap bagian, 

dan umur tanaman, jaringan, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. 

Faktor-faktor ini adalah temperatur, nutrisi,  ketersediaan air, sinar ultraviolet 

yang tampak,   dan kadar CO2 pada atmosfer (Neldawati, 2013). 

Kandungan flavanoid total diukur berdasarkan keberadaan kuersetin 

didalam ekstrak tanaman. Analisis kandungan flavonoid dilakukan dengan 

penambahan pereaksi FeCl3. Sebagai asam lewis, AlCl3 akan membentuk ikatan 

kompleks dengan gugus hidroksil dari senyawa flavonoid . Perubahan ini 

diidentifikasi melalui absorbansi pada daerah sinar tampak melalui alat 

spektrofotometer. Semakin banyak kandungan senyawa flavonoid dalam suatu 

ekstrak maka secara visual warna kuning yang terbentuk akan semakin pekat 

(Neldawati, 2013). 

1. Sifat kelarutan flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa polar , maka umumnya flavonoid cukup 

larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetil-

sulfoksida, dimetilformamida, air, dan lain-lain (Markham, 1988). Adanya gula 

yang terikat pada flavonoid (bentuk umum yang ditemukan) cenderung 

menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam air dan dengan demikian 

campuran pelarut di atas dengan air merupakan pelarut yang baik untuk glikosida 

(Markham, 1988). 

Kelarutan Flavonoid: 

1. Flavonoid polimetil atau polimetoksi larut dalam heksan, petroleum eter 

(PE), klorofotm, eter, etil asetat, dan etanol. Contoh: sinersetin 

(nonpolar). 

2. Aglikon flavonoid polihidroksi tidak larut dalam heksan, PE dan 

kloroform; larut dalam eter, etil asetat dan etanol, dan sedikit larut dalam 
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air. Contoh: kuersetin (semipolar) Gikosida flavonoid tidak larut dalam 

heksan, PE, kloroform, eter, sedikit larut dalam etil asetat dan etanol,; 

serta sangat larut dalam air. Contoh: rutin. 

Kuersetin adalah senyawa kelompok flavanol terbesar, kuersetin dan 

glikosidanya berada dalam jumlah sekitar 60-75% dari flavonoid. Kuarsetin juga 

dipercaya dapat melindungi tubuh dibeberapa penyakit degeneratif dengan cara 

mencegah terjadinya proses peroksidasi lemak. Kuersetin memperlibatkan 

kemampuan menegah proses oksidasi dari Low Density Lipoproteins (LDL) 

dengan cara menangkap radikal bebas dan menghelat ion logam transisi. Ketika 

flavanol kuersetin bereaksi dengan radikal bebas, kuersetin mendonorkan 

protonnya dan menjadi senyawa radikal (Sutir, 2012). Kuersetin seringkali 

terdapat dalam jumlah substansial dalam jaringan tanaman, sebagai antioksidan 

kuat,peredam radikal bebas, penghelat logam, dan mencegah oksidasi dari 

lipoprotein densitas rendah (Haeria, 2014). 

 

 

 

 

Gambar 7. struktur kuersetin 

 Dilihat dari struktur kimianya, kuersetin memiliki aktivitas kuat sebagai 

pemberi hydrogen karena kandungan hidroksilasi yang cukup, yakni 5 gugus OH 

dan lokasi gugus hidroksilnya terdapat pada sisi aktif (C5, C7, C3’, dan C4’). 

Kuersetin oleh jumlah ahli kesehatan dipertimbaangkan sebagai fitoestrogen yang 

memiliki fungsi yang sama dengan estrogen yang diyakini memiliki efek 

estrogenic untuk mengurangi resiko kanker (Silalahi, 2006). 
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E. Spektrofotometri UV-Vis 

 Spektrofotometri merupakan analisa kimia kuantitaif didalam kimia 

analisis dengan mengukur berapa jauh energi radiasi yang diserap oleh absorbansi 

terisolasi suatu panjang gelombang,. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari 

spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur 

intensitas cahaya yang diadsorbansikan atau ditransmisikan. Jadi spektrofotometer 

digunakan untuk mengukur energi yang relatif jika energi tersebut ditransmisikan, 

direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 

2010). 

 Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu jenis yang sering 

digunakan dalam analisis kimia dan biologi. Speltrofotometer ini didasarkan pada 

interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Apabila seberkas radiasi 

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

diserao oleh molekul-molekul sesuai dengan struktur dari molekul. Setiap 

senyawa dalam sampel memiliki tingkatan tenaga yang spesifik. Bila cahaya yang 

mengenaik cuplikan, maka electron-elektron pada tingkatan dasar akan dieksitasi 

ke tingkatan tereksitasi, dan sebagian energy cahaya yang sesuai diserap dengan 

panjang gelombang ini. Elektron yang tereksitasikan melepaskan tenaga melali 

proses radiasi panas dan akan kembali pada tingkatan dasar lagi. Perbedaan 

energy antara tingkat dasar dengan tingkat tereksitasi yang spesifik untuk tiap-tiap 

bahan/senyawa menyebabkan frekuensi yang diserap juga berbeda-beda 

(Sastrohamidjojo, 2001).  

 Spektrofotometri UV-Visible adalah salah satu tehnik yang paling sering 

digunakan dalam analisis farmasi. Hal ini melibatkan sebuah  pengukuran radiasi 

ultraviolet dan atau zat yang diserap dalam larutan. Instrumen yang mengukur 

rasio, intensitas dua berkas cahaya di daerah UV-Visible, atau fungsi dari rasio 

disebut spektrofotometri Ultraviolet-Visible (Behera, 2012). 
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 Spektrofotometri UV-Vis merupakan metode yang digunakan untuk 

menguji sejumlah cahaya yang diabsorbansi pada setiap panjang gelombang di 

daerah UV dan tampak. Dalam instrument ini suatu sinar cahay terpecah sebagian 

cahaya diarahkan melalui sel transparan yang mengandung suatu larutan senyawa 

tetapi mengadung pelarut. Ketika radiasi elektromagnetik dalam daerah UV-Vis 

melewati suatu senyawa yang mengandung ikatan-ikatan rangkap, senagian dari 

radiasi biasanya diabsorbsi oleh senyawa. Hanya beberapa radiasi yang diabsorbsi 

tergantung pada panjang gelombang dari radiasi dalam struktur (Mulja, 1995). 

 Panjang gelombang cahaya UV dan tampak jauh lebih pendek daripada 

panjang gelombang radiasi infra merah. Satuan yang akan digunakan untuk 

memeriksa panjang gelombang ini adalah nanometer (1 nm = 10-7 cm). Spektrum 

Nampak terentang dari sekitar 400 nm (ungu) ke 750 nm (merah), sedangkan 

spektrum ultraviolet berjangka dari 100 ke 400 nm (Fessenden, 1984). 

 Spektrofotometer yang sesuai untuk pengukuran di daerah spektrum 

ultraviolet dan sinar tampak terdiri atau suatu sistem optik dengan kemampuan 

menghasilkan sinar monokromatis dalam jangkauan panjang gelombang 200-800 

nm., Komponen-komponennya meliputi sumber-sumber sinar, monokromator, 

dan sistem optik (Guanjar I.G,dan Rohman, 2010). 

 Spektrofotometer memiliki panjang gelombang yang benar-benar 

terseleksi yang dapat diperoleh dengan bantuan alat pengurai cahaya seperti 

prisma. Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum dapat yang 

kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blangko dan 

suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blangko ataupun 

pembanding (Khopkar, 2010). 

 Sinar radiasi UV-Vis adalah gelombang antara 180-380 nm untuk UV dan 

panjang gelombang 380-780 nm untuk Visible. Cahaya yang dapat dilihat oleh 
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manusia disebut cahaya tampak/visible. Biasanya cahaya terlihat merupakan 

campuran dari cahaya yang mempunyai berbagai panjang gelombang dari 400 nm 

hingga 750 nm. 

Panjang Gelombang 

(nm) 

Warna Warna 

Komplementer 

400-435 Violet (ungun) Hijaun kekuningan 

450-480 biru Kuning 

480-490 Biru kehijauan Jingga 

490-500 Hijau kebiruan Merah 

500-560 Hijau Ungu kemerahan 

560-580 Hijau kekuningan Ungu 

580-595 Jingga Biru kehijauan 

595-610 Merah Hijau kebiruan 

610-750 Ungu kemerahan hujau 

 

 Setiap gugus kromofor  menyerap cahaya UV pada panjang gelombang 

yang spesifik tergantung substituen yang diikatnya dan tambahan konjugasi ikatan 

rangkap pada molekul yang bersangkutan. Analog dengan spektroskopi UV maka 

spektroskopi Vis adalah untuk analisa senyawa yang berwarna. Secara kuantitatif, 

maka kedua jenis spektroskopi ini juga dapat digunakan karena jumlah sinar yang 

diserap sebanding dengan konsentrasi senyawa yang menyerap secara empiris 

konsentrasi ditentukan dengan persamaan Lambert-Beer (Sitorus, 2010). 

 Apabila radiasi atau cahaya putih dilewatkan melalui larutan berwarna, 

maka radiasi dengan panjang gelombang tertentu akan diserap (absorbsi) secara 

selektif dan radiasi lainnya akan diteruskan (transmisi). Absorbansi adalah 

perbandingan intensitas sinar yang diserap dengan intensitas sinar datang. Nilai 
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absorbansi ini akan bergantung pada kadar zat yang terkandung didalamnya, 

semakin banyak kadar zat yang terkandung dalam suatu sampel maka semakin 

banyak pula molekul yang akan menyerap cahaya pada panjang gelombang 

tertentu sehingga nilai absorbansi semakin besar atau dengan kata lain nilai 

absorbansi akan berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang terkandung  

didalam suatu sampel (Neldawati, 2013). 

 Jika suatu molekul bergerak dari suatu tingkat energi ke tingkat energi 

yang lebih rendah maka beberapa energy juga akan dilepas. Energi ini dapat 

hilang sebagai radiasi dan dapat dikatakan telah terjadi emisi radiasi. Jika suatu 

molekul dikenai suatu radiasi elektromagnetik pada frekuensi yang sesuai 

sehingga energi molekul tersebut ditingkatkan kelevel yang lebih tinggi, maka 

akan terjadi peristiwa penyerapan (absorpsi) energi oleh molekul (Neldawati. 

2013). 

 Kerja alat ini adalah sebagai berikut: suatu radiasi kikenakan secara 

bergantian atau simultan melalui sampel dan blanko yang dapat berupa pelarut 

atau udara. Sinar yang ditransmisikan oleh sampel dan blanko kemudian 

diteruskan ke detector, sehingga perbedaan intensitas ini diantara kedua berkas 

sinar ini dapat memberikan gambaran tentang fraksi radiasi yang diserap oleh 

sampel. Detector alat ini mampu untuk mengubah informasi radiasi ini menjadi 

sinyal elektris yang diaplkasikan akan dapat menggerakkan pena pencatat diatas 

grafik alat ini (Underwood, 2001). 

 Pada umumnya konfigurasi dasar dari spektrofotometer UV-Vis berupa 

susunan peralatan adalaah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 8. konfigurasi dasar dari Spektrofotometer UV-Vis 

Sumber 

Radiasi 

Wadah 

Sampel 

Monokromator rekorder Detektor  
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Pada spektrofotometer sinar tampak, pengamatan mata terhadap warna 

timbul dari penyerapan selektif panjang gelombang tertentu dari sinar masuk oleh 

objek yang berwarna (Vogel, 1979). 

1. Sumber Radiasi 

Sumber radiasi yang dipakai pada spektrofotometer adalah lampu 

deuterium, lampu tungstein, dan lampu merkuri. Sumber-sumber radiasi ultra 

lembayung yang kebanyakan dipakai adalah lampu hydrogen dan lampu 

deuterium. Disamping itu sebagai sumber radiasi ultra lembayung yang lain 

adalah lampu xenon. Kejelekannya lampu xenon tidak memberikan radiasi yang 

stabil seperti lampu deuterium. Lampu deuterium dapat dipakai pada panjang 

gelombang 180 nm sampai 370 nm (daerah ultra lembayung dekat) (underwood, 

2001). 

Lampu tungsein merupakan campuran dari filament tungsein gas iodine 

(halogen), oleh sebab itu sebagai lampu tungsein-iodin pada panjaang 

spektrofotometer sebagai ssumber radiasi pada daerah pengukuran sinar tampak 

dengan rentangan pada 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 ultra lembayung khususnya daerah 

disekitar panjang 366 nm dan sekaligus mengecek resolusi monokromator. 

2. Monokromator 

Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromator 

sumber yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada 

spektrofotometer biasanya terdiri dari susunan 
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a. Celah (slit)  

Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir dari suatu 

sistem optic monokromator pada spektrofotometer. Celah monokromator berperan 

penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromator dan resolusi panjang 

gelombang.  

b. Filter optik 

Cahaya tampak yang merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang 

gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang merupakan campuran 

cahaya dengan berbagai macam panjang gelombang. Filter optik berfungsi untuk 

menyerap warna komplometer sehingga cahaya tampak yang diteruskan 

merupakan cahaya yang berwarna sesuai dengan warna filter optik yang dipakai. 

Filter optik yang sederhana dan banyak dipakai terdiri dari kaca yang 

berwarna. Dengan adanya filter optic sebagai bagian monokromator akan 

dihasilkan pita cahaya yang sangat sempit sehingga kepekaan analisisnya lebih 

tinggi. Dan lebih dari itu akan didapatkan cahaya hamper monokromatis sehingga 

akan mengikuti hokum lamber-Beer pada nalisis kuantitatif.  

3. Prisma dan kisi (grating) 

Prisma dan kisi merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma 

dan kisi pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin 

supaya didapatkan revolusi yang baik dari radiasi polikromatis. 

4. Sel/kuvet 

Kuvet atau sel merupakan wadah sampel yang dianalisis. Kuvet ini bentuk 

biasanya terbuat dari quarts atau leburan silika dan ada dari gelas dengan bentuk 

tabung empat persegi panjang 1 x 1 cm, dengan tinggi lebih 5 cm. pada 

pengukuran di daerah ultra lembayung dipakai quarts atau lembayung silika, 
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sedang kuvet dari gelas tidak dipakai, sebab gelas mengabsorbsi sinar ultra 

lembayung. 

5. Detektor  

Detektor mrupakan salah satu bagian dari spektrofotometer yang penting 

oleh sebab itu detector akan menemukan kualitas dari spektrofotometer adalah 

merubah signal elektronik.  

6. Amplifer 

Amplifer 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 dpat dideteksi oleh suatu alat 

pengukur (Underwood, 2001).   

Kesalahan-kesalaahan secara sistemik dalam penggunaan spektrofotometer 

seringkali terjadi, penyebab tarjadinya kesalahan tersebut adalah (Tahir, 2008): 

1. Serapan oleh larutan. Kesalahan seperti ini dapat diatasi dengan 

penggunaan blangko. Blangko adalaah larutan yang berisi matrik selain 

komponen analisis.  

2. Serapan oleh kuvet. Bahan yang biasanya digunakan dalam 

pembuatan kuvet adalah kuarsa (silika) dan gelas. Kuvet dari baahan kuarsa 

memberikan kualitas yang lebih baik dibandingkan dari baahan gelas. Kesalahan 

ini dapat diatasi dengan penggunaan jenis, ukuran dan bahan kuvet yang sama 

untuk blangko dan sampel. 

3. Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran absorbansi yang 

sangat rendah atau sangat tinggi. Hal tersebut dapat diatasi dengan pengaturan 

konsentrasi, sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan. 
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Kesalahan dalam penggunaan spektrofotometer UV-Vis dapat diatasi 

dengan dilakukannya proses kalibrasi. Kalibrasi dilaakukan dengan menggunakan 

blangko yaitu setting nilai absorbansi = 0 dan nilai transmitasi =100%. 

Kadar flavonoid dalam sampel herbal dapat ditentukan dengan berbagai 

metode. Metode yang diakui oleh Departemen Agama RI adalah spektrofotometri 

UV yang berdasar pada prinsip kolorimetri. Absorbansi dari warna yang terbentuk 

diukur dengan spektrometer UV. Kadar kuarsetin dihitung sebagai kadar 

flavonoid total dalam sampel. Perhitungan ini berdasarkan pada hukum Lambert-

Beer yang menunjukkan hubungan lurus antara absorbans dan kadar analat 

(Neldawati, 2013).    

F. Tinjauan Islam 

 Kesehatan adalah faktor penting bagi kehidupan manusia. Kalau kita sehat, 

maka kita bisa berbuat kebaikan dengan memberikan manfaat kepada sesama. 

Tindakan medis barat hanyalah salah satu usaha manusia untuk meraih kesehatan. 

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli dibidang pengobatan, dan 

tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Dan Allah swt. menghendaki agar 

pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan 

diobati sehingga akan mendorong kesembuhan (Shihab, 2009). 

Islam telah menetapkan bahwa Allah menumbuhkan segala macam tanaman untuk 

dimanfaatkan manusia. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Asy-

Syu'araa/26: 7 

                      

Terjemahannya:  

 Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

tumbuhan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik 

(Kementerian Agama, 2013). 
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 Allah swt. menyuruh manusia supaya memperhatikan keberagaman dan 

keindahan disertai seruan agar merenungkan ciptaan-Nya yang amat 

menekjubkan. Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini tidaklah sia-sia dari 

yang kecil hingga yang besar. Makhluk hidup (hewan, tumbuhan, dan lain-lain) 

semuanya dapat dimanfaatkan oleh manusia jika manusia itu berfikir. Allah 

menjaga semua yang telah Ia ciptakan agar tetap hidup.  

Demikian pula firmal Allah dalam Q.S.Al-Nahl/16: 10-11 

                   

                         

                    

Terjemahannya: 

 Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu , 

sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, 

padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan (air hujan) itu Dia 

menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman; Zaitun, korma, anggur dan segala 

macam buah-buahan. Sungguh yang pada demikian itu benar-benar ada tanda 

(kebesaran Allah) bagi orang yang berfikir (Kementerian Agama, 2013).  

 Ayat di atas adalah perincian argumentasi keEsaan Allah SWT. Ayat ini 

menguraikan tentang tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan pangan dan 

kebutuhan manusia dan binatang. Tanaman dapat tumbuh hanya karena 

ditumbuhkan oleh Allah SWT.  

 Ayat di atas mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka 

mensyukuri nikmat Allah dan memanfaatkannya dengan baik anugerah-Nya 

bahwa Dia yang Maha Kuasa itu lah, yang telah menurunkan dari arah langit, 

yakni awan, air hujan untuk kamu manfaatkan. Sebagiannya menjadi minuman 

dan sebagian yang lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang padanya, yakni 

di tempat tumbuhnya, kamu mengembalakan ternak kamu sehingga binatang itu 
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dapat dimakan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging, 

dan bulu (Shihab, 2009). 

Demikian pula firmal Allah dalam Q.S.Al-Baqarah/2: 61. 

                           

                    

                          

                       

                     

             

Terjemahannya: 

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa sabar 

(tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk Kami 

kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi Kami dari apa yang ditumbuhkan 

bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan 

bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah 

sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu 

memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista 

dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) 

karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi 

yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) karena mereka selalu 

berbuat durhaka dan melampaui batas.(Kementerian Agama, 2013). 

 Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah swt menciptakan 

aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Salah satu tanaman daun 

sembukan (Paederia foetida L.) dapat digunakan sebagai bahan penelitian dapat 

diketahui manfaat dari tumbuhan sebagai bahan pengobatan. 



 

37 
 

BAB III 

METODE KERJA 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara 

eksperimen laboratorium. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan  pada bulan Juni - Oktober 2019, Lokasi penelitian 

dilakukan  di Laboratorium Fitokimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan 

UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan proses pengolahan sampel daun 

sembukan (Paederia foetida L.) hingga didapatkan ekstrak daun sembukan. 

Kemudian peneliti menggunakan Laboratorium Kimia untuk melaksanakan uji 

kadar flavonoid total dengan menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan eksperimen 

laboratorium. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Daun sembukan (Paederia foetida) yang berada di daerah samata 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi-Selatan. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah daun sembukan 

(Paederia foetida) sebanyak 700 g. 
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D. Instrumen Penelitian 

1. Alat yang digunakan 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu batang pengaduk, 

cawan porselin, corong, gelas arloji, gelas Erlenmeyer, gelas ukur, kuvet, 

mikropipet, labu tentukur, pipet tetes, rotavapor, sendok besi, spektrofotometer 

UV-Vis, timbangan analitik, toples, dan vial. 

2. Bahan yang digunakan 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu  aquadest, AlCl3, 

daun sembukan, etanol 96%, ethyl asetat, kuarsetin, kalium asetat, n-Heksan . 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Tehnik pengolahan 

a.  Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari jam 09.00 WITA, dan sampel 

yang diambil adalah daun sembukan yang diperoleh di Samata Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. 

b. Pengolahan sampel 

Sampel daun sembukan (Paederia foetida) yang telah diambil 700 g, 

dibersihkan dari kotoran yang menempel pada sampel, lalu dicuci dengan air 

mengalir, kemudian dipotong-potong kecil, lalu diangin-anginkan, ditempatkan 

yang tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah kering, sampel siap untuk 

diekstraksikan. 

c. Ekstraksi sampel 

Simplisia daun sembukan ditimbang sebanyak 700 g, dimasukkan ke dalam 

toples, lalu ditambahkan etanol 96% hingga simplisia terendam seluruhnya. 

selanjutnya ditutup toples dengan menggunakan alumunium foil dan kemudian 

ditutup rapat dengan penutupnya. Dibiarkan selama 3 X 24 jam sehingga semua 

simplisia terekstraksi semua, sambil sesekali diaduk, kemudian disaring dan 
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dipisahkan ampas dan filtratnya. Selanjutnya ampas dimaserasi kembali dengan 

menggunakan cairan penyari etanol 96%, kemudian diuapkan di rotavapor pada 

suhu 60⁰C hingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya ditimbang ekstrak untuk 

mengetahui % rendamannya. 

2. Partisi Dengan Metode Cair-Cair 

Sebanyak 30 gram ekstrak etanol daun sembukan, kemudian dilarutkan 

dengan aquadest scukupnya hingga jernih, kemudian diambil bagian yang larut air 

dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambahkan n-Heksan, lalu 

dikocok dan didiamkan ditunggu sampai 15 menit hingga terbentuk dua lapisan 

dan bagian yang larut hexan diuapkan, dilakukan terus menerus hingga jernih 

kemudian dilakukan partisi dengan menggunakan pelarut yang berbeda (etil 

asetat) hingga jernih. 

3. Uji Pendahuluan 

Identifikasi senyawa Flavonoid 

 Hasil partisi ditambahkan beberapa tetes HCl Pekat dan 1,5 gram logam 

magnesium. Adanya flavonoid, diidentifikasi terbentuknya warna merah bata 

selama 3 menit. 

4. Penetapan Kadar Flavanoid 

a. Pembuatan larutan standar kuarsetin 

Ditimbang sebanyak 25 mg baku standar kuersetin dan dilarutkan 

dalam 25 ml etanol p.a. sehingga diperoleh konsentrasi 1000 ppm,  larutan stok 

dipipet sebanyak 1 ml dan dicukupkan volumenya sampai 10 ml dengan etanol 

sehingga diperoleh konsentrasi 100 ppm. Dari larutan standar kuersetin 100 ppm, 

kemudian dibuat beberapa konsentrasi yaitu 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, dan 

12 ppm. Dari masing-masing konsentrasi larutan standar kuersetin dipipet 1 ml. 

kemudian ditambahkan AlCl3 1% 0,2 ml dan kalium asetat 1 M. Sampel 
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diinkubasi selama satu jam pada suhu kamar, dihitung pada panjang gelombang 

440 nm. 

a. penetapan kadar flavonoid total Hasil Partisi larut air daun sembukan 

(Paederia Foetida L.) 

Ditimbang 25 mg hasil partisi larut air, dilarutkan dalam 25 ml etanol 

p.a,. Dari larutan tersebut dipipet 1 ml kemudian dicukupkan volumenya hingga 

10 ml, ditambahkan AlCl3 1% 0,2 ml dan kalium asetat 1 M, dan ditambahkan 5,6 

ml aquadest. sampel diinkubasi selama satu jam pada suhu kamar, dihitung pada 

panjang gelombang 440 nm. 

5. Analisis Data 

Data yang diperoleh merupakan data primer yang didapatkan dari 

absorbansi larutan pembanding kuersetin, dibuat kurva kalibrasi persamaan 

regresi linear. Kadar total dari senyawa dihitung dengan dimasukkan kedalam 

persamaan regresi linear y = ax + b, yang diperoleh dari kurva kalibrasi 

pembanding dan hasil dinyatakan dalam satuan mg dalam gram 

6. Pengoperasian Spektrofotometer UV-Vis 

Hubungkan Spektrofotometer kesumber arus, kemudian nyalakan 

spektrofotometer dengan menekan tombol ON pada main spektrofotometer, 

kemudian tampilan program akan muncul dan memberitahukan bahwa proses 

inisiasi sedang berlangsung, tunggu hingga proses selesai ditandai dengan 

munculnya warna hijau dan tertulis status ready. Selanjutnya biarkan selama 15 

menit untuk pemanasan, setelah itu spektrofotometer siap digunakan, lalu atur 

panjang gelombangnya. Selanjutnya spektrofotometer siap digunakan untuk 

pengukuran serapan sample pada panjang gelombang tertentu. Kuvet dimasukkan 

setelah dilap dengan kertas tissue, sisi kuvet yang terang menghadap lubang 

cahaya dari spektrofotometer. Setelah selesai bekerja, kuvet dikeluarkan dan 
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dibersihkan dari pelarutnya kemudian dikeringkan, spektrofotometer dimatikan 

dengan mengklik tombol OFF pada main unit spektrofotometer. Kemudian atur 

panjang gelombang 440 nm. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Ekstraksi Sampel 

Ekstrak etanol daun sembukan = 30 gram 

% rendamen     = 
       
        

 

 X 100% = 4,28 % 

2. Hasil Partisi 

Tabel 1. Hasil partisi ekstrak etanol daun sembukan (Paederia  Foetida L.) 

Sampel Hasil Partisi Berat Hasil Pertisi (g) 

 

Ekstrak etanol daun 

sembukan 30 gram 

N-Heksan 17 gram 

Etil Asetat 4 gram 

Larut air 9 gram 

3. Hasil Uji Kualitatif 

Tabel 2. Hasil uji golongan senyawa Flavonoid hasil partisi larut air 

Uji Golongan Pereaksi Warna Kesimpulan 

Flavonoid HCl pekat + logam 

magnesium 

Merah bata + 

4. Hasil Uji Kuantitatif 

Tabel 3. Nilai absorbansi kuarsetin sebagai pembanding pada panjang 

gelombang 440 nm.  

Konsentrasi Absorbansi 

4 0.209 

6 0.210 

8 0.432 

10 0.464 

12 0.617 

 

Tabel 4. Kandungan Flavonoid Total Daun Sembukan (Paederia      

Foetida L.) 
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Berat bahan 

(g) 

absorbansi Absorbansi 

rata-rata 

Kadar Flavonoid 

Total (%) 

 

0,025 

0,002 

0,008 

0,009 

 

0,013 

 

0,727% 

B. Pembahasan 

Pada penelitian ini yang terlebih dahulu dilakukan adalah penyiapan 

sampel berupa daun sembukan (Paederia Foetida L.). Sampel kemudian 

dibersihkan dari kotoran dan dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan 

tanpa terkena sinar matahari langsung. Setelah itu diserbukkan, kemudian 

dilakukan beberapa prosedur pengerjaan untuk memperoleh partisi-partisi ekstrak 

etanol daun sembukan (Paederia Foetida L.). 

Pada penelitian ini daun sembukan (Paederia Foetida L.) yang digunakan 

diperoleh di Samata Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi 

Selatan. Kotoran ataupun serangga yang menempel pada daun sembukan 

(Paederia Foetida L.) harus dibersihkan karena dapat mengganggu proses dan 

hasil ekstraksi. Daun sembukan (Paederia Foetida L.) dilakukan dengan 

mengubah bentuk dengan cara dipotong-potong kecil untuk mempercepat proses 

pengeringan. Proses pengeringan ini dilakukan karena untuk mengurangi kadar air 

yang terdapat pada sampel, sehingga dapat mencegah pembusukan oleh bakteri. 

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

maserasi. Pemilihan metode ini didasarkan pada kesederhanaan metode yang 

digunakan dan kemudahan alat untuk didapatkan. Selain itu, maserasi tidak 

menggunakan pemanasan sehingga rusaknya senyawa-senyawa yang tidak tahan 

panas dapat dihindari. Pelarut yang digunakan adalah pelarut etanol 96%. Jika 

dibandingkan dengan pelarut air lebih unggul karea tidak mudah ditumbuhi 

kapang dan bakteri (Maro, et all. 2015). Setelah didapatkan ekstrak cair dari 
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sampel maka ekstrak kemudian dipekatkan menggunakaan rotary evapavor 

dengan suhu 60°C. pemekatan dilakukan bertujuan untuk menguapkan pelarut 

yang ada pada ekstrak cair sehingga hasil yang didapatkan adalah ekstrak kental 

dari sembukan. 

Ekstrak etanol dari daun sembukan (Paederia Foetida L.) yang telah 

diperoleh kemudian dipartisi. Partisi dilakukan karena didalam ekstrak masih 

terdiri dari senyawa polar, semi polar dan non polar sehingga untuk mendapatkan 

ekstrak dengan perbedaan kepolaran yang berbeda dilakukan partisi cair-cair 

karena metodenya lebih efektif dalam pemisahan suatu senyawa. Pada tahap 

partisi diperoleh tiga hasil partisi yaitu partisi larut n-Hexan, etil asetat dan 

metanol. Pemisahan ekstrak ini didasarkan atas perbedaan konstanta dielektrik. 

Semakin besar konstanta dielektrik suatu senyawa maka kepolarannya akan 

semakin tinggi. Pelarut polar akan menarik senyawa polar, semi polar, dan non 

polar. Pelarut semi polar akan menarik senyawa semi polar hingga non polar. 

Sedangkan senyawa non polar akan menarik senyawa polar (Fidiayani, et al., 

2015). 

Uji Pendahuluan pada partisi larut air dilakukan untuk memberikan 

gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak hasil partisi 

daun sembukan (Paederia Foetida L.). Golongan senyawa yang akan 

diidentifikasi yaitu golongan flavonoid yang dilakukan penambahan HCl pekat 

dan logam magnesium. 

Penambahan logam magnesium dan HCl pada identifikasi senyawa 

flavonoid bertujuan untuk mereduksi inti benzopiron yang terdapat dalam struktur 

flavonoid sehingga terjadi perubahan warna jingga atau merah. Penambahan HCl 

mengakibatkan terjadinya reaksi oksidasi reduksi antara logam magnesium 

sebagai pereduksi dengan senyawa flavonoid. 



45 

 

 
 

Analisis kuantitatif senyawa flavonoid total dengan menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kadar 

flavonoid yang terkandung pada hasil partisi larut air daun sembukan (Paederia 

Foetida L.). Analisis flavonoid dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri 

UV-Vis karena flavonoid mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi 

sehingga menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum sinar ultraviolet 

dan spektrum sinar tampak (Harboe, J.B., 1987). 

Penetapan kadar total digunakan alat spektrofotometer UV-Vis dengan 

menggunakan larutan standar sebagai pembanding, kemudian dibuat kurva standar 

dengan menghubungkan larutan standar dengan absorbansinya, penetapan kadar 

total dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi 

linear. 

Pada penelitian ini untuk menentukan kadar flavonoid total pada sampel 

digunakan kuarsetin sebagai larutan standar dengan deret konsentrasi 4, 6, 8, 110, 

12 ppm. Digunakan deret konsentrasi karena metode yang dipakai dalam 

menentukan kadar adalah metode yang menggunakan persamaan kurva baku, 

untuk membuat kurva baku terlebih dahulu dibuat beberapa deret konsentrasi 

untuk mendapatkan persamaan linear yang dapat digunakan untuk menghitung 

persen kadar. 

Dari pengukuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi yang digunakan maka semakin tinggi pula absorben yang diperoleh. 

Hasil baku kuarsetin yang diperoleh antara kadar dan absorbannya, sehingga 

diperoleh persamaan regresi linear yaitu y = 0,053x + 0,041 dengan nilai R
2
 yang 

diperoleh sebesar 0,924. Persamaan kurva kalibrasi kuarsetin digunakan sebagai 

pembanding untuk menentukan konsentrasi senyawa flavonoid total pada hasil 

partisi larut air. 
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Pengujian analisis kuantitatif dengan spektrofotometri UV-Vis digunakan 

larutan blanko sebagai control yang berfungsi sebagai pemblank (mengkali nol-

kan) senyawa yang tidak perlu dianalisis (Basset, 1994). 

Pada pengukuran senyawa flavonoid total, larutan sampel ditambahkan 

AlCl3 yang dapat membentuk kompleks, sehingga terjadi persgeseran panjang 

gelombang kearah visible (tampak) yang ditandai dengan larutan menghasilkan 

warna lebih kuning. Dan penambahan kalium asetat yang bertujuan untuk 

mempertahankan panjang gelombang pada daerah visible (tampak) (Chang et al, 

2002). Perlakuan inkubasi selama 1 jam sebelum pengukuran dimaksudkan agar 

reaksi berjalan sempurna, sehingga intensitas warna yang dihasilkan lebih 

maksimal. Sehingga dari hasil penelitian ini diperoleh kadar flavonoid total hasil 

partisi larut air daun sembukan (Paederia Foetida L.) sebesar 0,727%. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa: 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kadar flavonoid total 

hasil partisi larut air sebesar 0,727%. 

B. Saran  

Diharapkan agar peneliti selanjutnya bisa melakukan sampai isolat dan juga 

hingga sampai formulasi senyawa anti oksidan dari daun sembukan (Paederia 

Foetida L.). 
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Lampiran 1. Ekstraksi Sampel Daun Sembukan (Paederia foetida L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 g daun sembukan (Paederia foetida) 

Maserasi dengan etanol 96% 

Ampas Ekstrak etanol 96% 

Rotavapor 

Dipekatkan 

Ekstrak pekat etanol 96% 
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Lampiran 2. Partisi dengan menggunakan cair-cair 

 

 

             

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebanyak 30 mg ekstrak  

Ditambahkan aquadest kemudian digerus hingga 

homogen  

Masukkan dalam corong pisah 

Dipisahkan yang larut dan yang tidak larut, hingga bening 

+ n-hexan sebanyak 20 ml 

gojok 

Diamkan selama 15 menit, maka akan terbentuk 

2 lapisan  

Yang larut n-Hexan dan yang tidak larut 

dipisahkan  

Yang larut n-hexan diuapkan  

Dilakukan hingga bening 
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Lampiran 3. Penetapan Kadar Flavonoid 

a. Pembuatan Larutan Standar Kuarsetin 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 mg kuarsetin  

Dilarutkan dalam 25 ml etanol   

4 ppm   6 ppm   8 ppm 

ppm   

10 ppm   12 ppm   

Dari masing-masing konsentrasi 

dipipet 1 ml  

Diinkubasi selama 1 jam   

+ AlCl3 0,2 ml, 

Kalium asetat 0,2 ml   

Larutan stok dipipet 1 ml kemudian dicukupkan 

volumenya sampai 10 ml 

Cukupkan aquadest hingga 10 ml   

Dihitung λ maks 440 

nm   
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b. Penetapan Kadar Flavanoid Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari larutan tersebut dipipet 1 ml  

Dilarutkan dalam 25 ml 

etanol  

25 mg hasil partisi daun sembukan 

Dicukupkan sampai 10 ml etanol p.a 

Dari larutan tersebut 

dipipet 1 ml   

Diukur  ƛ maks 440 nm 

 

 

 

 

Ditambahkan 3 ml 

etanol    

Ditambahkan AlCl3 0,3 

ml, kalium asetat 0,2 ml    

Ditambahkan 5,6 ml 

aquadest    

Diinkubasi selama 1 jam    
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Lampiran 4. Hasil Perhitungan 

A. Persen Rendamen Ekstrak 

% Rendamen ekstrak daun sembukan 

% Rendamen  =                     

               
 x 100% 

  =        

        
 x 100% 

  = 4,28%  

B. Pembuatan larutan standar  

1. Larutan induk kuarsetin 100 ppm yang diencerkan menjadi 4 ppm 

sebanyak 10 ml. 

M1 x V1 = M2 x V2 

100 ppm x V1 = 4 ppm x 10 ml 

       =   

    
 

                                = 0,4 ml 

Larutan induk 100 ppm diambil 0,5 ml dan diencerkan pada labu takar 

10 ml sampai tanda batas. 

2. Larutan induk kuarsetin 100 ppm yang diencerkan menjadi 6 ppm 

sebanyak 10 ml. 

M1 x V1 = M2 x V2 

100 ppm x V1 = 6 ppm x 10 ml 

          =   

    
 

                                = 0,8 ml 

Larutan induk 100 ppm diambil 0,6 ml dan diencerkan pada labu 

takar 10 ml sampai tanda batas. 
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3. Larutan induk kuarsetin 100 ppm yang diencerkan menjadi 8 ppm 

sebanyak 10 ml. 

M1 x V1 = M2 x V2 

100 ppm x V1 = 8 ppm x 10 ml 

        =   

    
 

                                = 0,8 ml 

Larutan induk 100 ppm diambil 0,8 ml dan diencerkan pada labu takar 

10 ml sampai tanda batas. 

4. Larutan induk kuarsetin 100 ppm yang diencerkan menjadi 10 ppm 

sebanyak 10 ml. 

M1 x V1 = M2 x V2 

100 ppm x V1 =10 ppm x 10 ml 

 =    
    

 

                                = 1 ml 

Larutan induk 100 ppm diambil 1 ml dan diencerkan pada labu takar 

10 ml sampai tanda batas. 

5. Larutan induk kuarsetin 100 ppm yang diencerkan menjadi 12 ppm 

sebanyak 10 ml. 

M1 x V1 = M2 x V2 

100 ppm x V1 = 12 ppm x 10 ml 

         =    
    

 

                                = 1,2 ml 

Larutan induk 100 ppm diambil 1,2 ml dan diencerkan pada labu takar 

10 ml sampai tanda batas. 
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6. AlCl3 dalam 10 ml 

    

      
 = 

 

     
 

        x = 1 gram 
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y = 0.053x + 0.041 
R² = 0.924 

0
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Konsentrasi 

Kurva Pembanding Kuarsetin 

absorbansi

Linear (absorbansi)

Lampiran 5. Pengukuran Standard dan Kurva Kalibrasi 

Tabel 5. Hasil pengukuran absorbansi flavonoid 

Konsentrasi Absorbansi 

4 0.209 

6 0.210 

8 0.432 

10 0.464 

12 0.617 

Didapatkan kurva kalibrasi sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengukur konsentrasi kadar flavonoid dimasukkan kedalam rumus 

persamaan linier yang didapatkan dari kurva standar yaitu : 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengukuran sampel, didapatkan data konsentrasi kadar 

flavonoid sebagai berikut : 

Y = 0,053x + 0,041 
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Replikasi 1 

Y = 0,053x + 0,041 

0,002 = 0,053x + 0,041 

X =
           

      = 0.775585 ppm ~ mg/L 

Kadar Flavonoid = 
            (

  

 
)              

                  

   = 
                

       

= 3.10234 mg/kg 

Replikasi 2 

Y = 0,053x + 0,041 

0,008 = 0,053x + 0,041 

X =
           

      = 0,781585 ppm ~ mg/L 

Kadar Flavonoid = 
            (

  

 
)              

                  

   = 
                

       

= 3,12634 mg/kg 

Replikasi 3 

Y = 0,053x + 0,041 

0,009 = 0,053x + 0,041 

X =
           

      = 0,782585 ppm ~ mg/L 

Kadar Flavonoid = 
            (

  

 
)              

                  

   = 
                

       



61 

 

 

= 3,13034 mg/kg 

Rata-rata kadar Flavonoid Total = 
                         

  

Rata-rata kadar flavonoid totalyaitu = 7,272126 mg/kg 

  =  0.007272 g/g x 100 

= 0.727213% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6. Gambar Tanaman Daun Sembukan (Paederia Foetida L.) 
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Gambar 9. Sampel Daun Sembukan (Paederia Foetida L.) 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7. Berat sampel daun sembukan (Paederia Foetida L.) 
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Gambar 10. Berat Sampel 

 

 

 

 

Lampiran 8. Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Sembukan (Paederia      

Foetida L.) 
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(a)          (b)        (c) 

              

(d)                                      (e)                                    (f) 

                    
               (g) 

Gambar 11. Proses pembuatan ekstrak daun sembukan (Paederia Foetida L.) 

Keterangan : (a) Proses maserasi, (b) Perendaman sampel, (c) penyaringan           

(d) pemekatan ekstrak dengan menggunakan rotary evaporator, (e) 

ekstrak ketal, (f)  penimbangan mangkok kosong, (g) penimbangan 

ekstrak kental.  
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Lampiran 9. Gambar Pengerjaan Partisi Cair-Cair Ekstrak Daun Sembukan 

(Paederia Foetida L.) 

 

                 

(a)                                         (b)                                       (c) 

Gambar 12. Proses partisi cair-cair 

 

Keterangan : (a) menggerus ekstrak dengan aquadest sampai homogen, (b) proses 

partisi siklus pertama, (c) partisi siklus akhir yang sudah jernih. 
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Lampiran 10. Penimbangan Hasil Partisi Ekstrak Daun Sembukan (Paederia 

Foetida L.) 

           

(a)                                       (b)                                   (c) 

           

                    (d)                                          (e)                                      (f) 

Gambar 13. Hasil Partisi 

Keterangan : (a) Penimbangan mangkok kosong, (b) Penimbangan hasil partisi 

larut n-Hexan, (c) Penimbangan mangkok kosong, (d) Penimbangan 

hasil partisi larut ethyl, (e) Penimbangan mangkok kosong, (f) Hasil 

partisi larut air. 
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Lampiran 11. Gambar Hasil Identifikasi Golongan Senyawa Flavonoid Hasil 

Partisi larut Air Daun Sembukan (Paederia Foetida L.) 

 

 

Gambar 14. Warna merah bata adanya senyawa golongan Flavonoid 
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Lampiran 12. Proses Penimbangan Bahan Pada Pengujian Flavonoid Daun 

Sembukan (Paederia Foetida L.) 

                                      

(a)           (b) 

                                      

(c)               (d) 

Gambar 15. Penimbangan Bahan 

Keterangan : (a) Penimbangan sampel, (b) Penimbangan Kuersetin,                     

(c) Penimbangan AlCl3, (d) Penimbangan Kalium asetat. 
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Lampiran 13. Hasil Spektrofotometri UV-Vis 

         

            

(a)                                                                    (b) 

               

     (c)                                                                     (d)                                          
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(e)                                    (f) 

                    

(g)                                                  (h) 

Gambar 16. Hasil Spektrofotometri UV-Vis 

Keterangan : (a) Hasil konsentrasi 4 ppm, (b) Hasil konsentrasi 6 ppm, (c) Hasil 

konsentrasi 8 ppm, (d) Hasil konsentrasi 10 ppm, (e) Hasil 

konsentrasi 12 ppm, (f) Absorbansi sampel 1, (g) Absorbansi 

sampel 2, (h) Absorbansi sampel 3. 
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