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ABSTRAK 

Nama : Ismunandar Hs Bandaso 

NIM : 70100118016 

Judul : Prof i l  Flavonoid,  Fenol ik  Dan Ant ioksidan Pada Tanaman     

Botto-Botto (Chromolaena Odorata L.) Dari Beberapa Kecamatan 

Dikabupaten Gowa 

Indonesia dikenal sebagai gudang tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. 

Penggunaan berbagai jenis tumbuhan di Indonesia sebagai tanaman obat tradisional 

telah lama dikenal oleh masyarakat jauh sebelum perkembangan obat-obatan 

sintetik, dengan hal tersebut maka dilakukan penelitian terkait dengan pengaruh 

tempat tumbuh Botto-Botto (Chromolaena Odorata L.)  terhadap kadar 

flavonoid total, kadar fenoilik total dan kapasitas anti oksidan yang diambil 

dari beberapa loaksi di kabupaten gowa. Penelitian ini bertujuan Membandingan 

pengaruh daerah tumbuh tanaman botto-botto (Chromolaena odorata L.) terhadap 

kadar total Flavonoid, Fenolik dan kapasitas Antioksidan yang tertinggi di beberapa 

kecamatan di Kabupaten Gowa. Metode dalam penelitian menggunakan ektraksi 

sampel dengan meserasi dan pengujian yang dilakukan yakni uji kadar flavonoid 

total, kadar fenolik total dan uji kapasitas anti oksidan meluli uji DPPH, CUPRAC, 

FRAP, dan TOAC. Berdasarkan hasil peneliatian dan analisis data yang ada maka 

dapat disimpulkan bahwa jumlah kadar flavonoid total, kadar fenolik total dan 

kapasistas anti oksidan pada tanaman Botto-botto (Chromolaena odorata L.) dari 

beberapa kecamatan di kabupten Gowa memiliki nilai yang berbeda-beda serta  

terdapat pengaruh jumlah kadar flavonoid total, kadar fenolik total dan kapasistas 

anti oksidan pada tanaman Botto-botto (Chromolaena odorata L.) terhadap daerah 

tumbuh. 

 

Kata kunci : Tanah, Flavonoid, Fenolik dan Kapasitas Anti Oksidan 
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ABSTRACT 

Name    : Ismunandar Hs Bandaso 

Student ID Number : 70100118016  

Title  : Profile of Flavonoids, Phenolics and Antioxidants in          

Botto-Botto  Plants (Chromolaena Odorata L.) From 

Several Districts of Gowa Regency 

Indonesia is known as a storehouse of medicinal plants. With this in mind, research 

on the effect of where Botto-Botto (Chromolaena Odorata L.) grows on total 

flavonoid levels, phenolic content, and total anti-oxidant capacity, taken from 

several locations in Gowa district, was carried out. This study aims to compare the 

effect of the botto-botto (Chromolaena odorata L.) growing area on the highest 

levels of total flavonoids, phenolics, and antioxidant capacity in several districts in 

Gowa Regency. The method in this study used sample extraction by maceration, 

and the tests carried out were tests for total flavonoid content, total phenolic content, 

and anti-oxidant capacity tests through the DPPH, CUPRAC, FRAP, and TOAC 

tests. Based on the results of research and analysis of existing data, it can be 

concluded that total flavonoid content, total phenolic content, and anti-oxidant 

capacity in Botto-Botto plants (Chromolaena odorata L.) from several sub-districts 

in Gowa Regency have different values and that there is an influence on total 

flavonoid content, total phenolic content, and anti-oxidant capacity of Botto-Botto 

plants (Chromolaena odorata L.) from growing areas in Gowa 

Key words : Soil, Flavonoid, Phenolic, and Anti-Oxidant Capacity. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nabi SAW. bersabda, “Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu 

tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung melainkan tanaman itu 

menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.” (HR. Muslim). Manusia tidak bisa 

terlepas dari tanaman dan pepohonan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya 

manusia memerlukan tanaman untuk dipakai sebagai kebutuhan hidup.  

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dengan 

kekayaan tersebut maka banyak juga peneliti-peneliti memanfaatkan hal tersebut 

untuk menjadikan sebagai bahan penelitian, bahan alam di negara Indonesia 

merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar, hal 

tersebut tentu memiliki potensi dalam pengembangan obat herbal yang berbasis 

pada tumbuhan obat dalam usaha kemandirian di bidang kesehatan. Tanaman obat 

sendiri memiliki ribuan jenis spesies. Dari total sekitar 40.000 jenis tumbuh-

tumbuhan obat yang telah dikenal di dunia, 30.000-nya disinyalir berada di 

Indonesia. Jumlah tersebut mewakili 90% dari tanaman obat yang terdapat di 

wilayah Asia. Dari jumlah tersebut, 25% diantaranya atau sekitar 7.500 jenis sudah 

diketahui memiliki khasiat herbal atau tanaman obat. Namun hanya 1.200 jenis 

tanaman yang sudah dimanfaatkan untuk bahan baku obat-obatan herbal atau jamu. 

(Zamroni Salim, 2017). 

Indonesia dikenal sebagai gudang tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. 

Penggunaan berbagai jenis tumbuhan di Indonesia sebagai tanaman obat tradisional 
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telah lama dikenal oleh masyarakat jauh sebelum perkembangan obat-obatan 

sintetik. Upaya pengobatan tradisional dengan obat-obat tradisional merupakan 

salah satu bentuk peran serta masyarakat dan sekaligus merupakan teknologi tepat 

guna yang potensial untuk menunjang pembangunan kesehatan. Hal ini disebabkan 

antara lain karena pengobatan tradisional telah sejak dahulu kala  dimanfaatkan oleh 

masyarakat serta bahan-bahannya banyak terdapat di seluruh pelosok tanah air. 

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat, obat 

tradisional perlu dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. Untuk lebih meningkatkan 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang semakin luas dan kompleks dengan 

keputusan Menteri Kesehatan RI No. 99a/Menkes/SK/III/1982 tanggal 2 Maret 

1982 telah ditetapkan Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan penjabaran pola 

Pembangunan Nasional dan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan dibidang 

kesehatan (Aseptianova, 2019). 

Umumnya pengetahuan pengobatan tradisional hanya dikuasai oleh kaum 

tua. Generasi muda saat ini kurang termotivasi untuk menggali pengetahuan dari 

kaum tua, dan lambat laun mulai ditinggalkan karena berbagai faktor penyebab. 

Kondisi seperti ini, menjadikan warisan tradisional lambat laun akan mengalami 

kepunahan di tempat aslinya. Kecamatan Tompobulu memiliki potensi sumber 

daya hutan yang melimpah. Sumber daya hutan ini banyak dimanfaatkan. Oleh 

masyarakat terutama sebagai sumber obat traditional. Pada hutan lindung telah 

dimulai turun-temurun. Tumbuhan berkasiat obat ini sangat berpotensi untuk 

dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan tumbuhan 

berkasiat obat di beberapa kecamatan di Kabupaten Gowa. 
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Kabupaten Gowa merupakan Kabupaten yang mempunyai luas luas wilayah 

1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 

terdiri dari 18 Kecamatan yang mempunyai luas dan ketinggian yang berbeda beda, 

dari luasnya Kabupaten Gowa banyak potensi tanaman yang bisa dijadikan obat 

tradisonal. Pengambilan sampel yang dilakukan dibeberapa kecamatan di 

Kabupaten Gowa ini diambil di beberapa daerah sesuai dengan ketinggian, kondisi 

tanah, kegemburan dan pH tanah yang berbeda. (Gowa, 2017) 

Ketinggian, kondisi tanah, kegemburan dan pH tanah berpengaruh terhadap 

tumbuh dan jumlah kandungan kimia yang ada pada tanaman. Sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Zuhaidaa & Kurniawan (2018) yang menyatakan 

bahwa kesuburan tanah adalah kondisi atau keadaan dan kemampuan tanah untuk 

mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen yang ada di 

dalamnya seperti biologi, kimiawi dan fisika. Kesehatan tanah lebih diartikan 

sebagai suatu kondisi atau keadaan tanah yang mendukung dan menjamin tanaman 

dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya gangguan dari berbagai 

aspek, salah satu ciri tanah yang subur ditandai dengan memiliki pH yang netral. 

Salah satu tanaman yang dapat kita manfaatkan adalah tanaman botto-botto 

yang bernama latin Chromolaena Odorata L. Tanaman botto-botto (Chromolaena 

odorata L) merupakan salah satu tanaman banyak tersebar dataran di Indonesia 

yang dianggap sebagai tanaman liar, sebagian orang Indonesia sebagai gulma siam. 

Penggunaan tradisional Chromolaena odorata L sebagai sumber obat telah banyak 

digunakan di negara Afrika barat dan negara-negara Asia.  
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Beberapa aktivitas yang ditunjukkan oleh ekstrak daun botto-botto ialah 

potensi aktivitas penyembuhan luka, antibakteri, antimalaria, antiinflamasi, 

antioksidan, analgesik dan antiimunosupresif, sitotoxic, antifungi, efektif untuk 

kanker payudara, dan aktivitas laiinya. Golongan Senyawa yang mungkin 

memberikan aktivitas farmakologi ialah, flavonoid, terpenoid, steroid, yang 

diisolasi dari tanaman tersebut (Finnie, 2015:8). 

Maksud dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh daerah tumbuh 

serta jumlah kadar total Flavonoid, Fenolik, Karotenoid dan kapasitas Antioksi 

yang tertinggi pada tanaman botto-botto (Chromolaena odorata L.) di beberapa 

daerah. Pengambilan sampel diambil dari daerah yang mempunyai ketinggian, 

kegemburan dan pH tanah yang berbeda. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka dapat diketahui rumusan masalahnya adalah : 

Bagaimana pengaruh daerah tumbuh tanaman botto-botto (Chromolaena 

odorata L.) terhadap kadar total Flavonoid, Fenolik dan kapasitas antioksidan yang 

tertinggi di beberapa daerah? 

C. Definisi Operasional 

1. Flavonoid  

Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar ditemukan 

di alam. Senyawa-senyawa flavonoid terdiri dari beberapa jenis tergantung pada 

tingkat oksidasi. Flavon, flavonol dan antosianidin adalah jenis yang banyak 

ditemukan dialam sehingga sering disebut sebagai flavonoida utama. Flavonoid 
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juga mempunyai efek antiinflamasi, antioksidan kandungan flavonoid juga diyakini 

mempunyai manfaat dalam proses penyembuhan luka. 

2. Fenolik  

Fenolik merupakan salah satu metabolik sekunder yang memiliki satu dari 

tanaman yang memiliki satu cincin aromatik dengan satu atau lebih subsitusi gugus 

hidroksil (-OH) yang termasuk turunan fungsional. Fenolik juga memiliki  gugus 

hidroksil dan paling banyak terdapat dalam tanaman.  

3. Kapasitas Antioksidan  

Kapasitas Antioksidan merupakan ukuran jumlah radikal bebas yang ditangkap 

oleh asam askorbat dan Trolox yang digunakan untuk mengevaluasi kapasitas 

antioksidan ekstrak pegagan (Centella asiatica L.Urban) yang dinyatakan dalam 

satuan mg pembanding/g ekstrak ekuivalent. 

Kapasitas antioksdan secara luas diklasifikasikan sebagai uji berbasis 

transfer atom hidrogen (HAT) dan transfer elektron (ET). Sebagian besar pengujian 

kapasitas antioksidan berbasis transfer atom hidrogen dapat mengukur kemampuan 

antioksidan untuk memadamkan radikal bebas umumnya radikal peroksil dengan 

donasi atom H. Kapasitas antioksidan mencakup metode ABTS/TEAC, CUPRAC, 

DPPH, Folin-Ciocaltau dan FRAP.  

Metode ABTS adalah metode yang menggunakan suatu senyawa 2,2’- 

azinobis (3-etilbenzontiazolin)-6-asam sulfonate yang merupakan suatu senyawa 

yang memiliki kandungan atom nitrogen. Prinsip dari pengujian ini dengan 

menstabilkan radikal bebas dengan mendonorkan proton. Pengukuran aktivitas 

antioksidan dilakukan berdasarkan penghilangan warna ABTS yang mulanya 
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berwarna biru akan berubah menjadi tidak berwana jika telah tereduksi oleh radikal 

bebas. FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) merupakan salah satu pengujian 

antioksidan pada tumbuhan. Pada metode FRAP ini dapat menentukan kandungan 

antioksidan total suatu bahan yang didasarkan pada kemampuan suatu senyawa 

antioksidan untuk mereduksi ion Fe3+ menjadi ion Fe2+ sehingga kekuatan 

antioksidan suatu senyawa dianalogikan dengan kemampuan mereduksi dari 

senyawa tersebut. 

Aktivitas antioksidan dengan metode CUPRAC menunjukkan kemampuan 

dalam mereduksi ion logam. Pengurangan ion tembaga yang berperan dalam 

pembentukan radikal bebas menunjukkan adanya potensi antioksidan dari sampel 

yang diteliti. Pada DPPH (2,2 difenil-1- pikrihidrazil) merupakan suatu senyawa 

radikal yang bersifat stabil. DPPH digunakan untuk mengetahui aktivitas 

antioksidan melalui kemampuannya dalam menangkap radikal bebas. Aktivitas 

antioksidan diukur berdasarkan transfer elektron yang dilakukan oleh antioksidan. 

Semula DPPH yang berwarna ungu pekat memberikan serapan pada panjang 

gelombang 517 nm namun setelah mengalami reduksi maka DPPH akan berubah 

menjadi senyawa difenil pikril hidrazin yang warnanya akan berangsur-angsur 

memudar menjadi warna kuning dan nilai serapannya akan sebanding dengan 

jumlah elektron yang diterima. Keunggulan dari metode ini yaitu metode analisis 

yang sederhana, mudah, cepat, serta sensitif terhadap sampel dengan kosentrasi 

kecil.  
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil peneliti sebelumnya untuk 

melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan dan posisi dari penelitian ini, 

dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

1. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abubakar, H Yusuf, M 

Syukri, R Nasution, T Karma, AA Munawar,dan R Idroes “Chemometric 

classification of geothermal and nongeothermal ethanol leaf extract of 

seurapoh (Chromolaena odorata Linn) using infrared spectroscopy” 

penelitian ini melaporkan klasifikasi kemometrik ekstrak etanol daun 

seurapoh (Chromolaena odorata Linn) yang diperoleh dari daerah panas 

dan dingin. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi antara 

ekstrak etanol daun seurapoh (ELES) yang dikumpulkan dari tiga lokasi, 

satu daerah panas  (Ie Seuum) dan dua daerah dingin (Pantai Lhoknga, 

Samahani), Provinsi Aceh Besar, Indonesia. Ekstraksi dilakukan dengan 

etanol 96% menggunakan maserasi. Setelah ekstraksi, spektrum inframerah 

masing-masing sampel diperoleh menggunakan spektroskopi inframerah-

dekat (NIR) pada kisaran bilangan gelombang 10.000 cm – 4.000 cm. Data 

spektral diproses sebelumnya dengan metode MSC untuk menghilangkan 

efek hamburan cahaya selama akuisisi spektral. Klasifikasi ELES dilakukan 

dengan menggunakan Principle Component Analysis (PCA), menghasilkan 

skor plot sebagai berikut, PC1 dan PC2 mampu menjelaskan 97% dari total 

data (PC1 = 87%, PC2 = 10%). Hasilnya juga mengungkapkan diskriminasi 

sampel yang sangat baik berdasarkan lokasi pengambilan sampel masing-
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masing. Lebih lanjut menyiratkan bahwa ELES memiliki profil spektral 

NIR berbeda yang signifikan, yang mengikuti lokasi pengambilan sampel 

mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat kemungkinan 

adanya senyawa yang berbeda yang terkandung dalam ELES, yang 

dikumpulkan dari area panas bumi dan dua area dingin bumi lainnya.  

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan terletak pada 

pengambilan sampel yang diambil dari daerah yang berbeda, namun 

terdapat perbedaan diantaranya penelitian yang akan dilakukan menguji 

terkait dengan pH dari tanah, kegemburan serta suhu terhadap kadar total 

flavonoid, fenolik, karotenoid dan kapasitas antioksidan menggunakan 

spektro fotometri UV-VIS. 

2. Penelitian oleh K. Vijayaraghavan, J. Rajkumar, M.A. Seyed “Efficacy of 

Chromolaena odorata leaf extracts for the healing of rat excision wounds”, 

penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi penyembuhan luka 

dari ekstrak air dan etanol dari C.odorata yang diambil dari daerah 

perbukitan Ootacamund (Ooty), India dalam model luka eksisi tikus. 

Penyelidikan ini melibatkan penyaringan fitokimia danin vitroanalisis 

berbagai parameter seperti aktivitas antioksidan, aktivitas penghambatan 

lipid peroksida dan efek ekstrak pada kontraksi dan epitelisasi luka eksisi 

tikus. Skrining fitokimia ekstrak etanol dan air menunjukkan bahwa mereka 

kaya akan metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, 

terpenoid, antrakuinon, glikosida jantung dan karbohidrat. Ekstrak air 

menunjukkan aktivitas penghambatan antioksidan dan lipid peroksida yang 
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tinggi sedangkan ekstrak etanol menunjukkan kadar fenol total dan aktivitas 

penghambatan hidrogen peroksida yang tinggi pada konsentrasi 50, 100 dan 

250 g/ml. Hasil ini juga menunjukkan bahwa konsentrasi yang paling efektif 

dari C.odorata ekstrak untuk penyembuhan luka eksisi adalah 5,0% 

(b/b).C.odorata Kelompok yang diberi perlakuan menunjukkan 

pengurangan area luka yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok 

kontrol dan kelompok yang diobati dengan betadine. Selain itu, aplikasi 

topikal dari C.odorata ekstrak meningkatkan sintesis kolagen dan stabilisasi 

di lokasi luka, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan kadar 

hidroksiprolin dan heksosamin dan ekspresi kolagen. Penyelidikan ini 

menunjukkan bahwa ekstrak air dan etanol dari C.odorata konsentrasi yang 

bervariasi mendorong proses penyembuhan luka yang dipercepat dan 

mungkin mewakili agen penyembuhan baru. Temuan ini memiliki relevansi 

klinis potensial dan mungkin sangat bermanfaat untuk penemuan dan 

pengembangan obat di bidang kedokteran manusia dan hewan.  

Berdasarkan penelitian diatas mempunyai persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan, persamaan terletak pada uji fitokimia 

menggunakan sampel yang sama yang diambil dari daerah perbukitan. 

Namun pada penelitian yang akan dilakukan pengambilan sampel dari 

beberapa daerah dan tidak melakukan pengujian kepada hewan uji, serta 

melakukan pengukuran kadar total flavonoid, fenolik, karotenoid dan 

kapasitas antioksidan dari 9 lokasi yang berbeda. 
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3. Dalam peneliatian yang dilakukan  oleh Indah Solihah , Herlina, Inayatul 

Munawwaroh, dan  Riana Sari Puspita Rasyid (2020) yang berjudul “In vivo 

study of the antioxidant test of ethanolic extract of Chromolaena odorata 

Linn. Leaves” Penelitian ini mengevaluasi aktivitas antioksidan dengan 

berbagai dosis ekstrak etanol daun Chromolaena odorata L. terhadap tikus 

wistar jantan yang diinduksi parasetamol. Kandungan flavonoid diukur 

secara spektrofotometri berdasarkan pembentukan kompleks flavonoid-

aluminium. Quercetin digunakan untuk membuat kurva kalibrasi. Uji in vivo 

menggunakan metode TBARS yang dilakukan dengan cara pengukuran 

kadar malondialdehid (MDA) tikus wistar jantan yang diinduksi 

parasetamol 2g/Kg BB. Pengujian dilakukan pada ekstrak dengan dosis 125, 

250, dan 500 mg/Kg. BB. Vitamin C dengan dosis 6,5mg/Kg BB digunakan 

sebagai kontrol positif, dan 1% Na CMC digunakan sebagai kontrol negatif. 

Penilaian histopatologi hati yang digunakan Pewarnaan Hema-toxylin 

Eosin. Sampel daun kering Chromolaena Odorata Linn. diperoleh dari 

Belitung, Sumatera Selatan, Indonesia. 2 Kg daun kering digiling menjadi 

bubuk kemudian direndam dengan etanol 96% (1:10). Proses maserasi tetap 

terjaga dalam botol kuning pada suhu kamar selama 72 jam dan terguncang 

sesekali. Maserat disaring kemudian diuapkan dengan rotary evaporator 

pada suhu 60°C sampai mendapatkan ekstrak yang kental.  

Dari penelitan diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan dengan metode ekstraksi yang sama menggunaka etanol     
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96 %. Namun pengambilan sampel yang dilakukan hanya dari satu lokasi 

saja.  

4. Dari penelitian yang dilakukan oleh Noor Zafirah Ismail et al. (2017) yang 

berjudul “Determination of Phenolic and Flavonoid Contents, Antioxidant 

Activities and GC-MS Analysis of Clinacanthus nutans (Acanthaceae) in 

Different Location” Clinacanthus nutans adalah tanaman obat esensial yang 

telah digunakan dalam berbagai pengobatan lokal untuk mengobati banyak 

penyakit. Sebuah studi telah dilakukan untuk menentukan fenolik, 

flavonoid, antioksidan aktivitas dan senyawa fitokimia dari  C. kacang di 

lokasi yang berbeda. C. kacang adalah dipanen dari delapan lokasi dan 

daunnya diekstraksi dengan metanol 80% dengan maserasi proses. 

Kemudian dilakukan penyaringan fitokimia menggunakan Kromatografi 

Gas-Spektrometri Massa (GC-MS), 2,2 difenil-2-pikrilhidrazil hidrat 

(DPPH) assay metode, kandungan total fenolik oleh Folin-Ciocalteu's 

metode pengujian dan kandungan flavonoid total dengan aluminium klorida 

(AlCl3) dilakukan. C.ekstrak kacang menunjukkan aktivitas antioksidan 

yang lebih tinggi dibandingkan kandungan fenolik dan flavonoidnya. yang 

netral pH tanah lempung berpasir dari lokasi KKK (Kuala Ketil,Kedah, 

Malaysia) memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi (58,0%), fenolik 

(44,1 mg GA.100 g-1) dan kandungan flavonoid (30,8 mg QE.100 g-1) 

dibandingkan ke lokasi lain. Analisis GC-MS menunjukkan adanya 

konstituen fitokimia dari 20 senyawa. Hasilnya mengungkapkan bahwa 

faktor lingkungan (intensitas cahaya, suhu dan karakteristik tanah) dari 
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delapan lokasi adalah bertanggung jawab untuk variasi fenolik, flavonoid, 

antioksidan dan analisis GC-MS pada C. nutans.  

Penelitian diatas mempunyai kesamaan terhadap penelitian yang 

akan dilakukan, letak dari persamaannya yakni peneliti melalukan 

penelitian terhadap tanaman dengan membandingkan kadar total flavonoid 

dan antioksidan dari beberapa daerah, namun sampel yang digunakan 

berbeda dengan peneltian yang akan dilakukan. Dimana penelitian yang 

akan dilakukan menggunakan tanaman botto-botto (Chromolaena odorata 

L.), sedangkan penelitian diatas menggunakan sampel Clinacanthus nutans.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Membandingan pengaruh daerah tumbuh tanaman botto-botto 

(Chromolaena odorata L.) terhadap kadar total Flavonoid, Fenolik dan kapasitas 

Antioksidan yang tertinggi di beberapa kecamatan di Kabupaten Gowa. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti serta 

menambah pengetahuan masyarakat tentang potensi tanaman botto-botto sebagai 

obat tradisional. Serta dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah yang dapat 

dilakukan penelitian lebih lanjut.  
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TINJAUAN TEORITIS 

A. Uraian Tanaman 

 

 

 

 

 

 

1. Klasifikasi Tanaman 

Kingdom : Plantea 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Asterales 

Family  : Asteraceae 

Genus  : Chromolaena 

Spesies : Choromolaena odorata L. (Zahara, 2019). 

 

 

 

 

 

Gambar II. 1 Botto-botto (Choromolaena odorata L.) (Umar, 2014) 
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2. Nama Daerah 

Tanaman yang bernama latin Chromolaena odorata (L.) mempunyai nama 

lain baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. khususnya di Makassar, 

spesies ini dikenal dengan beberapa nama, seperti botto-botto, laruna dan 

gondrong-gondrong. Dibeberapa daerah lain memiliki nama tersendiri seperti, 

Kopasanda di Maros, Ki Rinyuh di Sunda, Tekelan di Jawa, Siam Weed atau Jack 

in the Bush di Inggris. (Ashar, 2016). 

3.  Morfologi  

Botto-botto memiliki siklus hidup yang pendek kira-kira maksimal 10 

tahun. Ini adalah herba abadi yang membentuk semak kusut lebat setinggi hingga 2 

m. Kadang-kadang mencapai ketinggian maksimum 6 m (sebagai pemanjat pada 

tumbuhan lain). Cabang-cabang yang berpasangan tumbuh bebas melalui batang 

utama. Batang tua dipangkal berwarna coklat dan berkayu, sedangkan ujungnya 

lunak dan hijau. Formasi akar berserat dan tidak menembus lebih dari 20-30 cm di 

sebagian besar tanah. Bunganya berwarna putih atau pucat kebiruan-ungu, dan 

bentuk menutupi seluruh permukaan. Daunnya berbentuk mata panah, panjangnya 

50-120 mm dan lebarnya 30-70 mm. Mereka tumbuh berpasangan di sepanjang 

batang dan cabang. Daun mengeluarkan bau yang menyengat ketika diremas, 

tanaman ini biasa juga disebut sebagai gulma siam. 

Daun botto-botto berbentuk lonjong dengan panjang 6-10 cm dan lebar 3-6 

cm, bagian bawahnya lebih lebar dan ujungnya lebih runcing. Tepi daun bergerigi 

dan menghadap pangkal serta posisi daun berhadap-hadapan. Karangan bunga 

terletak di ujung cabang (terminal), terdiri dari 20-30 bunga dengan warna kebiruan 
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untuk bunga muda dan coklat untuk bunga dewasa. Bunganya mekar di musim 

kemarau, hal ini berkembang bersamaan terjadi dalam waktu 3-4 minggu. Saat biji 

sudah matang maka tanaman akan mengering,  biji akan pecah dan terbawa angin. 

Pada awal musim hujan, potongan batang, cabang dan pangkal batang bertunas 

kembali, benih yang jatuh mulai berkecambah dan dua bulan berikutnya kecambah 

dan pucuk mendominasi area yang ditempati. 

Tanaman  botto-botto tumbuh serta berkembang biak dengan sangat cepat, 

sehingga tumbuhnya itu saling merapat dan menghalang tumbuhan lain untuk 

tumbuh. Botto-botto dapat tumbuh sampai ketinggian 1000-2800 mdpl, di 

Indonesia sendiri ditemukan didaerah dataran rendah (0-500 mdpl) seperti tanaman 

kepala dan karet (Zahara, 2019). 

4. Kandungan Kimia 

Menurut Sirinthipaporn & Jiraungkoorsku (2017) daun botto-botto 

(Chromolaena odorata L.)  mempunyai kandungan  flavonoid aglikon (flavanon, 

flavonol, flavon) termasuk acacetin, chalcones, eupatilin, luteolin, naringenin, 

kaempferol, quercetin, querccetagetin, dan sinensetin, terpen dan terpenoid, minyak 

esensial,  alkaloid termasuk pirolizidinx, saponin dan tanin, asam fenolik termasuk 

asam ferulic, asam protocatechuic, senyawa fitoprostan termasuk asam kromorat. 

Dalam daun kering dari botto-botto mengandung abu (11%), lemak kasar (11%), 

serat (15%), kadar air (15%), protein kasar (18%), dan karbohidrat (31%). 

Senyawa flavonoid daun botto-botto (Chromolaena odorata L.)  memiliki 

kemampuan untuk menstabilkan radikal bebas yang dihasilkan gugus hidroksil, 

metoksil atau dengan mendukung sistem konjugasi elektron, Flavonoid dapat 
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mengeleminasi radikal bebas, yang merupakan zat antara reaktif yang berpotensi 

terlibat dalam menunda penyembuhan luka (Fatmawati, 2019). Flavonoid sebagai 

antioksidan kuat dapat mengurangi lipid peroksidasi sehingga membantu proses 

reepitelisasi dan antimikroba. Saponin dan terpenoid dalam ekstrak tumbuhan juga 

telah dikaitkan dengan kontribusi terhadap peningkatan aksi biologis dari banyak 

tumbuhan obat. Saponin meningkatkan kemampuan reseptor TGF-β fibroblas 

berikatan dengan TGF-β. TGF-β merupakan faktor pertumbuhan yang diperlukan 

fibroblas dalam mensitesis kolagen, sedangkan tannins diduga berperan dalam 

pengaturan transkripsi dan translasi vascular endothelial growth factor (VEGF). 

VEGF bertindak secara parakrin tidak hanya dalam endotel vaskular kulit, tetapi 

juga keratinosit dan sel imun yang memperlihatkan efek reepitelisasi dan pada saat 

yang sama memulihkan angiogenesis serta perfusi oksigen (Irena Pastar, 2013). 

Selain itu, flavonoid, tannin dan saponin mampu bertindak sebagai agen 

hemostatic yang mampu mempercepat dalam proses penyembuhan luka. Flavonoid 

dalam daun Botto-botto (Chromolaena odorata L.) mampu mengagregasi dan 

mempengaruhi kenaikan jumlah trombosit, juga mampu bertindak sebagai 

koagulan darah, mempercepat pembekuan darah melalui jalur intrinsik yang 

terdeteksi oleh tes APTT (Activated Partial Thromboplastin Time). Dalam 

mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat enzim reverse 

transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk   

(B O Putry, 2021).  

 

 



17 
 

 
 

5. Efek Famakologi 

Dilaporkan dari rivew jurnal yang dilaksanakan oleh Zahara (2019) serta 

jurnal yang di tuliskan oleh Sirinthipaporn & Jiraungkoorskul (2017) dengan judul 

“Wound Healing Property Review of Siam Weed, Chromolaena odorata”  bahwa 

daun Botto-botto (Chromolaena odorata L.)  bahan alam yang berkhasiat anti 

bakteri, antikanker, antikonvulsan, antidiabetes, anti diare, antijamur, antiinflamasi, 

antioksidan, antiparasit, hemostatik, penyembuhan luka dan aktivitas 

hepatoprotekti juga obat batuk.  

B. Wilayah dan Ekosistem 

Wilayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah daerah (kekuasaan, 

pemerintahan, dan sebagainya); lingkungan dari suatu daerah. Sedangkan dalam 

Wikipedia Bahasa Indonesia adalah suatu daerah yang mencakupi suatu kedaulatan. 

Sedangkan ekosistem merupakan suatu satuan ekologi yang didalamnya terdapat 

hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Dalam KBBI, ekosistem dimaksud 

sebagai suatu komunitas yang terdiri atas tumbuhan dan hewan, bersama dengan 

habitatnya.  

A.G. Tansley berpendapat bahwa struktur dan fungsi yang terdapat dalam 

suatu ekologi tertentu disebut sebagai ekosistem. Struktur yang terdapat dalam 

ekosistem tersebut tidak lain merupakan keanekaragaman spesies. Tingginya 

keanekaragaman spesies disebabkan oleh stuktur kompleks yang dimiliki oleh 

ekosistem. Sedangkan fungsi yang dimaksud ialah yang berhubungan dengan siklus 

materi serta arus energi melalui komponen ekosistem.  



18 
 

 
 

Menurut Soemarwoto (1983), ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang 

terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

Tingkatan organisasi ini dapat dikatakan sebagai sebuah sistem karena memiliki 

komponen-komponen dengan fungsi yang berbeda-beda. Ekosistem memiliki dua 

komponen yaitu komponen hidup atau biasa disebut dengan komponen biotik dan 

komponen tak hidup yang disebut dengan komponen abiotik. Komponen biotik 

ialah makhluk hidup itu sendiri sedangkan komponen abiotik merupakan komponen 

yang berasal dari benda-benda bukan makhluk hidup yang ada disekitarnya 

misalnya seperti tanah. 

Tanah merupakan salah satu media tumbuh tanaman, baik tanaman semusim 

maupun tanaman tahunan untuk kemaslahatan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Tubuh tanah terdiri atas udara (20-30%), air (20-30%), bahan mineral (45%), dan 

bahan organik (5%). Tanah sifatnya sangat dinamis yaitu terus menerus mengalami 

perubahan, yang dipengaruhi oleh iklim (curah hujan dan suhu), bentuk wilayah 

(relief atau bentuk permukaan tanah), bahan induk, waktu, dan organisme. 

Berdasarkan ukuran partikelnya, tanah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu 

tanah dengan ukuran partikel kasar (mengandung pasir dan kerikil), partikel halus 

(tanah lempung dan liat), dan tanah dengan organik tinggi (misalnya tanah gambut).  

1. Struktur Tanah, Unsur Hara, dan Tanaman Endemi 

Pada dataran tinggi, terletak di lokasi yang dekat dengan pegunungan 

dengan ketinggian mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi 

memiliki permukaan alam yang bergelombang dan juga berbukit. Dataran tinggi 

juga disebut sebagai plato karena mencapai ketinggian 700 meter di atas permukaan 
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laut. Tanah pada dataran tinggi memiliki banyak kandungan air dan unsur hara yang 

tinggi sehingga subur dan cocok untuk lahan pertanian. Tanaman endemik yang 

dapat tumbuh pada dataran tinggi salah satunya ialah Edelweiss Jawa, pojon pirdot. 

Pada dataran rendah, memiliki permukaan yang lapang, datar, landai, dan 

juga rata. Dataran rendah sering kali ditemui di dekat pantai. Maka karena itu pula, 

udara yang terletak di dataran rendah relatif tidak terlalu dingin. Dataran rendah 

memiliki suhu yang yang normal, artinya tidak terlalu panas namun juga tidak 

terlalu dingin. Lokasi dari dataran rendah berada pada ketinggian 0-200 meter di 

atas permukaan laut. 

Dataran rendah ada beberapa jenis tanah yang memiliki tingkat kesuburan 

tanah yang tinggi, contohnya tanah margel yang memiliki kandungan air tinggi 

sehingga cocok dijadikan lahan pertanian yang ada di daerah dataran rendah yang 

kurang terkandung air. Tanaman endemik yang dapat tumbuh pada dataran ialah 

anggrek hitam. Pada daerah pesisir (pantai) berbatasan langsung dengan lautan. 

Jenis tanah pada daerah pantai memiliki ciri-ciri lingkungan yang berpasir. Jenis 

tanaman endemik yang tumbuh pada daerah pesisir ialah tanaman bakau, dan 

pandan pantai. 

2. Tempat Tumbuh dan Kandungan Kimia Tanaman 

Terdapat banyak kandungan kimia yang ada pada tanaman diantaranya ialah 

alkaloid, tanin, falavonoid, glukosida, terpenoid, dan lain-lain.  

a. Alkaloid ialah sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan 

heterosiklik dan terdapat di tumbuhan ( tetapi ini mengecualikan senyawa yang 

berasal dari hewan). Asam amino, peptida, protein, nukleotid, asam nukleik, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
https://id.wikipedia.org/wiki/Peptida
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/Nukleoid
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gula amino dan antibiotik biasanya tidak digolongkan sebagai alkaloid. Dengan 

prinsip yang sama, senyawa netral yang secara biogenetik berhubungan dengan 

alkaloid termasuk digolongan ini. 

b. Tanin (atau tanin nabati, sebagai lawan tanin sintetik) adalah 

suatu senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan, berasa pahit dan kelat, 

yang bereaksi dengan dan menggumpalkan protein, atau berbagai senyawa 

organik lainnya termasuk asam amino dan alkaloid. Tanin (dari bahasa 

Inggris tannin; dari bahasa Jerman Hulu Kuno tanna, yang berarti “pohon ek” 

atau “pohon berangan”) pada mulanya merujuk pada penggunaan bahan tanin 

nabati dari pohon ek untuk menyamak belulang (kulit mentah) hewan agar 

menjadi kulit masak yang awet dan lentur. Namun kini pengertian tanin meluas, 

mencakup aneka senyawa polifenol berukuran besar yang mengandung cukup 

banyak gugus hidroksil dan gugus lain yang sesuai (misalnya karboksil) untuk 

membentuk perikatan kompleks yang kuat dengan protein dan makro molekul 

yang lain. 

c. Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya 

tersebar di dunia tumbuhan. Lebih dari 2000 flavonoid yang berasal dari 

tumbuhan telah diidentifikasi, tetapi ada tiga kelompok yang umum dipelajari, 

yaitu antosianin, flavonol, dan flavon. Antosianin (dari bahasa Yunani anthos, 

bunga dan kyanos, biru-tua) adalah pigmen berwarna yang umumnya terdapat di 

bunga berwarna merah, ungu, dan biru. Pigmen ini juga terdapat di berbagai 

bagian tumbuhan lain misalnya, buah tertentu, batang, daun dan bahkan akar. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Polifenol
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
https://id.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jerman_Hulu_Kuno
https://id.wikipedia.org/wiki/Ek
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidroksil
https://id.wikipedia.org/wiki/Karboksil
https://id.wikipedia.org/wiki/Antosianin
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavonol&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Flavon
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Flavnoid sering terdapat di sel epidermis. Sebagian besar flavonoid terhimpun 

di vakuola sel tumbuhan walaupun tempat sintesisnya ada di luar vakuola. 

d. Glukosida ialah senyawa glukosa (misal glukosa-alfa-glukosida atau maltosa). 

Atau disebut sebagai penyusunan tumbuhan netral tidak bernitrogen, yang 

diuraikan oleh kalor, asam encer, alkali, enzim, bakterium, atau jamur 

membentuk zat (glukosa) dan senyawa lain. 

e. Terpena merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan 

oleh tumbuhan dan terutama terkandung pada getah dan vakuola selnya. Pada 

tumbuhan, senyawa-senyawa golongan terpena dan modifikasinya, terpenoid, 

merupakan metabolit sekunder. Terpena dan terpenoid menyusun 

banyak minyak atsiri yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kandungan minyak atsiri 

memengaruhi penggunaan produk rempah-rempah, baik sebagai bumbu, sebagai 

wewangian, serta sebagai bahan pengobatan, kesehatan, dan penyerta upacara-

upacara ritual. Nama-nama umum senyawa golongan ini sering kali diambil dari 

nama minyak atsiri yang mengandungnya. 

C. Metabolisme Skunder 

Metabolit sekunder adalah golongan senyawa yang terkandung dalam tubuh 

mikroorganisme, flora dan fauna yang terbentuk melalui proses metabolisme 

sekunder yang disintesis dari banyak senyawa metabolisme primer, seperti asam 

amino, asetil koenzim A, asam mevalonat dan senyawa antara dari jalur shikimate. 

Metabolit sekunder juga di definisikan sebagai senyawa organik yang tidak terlibat 

langsung dalam pertumbuhan, perkembangan, atau reproduksi normal suatu 

organisme. (Durairaj Thirumurugan, 2018) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Vakuola
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbon
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Getah
https://id.wikipedia.org/wiki/Vakuola
https://id.wikipedia.org/wiki/Sel_(biologi)
https://id.wikipedia.org/wiki/Metabolit_sekunder
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_atsiri
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1. Metabolisme  

Metabolisme dapat didefinisikan sebagai jumlah dari semua reaksi biokimia 

yang dilakukan oleh sebuah organisme. Metabolit adalah zat antara dan produk 

metabolisme dan biasanya terbatas pada molekul kecil. Istilah "sekunder" yang 

diperkenalkan oleh A. Kossel pada tahun 1891 menyiratkan: bahwa sementara 

metabolit primer ada di setiap sel hidup yang mampu membelah, metabolit 

sekunder hanya ada secara kebetulan dan tidak terlalu penting untuk kehidupan 

organisme. Meskipun metabolit sekunder berasal dari metabolisme primer, mereka 

tidak membentuk kerangka molekul dasar organisme. Ketidakhadirannya tidak 

serta merta membatasi kehidupan suatu organisme, fitur yang bertentangan dengan 

metabolit primer, tetapi kelangsungan hidup organisme, organisme terganggu untuk 

tingkat yang lebih besar. Kehadiran dan sintesisnya diamati pada spesies yang 

secara ekologis kurang beruntung dalam kelompok filogenetik (Durairaj 

Thirumurugan, 2018). 

2. Jenis Metabolisme Sekunder 

Metabolit sekunder banyak dimanfaatkan manusia pada berbagai bidang 

kehidupan, misalnya bidang dari kesehatan, pertanian, pangan, dan lain sebagainya, 

dengan seiringnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hingga kini 

sudah puluhan ribu MS diisolasi dan dikarakterisasi (Tabel II.1), bahkan banyak 

yang sudah diperdagangkan. 
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Tabel II. 1 Jumlah metabolit sekunder yang sudah diisolasi dan dikarakterisasi 

pada tumbuhan tingkat tinggi (Yustinus, 2018) 

Tipe metabolit sekunder                                                                    Jumlah* 

Mengandung Nitrogen  

  Alkaloid 21.000 

 Non-protein amino acid (NPAA) 700 

  Amina  100 

  Glikosida sianogenik 60 

  Glukosinolat  

  Alkamida 

100 

150 

  Lektin, peptida, polipeptida 2000 

Tanpa Nitrogen  

  Monoterpen (C10) 2500 

  Suskuiterpen (C15) 5000 

  Diterpen  2500 

  Triterpen, steroid, saponin (C30, C27) 5000 

  Tetraterpen (C40) 500 

  Flavanoid, tanin 5000 

  Fenilpropanid, lignin, kumarin, lignin 2000 

  Polisasetilen, asam-asam lemak, lilin 1500 

  Poliketida 750 

  Karbohidrat, asam-asam organik 200 

Klasifikasi metabolit sekunder secara sederhana terdiri atas tiga kelompok 

utama:  

a. terpen (misalnya volatil, glikosida kardiak, karotenoid, dan sterol. 

b. fenolik (misalnya asam fenolat, kumarin, lignan, stilbena, flavonoid, tanin, dan 

lignin) 

c. senyawa yang mengandung nitrogen (misalnya alkaloid dan glukosinolat) 

(Yustinus Ulung Anggraito, 2018) 

1. Uraian Flavonoid 

Flavonoid termasuk dalam golongan senyawa fenol yang memiliki banyak 

gugus –OH dengan adanya perbedaan keelektronegatifan yang tinggi, hingga sifat 

nya polar. Senyawa golongan ini mudah terekstrak dalam pelarut etanol yang 

memiliki sifat polar karena adanya gugus hidroksil, sehingga mampu terbentuk 
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ikatan hidrogen (Sriwahyuni et al, 2010). Flavonoid merupakan senyawa yang 

terdapat pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan beberapa minuman yang memiliki 

berbagai macam manfaat biokimia serta efek antioksidan. Golongan senyawa 

flavonoid mempunyai efek antihipertensi. Flavonoid adalah pigmen dari tumbuhan 

untuk memproduksi warna bunga merah atau biru pigmentasi kuning pada kelopak 

yang digunakan untuk menarik hewan penyerbuk (Robertino Ikalinus, 2015). 

Flavonoid merupakan golongan senyawa polifenol yang diketahui 

mempunyai sifat sebagai penangkap radikal bebas, penghambat enzim hidrolisis 

dan oksidatif, serta bekerja sebagai antiinflamasi, flavonoid berfungsi mengatur 

pertumbuhan, fotosintesis, anti-mikroba, serta antivirus. Flavonoid memiliki 

manfaat untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektifitas vitamin C, anti-

inflamasi, mencegah keroposnya tulang, serta sebagai antibiotik (Robertino 

Ikalinus, 2015). 

 

 

Flavonoid merupakan kelompok yang memiliki berat molekul rendah 

berbasis inti 2-fenil-kromon yang merupakan turunan biosintetik asam asetat/ 

fenilalanin menggunakan jalur asam shikimat. Secara tradisional, flavonoid 

Gambar II. 22 Struktur Dasar Flavonoid  (Sirait, 2007) 
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diklasifikasikan menurut tingkat oksidasi, cincin C annularitas, dan posisi 

persimpangan cincin B (Gambar 2). Flavon dan flavonol mengandung jumlah 

terbesar senyawa, mewakili sejumlah kecil flavonoid, yaitu kategori 2-benzoγ-

pyron. Misalnya, flavonol kuarsetin paling sering dipelajari. Flavanon dan 

flavanonol memiliki ikatan C jenuh, dan sering ditemukan dengan flavon dan 

flavonol pada tanaman. Isoflavon, seperti daidzein, adalah senyawa 3-fenil-

kromon. Sebagai pendahulu sumber utama biosintesis flavonoid, chalcone adalah 

isomer pembuka cincin C dari dihidroflavon, bertanggung jawab untuk tampilan 

warna menanam. Struktur flavonoid, auron adalah cincin C beranggota 5  turunan 

benzofuran. Anthocyanidins adalah kelompok penting pigmen krom untuk 

karakteristik warna tumbuhan, ada dalam bentuk ion. Flavanol adalah produk 

reduksi dihydroflavonol, terutama dengan flavan-3-ol terdistribusi pada kerajaan 

tumbuhan, juga dikenal sebagai katekin. Namun, masih ada flavonoid lain tanpa 

kerangka C6-C3-C6, misalnya, biflavon, chromones, furan dan xanthone.  
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Glikosida, menurut kategori penghubung yang berbeda, yang mendominasi 

bentuk flavonoid yang ada. (Tian-yang Wang, 2018) 

Jenis-jenis makanan yang mengandung flavonid dan subkelompok 

flavonoid dapat dilihat pada tabel 1. Katekin, katekin-gallatem, kuersetin, dan 

kaemferol merupakan beberapa contoh subkelompok flvonoid yang penting dan 

banyak dimanfaatkan (Sunarti, 2021). 

 

Gambar II. 33 Struktur Kimia Dan Klasifikasi Flavonoid (Tian Yang 

Wang et al, 2018) 
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Tabel II. 2 Makanan Sumber Flavonid (Sunarti, 2021) 

Subkelompok 

 Flavonoid 

 

Sumber 

 

Flavonoid Spesifik 

 

Flavonol 

Bawang putih, buah ceri, 

apel, brokoli, tomat, beri, 

teh hitam, daun bawang, 

buah jeruk 

Isorhemnetin, kaemferol, 

kuersetin, miricetin, 

rutin, pinosembrin 

 

Flavanol 

Apel, teh hijau, kiwi, dan 

olahan kakao 

Katekin, gallaktokatekin, 

epikatekin, 

epigallokatekin gallate 

Jus buah Pronsianidin 

Teh hitam Theaflavin 

 

Antosianin 

Buah-buahan, bluberi, 

pisang, stroberi, kranberi, 

dan blackcurrunt 

Antosianidin, sianidin, 

delfinidin, malvidin, 

pelargonidin, petunidin, 

peonidin 

 

Isoflavonoid 

Kacang-kacangan (kacang 

kedelai), olahan kacang 

kedelai, tahu, dan tempe 

Daizein, ganistein, 

glisitein, formononetin, 

biochanin A 

 

Flavanon 

Buah jeruk, kurkumin, 

jeruk bali, lemon, tomat 

Hasperidin, naringenin 

neohesperidin, eriokditiol 

 

Flavon 

Rempah-rempah, sereal, 

buah-buahan, peterseli, dan 

timi 

Apigenin, krisin, liteolin 

Instilah flavonoid diberikan untuk senyawa-senyawa fenol yang berasal dari 

kata flavon, yaitu nama dari salah satu flavonoid yang terbesar jumlahnya dalm 

tambuhan. Senyawa-senyawa flavon ini mempunyai kerangka 2-fenilkroman, 

dimana posisi orto dari cincin A dan atom karbon yang terikat pada cincin B dari 

1,3-diarilpropana dihubungkan oleh jembatan oksigen sehingga membentuk cincin 

heterosiklik yang baru (Cincin C). Senyawa-senyawa isoflavonoid dan 

neoflavonoid hanya ditemukan dalam beberapa jenis tumbuhan, terutama suku 

Laguminosae (Yuslianti, 2018).  

Pada tanaman, flavonoid berfungsi pada proses fotosintesis, anti mikroba, 

dan anti virus. Aktivitas anti-oksidasi juga dimiliki oleh komponen aktif flavonoid 
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tertentu, digunakan dalam menghambat perpdarahan dan anti-skorbut. Pada 

manusia flavonoid berfungsi sebagai antimikroba, misalnya pada penyakit 

gangguan ginjal dan kanker. Beberapa jenis dari flavonoid seperti slimirin dan 

silyburn terbukti dapat mengobati gangguan fungsi hati, menghambat sintesis 

prostaglandin sehingga bekerja sebagai hepatoprotektor. Flavonoid juga bekerja 

dalam mengurangi pembekuan darah (Dharmayudha, 2016). 

2. Uraian Fenolik 

Senyawa polifenol meruakan salah satu metebolit sekunder paling besar 

pada tanaman. Senyawa fenol terdiri atas sebuah cincin aromatik dengan satu atau 

lebih gugus hidroksil. Senyawa fenol mempunyai  bentuk struktur yang sederhana 

dan juga struktur kompleks yang rumit seperti tanin dan juga lignin  (Nugrahani et 

al, 2016). 

Senyawa fenolik (C6H5OH) merupakan komponen yang memiliki aksi 

antioksidan dan juga merupakan kelompok fitokimia terbesar pada tumbuhan 

dengan kemampuan meregenerasi oksigen aktif, karena pada cincin aromatik 

mengandung gugus hidroksil yang berperan sebagai donor elektron (Indra et al., 

2019). 

 

 

 

 

 
Gambar II. 44 Struktur Fenol (Kusnadi, 2018) 
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Senyawa fenol adalah penyusun alelokimia tanaman yang sangat penting 

dan umum didapatkan di lingkungan. Fenol berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai biohibrisida karena mimiliki mekanisme penghambatan yang beragam baik 

itu secara morfologis ataupun fisiologis (Ayu Vandira Candra Kusuma, 2016) 

Senyawa fenolik merupakan salah satu metabolit sekunder tanaman. 

Senyawa tersebut memiliki cincin aromatik yang membawa satu atau lebih gugus 

hidroksil. Struktur senyawanya bervariasi mulai dari molekul fenolik sederhana 

hingga polimer kompleks dengan massa molekul relatif yang tinggi. Fenolik 

memiliki fungsi fisiologis dan morfologis yang penting bagi tanaman. Fenolik 

memiliki beragam peran biologis, diantaranya sebagai fitoalexin, feeding deterrent, 

penarik serangga penyerbuk, mempengaruhi pigmentasi tanaman, serta sebagai 

antioksidan dan agen pelindung terhadap sinar ultraviolet (Sari et al., 2021). 

Setiap tumbuh-tumbuhan memiliki struktur komponen fenolik yang 

berbeda. Ada komponen fenolik yang memiliki gugus OH banyak, dan ada juga 

komponen fenolik yang memiliki gugus OH sedikit. Gugus OH berperan dalam 

proses transfer elektron, untuk menstabilkan dan meredam radikal bebas. Beberapa 

penelitian mengatakan bahwa senyawa fenolik telah diketahui memiliki berbagai 

efek biologis, seperti aktivitas antioksidan melalui mekanisme mereduksi, 

menangkap radikal bebas, mengkelat logam, meredam terbentukanya senglet 

oksigen, serta mendonor elektron (Ni Luh & Razimin, 2013). 

Senyawa ini dikelompokan menjadi tiga kelompok, yaitu (1) golongan fenol 

sederhana (vanilin, gingerol, shogaol, guaiakol, dan eugenol) dan asam fenol (p-

kresol, 3-etilfenol, hidrokuinon, dan asam galat); (2) turunan asam hidroksinamat 
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(p-kumarin, kafein, dan firulin); serta (3) flavonoid (antosianin, flavonon, flavonol, 

dan tanin) (Yasni, 2013). 

Senyawa fenol juga sering digunakan sebagai antibakteri, mekanisme fenol 

sebagai anti bakteri adalah karena fenol mengubah permeabilitas membran 

sitoplasma yang mengakibatkan kebocoran nutrien dari dalam sel sehingga sel 

bakteri akan mati atau terhambat perkembangannya dan mengendapkan protein. 

Fenol memiliki sifat asam, karena sifat gugus –OH yang gampang melepaskan diri. 

Karakteristik lainnya ialah kemampuan dalam membentuk senyawa kelat dengan 

logam, mudah teroksidasi dan membentuk polimer sehingga menimbulkan warna 

gelap.  Warna gelap yang timbul pada bagian tanaman yang terpotong atau mati 

disebabkan oleh reaksi ini. Hal ini sekaligus menghambat perkembangan tumbuhan 

(Dharmayudha, 2016) 

Senyawa fenolik pada konsentrasi rendah bisa merusak sitoplasma dan bisa 

mengakibatkan kebocoran inti sel sedangkan pada konsentrasi tinggi senyawa fenol 

berkoagulasi dengan protein seluler. Senyawa fenol merupakan antibakteri yang 

memiliki sifat bakterisidal. Senyawa fenol mempunyai aktivitas antimikroba 

berspektrum luas terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Sehingga 

senyawa fenol secara intensif mampu digunakan sebagai desinfektan (Sudarmi, 

Darmayasa, & Muksin, 2017) 

Asam galat merupakan salah satu senyawa aktif yang banyak dimanfaatkan 

di bidang medis. Senyawa ini terdapat sebagai metabolit sekunder pada tanaman. 

Keberadaan asam galat dalam tanaman terdapat pada konsentrasi yang kecil. Asam 
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galat memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antivirus, analgesik dan antioksidan 

(Junaidi & Anwar, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur asam galat mempunyai gugus fungsional –OH yang mampu 

bereaksi dengan radikal bebas sehingga menghindari proses oksidasi lebih lanjut. 

Asam galat mampu bereaksi dengan radikal bebas peroksi dan hidroksiperoksi yang 

terbentuk dari reaksi oksidasi. Radikal asam galat yang terbentuk distabilkan 

melalui interaksi dua ikatan hidrogen pada posisi ortho (Bharti Badhani, 2015) 

D. Ekstraksi  

Dalam metode ekstraksi konvensional, ada beberapa yang digunakan, 

diantaranya maserasi, perkolasi dan ekstraksi refluks, biasanya menggunakan 

pelarut organik dan membutuhkan volume pelarut yang besar dan waktu ekstraksi 

yang lama. Dalam ektraksi modern atau lebih hijau metode ekstraksi seperti 

ekstraksi cairan super kritis (SFC), ekstraksi cairan bertekanan (PLE) dan 

microwave ekstraksi berbantuan (MAE), juga telah diterapkan di ekstraksi produk 

alami, dan mereka menawarkan beberapa keuntungan seperti konsumsi pelarut 

Gambar II. 5 5 Struktur Asam Galat  (Junaidi & Anwar, 2018) 
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organik yang lebih rendah, lebih pendek waktu ekstraksi dan selektivitas yang lebih 

tinggi (Qing-Wen Zhang, 2018). 

1. Jenis metode  

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan 

mentah obat, daya penyesuaian dengan tiap metode ekstraksi dan kepentingan 

dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna 

(Wewengkang, 2021) 

a. Maserasi 

Maserasi adalah kegiatan pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapakali pengocokan atau pengadukan pada suhu ruang 

(kamar). Secara teknologi termasuk ektraksi yang memiliki prinsip metode 

pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik yaitu dilakukan 

pengadukan yang kontinu (teru-menerus). Remaserasi yaitu dilakukan pengulangan 

penambahan pelarut setelah di lakukan penyaringan meserat pertama, dan 

seterusnya  (Depkes RI, 2000). 

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan 

dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert 

yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam 

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

penyaringan. (Mukhriani, 2014) 

 



33 
 

 
 

b. Refluks dan Destilasi 

Refluks merupakan proses ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

dididhnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan 

dengan adanya pendingin balik. Secara umum, proses ini diulang hingga 3-5 kali 

pada residu pertama sehingga dapat mencakup ekstraksi sempurna (Depkes RI, 

2000). 

Pada metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu 

yang telah dihubungkan dengan kondensor. Dalam hal ini pelarut dipanaskan 

hingga mencapai titik didih. Kemudian uap tersebut terkondensasi dan kembali ke 

dalam labu. Selama pemanasan, uap terkondensasi serta destilat (terpisah sebagai 2 

bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung 

dengan kondensor. Destilasi uap memiliki prinsip kerja yang sama dengan 

mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap) 

(Mukhriani, 2014). 

c. Soxhletasi 

Soxleth merupakan proses ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, 

yang secara umum dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraski kontinu 

dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Depkes 

RI, 2000).  

Prosedur ini dilakukan dengan menempatkan sampel bubuk dalam bungkus 

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

labu dan di bawah kondensor. Tambahkan pelarut yang sesuai ke dalam labu 

dengan suhu penangas diatur di bawah suhu refluks. Keuntungan dari metode ini 
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adalah proses ekstraksi berlangsung scara terus menerus dan sampel diekstraksi 

dengan pelarut murni hasil kondensasi yang menggunakan lebih sedikit pelarut dan 

membutuhkan waktu lebih sedikit (Mukhriani, 2014) 

d. Perkolasi 

Perkolasi Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan 

dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian 

bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan 

menetes 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 seluruh area. 

Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak 

waktu (Mukhriani, 2014). 

Perkolasi adalah cara penarikan senyawa aktif dengan mengalirkan penyari 

melalui serbuk simplisia yang telah terbasahi. Prinsip ekstraksi secara perkolasi 

adalah serbuk simplisia diletakkan dalam suatu wadah bejana berbentuk silinder, 

yang bagian bawah silinder diberi sekat berpori, dimana cairan penyari dialirkan 

dari bagian atas ke bagian bawah melalui serbuk simplisia, dimana cairan penyari 

akan melarutkan zat aktif dalam sel simplisia yang dilalui sampel dalam kondisi 

jenuh. Bentuk perkolator ada 3 macam yaitu perkolator berbentuk tabung, 

perkolator berbentuk paruh, dan perkolator berbentuk corong. Pemilihan perkolator 

tergantung pada jenis serbuk simplisia yang akan di saring. (Saputra, 2020) 
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2. Pemilihan pelarut  

Suatu senyawa yang ingin diambil ektraknya biasanya tergantung apa 

pelarut yang digunakan, Efektivitas ekstraksi suatu senyawa oleh pelarut sangat 

tergantung kepada kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut, sesuai dengan prinsip 

like dissolve like yaitu suatu senyawa akan terlarut pada pelarut dengan sifat yang 

sama. (Verdiana, 2018). Menurut Anindita Kurniawati (2019) mengatakan bahwa 2 

persyataran agar dapat pelarut digunakan untuk ektarksi , yaitu pelarut tersebut 

harus merupakan pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi dan pelarut 

tersebut harus dapat terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Dalam pemilihan 

pelarut yang harus diperhatikan adalah toksisitas, ketersediaan, harga, sifat tidak 

mudah terbakar, rendahnya suhu kritis, dan tekanan kritis untuk meminimalkan 

biaya operasi serta reaktivitas. Pelarut yang sesuai untuk ekstraksi adalah heksan, 

karena jumlah dan kualitas concrete yang dihasilkan paling baik. (Kurniawati, 

2019) 

Proses ekstraksi dengan pelarut berdasarkan pada sifat kepolaran zat dalam 

pelarut saat ekstraksi. Senyawa polar hanya akan larut pada pelarut polar seperti 

etanol, metanol, butanol dan air, sedangkan senyawa non-polar hanya dapat larut 

pada pelarut non-polar, seperti eter, kloroform dan n-heksana (Wahyu Bagio 

Leksono, 2018). 

E. Tinjauan Islam Mengenai Pemanfaatan Tanaman  

Tanaman merupakan suatu kenikmatan yang besar yang diturunkan Allah 

SWT. kepada manusia yang sangat besar manfaatnya jika manusia 

menggunakannya dengan tepat. Allah SWT. menciptakan isi dalam bumi dengan 
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sejuta manfaat, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS Thaha/20 : 53 yang 

berbunyi :  

 

لَكُمُ   جَعَلَ  مَاۤءًًۗ ال ذِيْ  الس مَاۤءِ  مِنَ  انَْزَلَ  و  سُبلًًُ  فِيْهَا  لَكُمْ  سَلكََ  و  مَهْدًا  الْْرَْضَ 

نْ ن باَتٍ شَتهى ٖٓ ازَْوَاجًا م ِ  فاَخَْرَجْناَ بِه 

Terjemahnya :  

53.  (Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan 

meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari 

langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) 

beraneka macam tumbuh-tumbuhan. 

 Dari tafsir Al-jalalain mengatakan bahwa “Dia (yang telah menjadikan bagi 

kalian) di antara sekian banyak makhluk-Nya (bumi sebagai hamparan) tempat 

berpijak (dan Dia memudahkan) mempermudah (bagi kalian di bumi itu jalan-jalan) 

tempat-tempat untuk berjalan (dan Dia menurunkan dari langit air hujan) yakni 

merupakan hujan. Allah berfirman menggambarkan apa yang telah disebutkan-Nya 

itu sebagai nikmat dari-Nya, kepada Nabi Musa dan dianggap sebagai khithab 

untuk penduduk Mekah. (Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-

jenis) bermacam-macam (tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam). Dari 

penjelasan yang ada bahwa sanya Allah SWT. menurutkan hujan serta 

menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. 

 Tumbuhan akan tumbuh subur dan mempunyai kandungan yang banyak 

juga berpengaruh terhadap tanah tempat dimana suatu tanaman itu tumbuh, tanah 

yang mempunyai unsur hara dan kegemburan yang bagus akan menghasilkan suatu 

tumbuhan yang baik pula, sebaliknya juga terjadi jikalau tanah yang kurang baik 
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maka tumbuhan yang tumbuh juga mempunyai kwalitas tumbuh yang kurang baik 

pula. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. Al A’raf Ayat 58 yang berbunyi : 

فُ  ٖۚ وَال ذِيْ خَبثَُ لَْ يخَْرُجُ اِلْ  نَكِدًاًۗ كَذٰلِكَ نصَُر ِ  وَالْبَلَدُ الط ي بُِ يخَْرُجُ نَباَتهُٗ باِِذْنِ رَب ِه 

يٰتِ لِقَوْمٍ ي شْكُرُوْنَࣖ   الْْٰ

Terjemahnya :  

58.  Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. 

Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh 

merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran 

(Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. 

 Dari surah diatas di terankan dalam tafsir jalalin bahwa “(Dan tanah yang 

baik) yang subur tanahnya (tanaman-tanamannya tumbuh subur) tumbuh dengan 

baik (dengan seizin Tuhannya) hal ini merupakan perumpamaan bagi orang 

mukmin yang mau mendengar petuah/nasihat kemudian ia mengambil manfaat dari 

nasihat itu (dan tanah yang tidak subur) jelek tanahnya (tidaklah mengeluarkan) 

tanamannya (kecuali tumbuh merana) sulit dan susah tumbuhnya. Hal ini 

merupakan perumpamaan bagi orang yang kafir. (Demikianlah) seperti apa yang 

telah Kami jelaskan (Kami menjelaskan) menerangkan (ayat-ayat Kami kepada 

orang-orang yang bersyukur) terhadap Allah, kemudian mereka mau beriman 

kepada-Nya.”  

 Maksud “tanah yang baik” di ayat tersebut adalah tanah yang subur. Dimana 

tanah tersebut secara sains terdapat berbagai komponen yang terkandung dalam 

tanah tersebut. Tanah yang baik akan berfungsi sebagai media tanaman untuk 

tumbuh. Sebagai contoh sebelumnya adalah tanaman bayam yang tumbuh dengan 

baik (segar) karena media (tanah) yang ditempatinya juga baik (subur). Hal tersebut 
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tentu dengan izin Allah Swt. yang mengatur seluruh alam ini. Karena ada juga 

tanaman yang justru tidak dapat tumbuh di tanah yang memiliki banyak unsur hara 

karena beberapa faktor.  

 Allah SWT. memberikan nikmat ini agar manusia dapat memanfaatkannya 

dengan baik. Tanah yang ditumbuhi banyak tumbuhan dan tanaman baiknya 

dimanfaatkannya dengan baik, dimanfaatkan sebagai makanan obat-obatan dan 

lain-lain. Tanaman banyak yang digunakan sebagai obat-obatan dengan berbagai 

penyakit karena Allah STW. Menurunkan suatu penyakit pasti menurukan pula 

obatnya, seperti yang hadits yang riwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-

Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. 

Pernah bersabda : 

 

Artinya : 

“Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai 

Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para 

hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta’ala tidaklah 

meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali 

satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: 

“Penyakit tua.” (HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu 

Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi). 

Hadits di atas menunjukkan bahwa setiap penyakit ada obatnya terkecuali 

penyakit tua. Rasulullah Saw. menganggap tua sebagai penyakit. Sebab penyakit 
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tersebut merusak kondisi sakit, sebagaimana penyakit- penyakit lain yang biasanya 

mengakibatkan seseorang meninggal atau berat dalam menjalani hidup. Dari hadits 

ini juga mengarakan bahwa manusia tidak boleh berputus asah dalam mencari obat 

jikalau terserang suatu penyakit, karen Allah SWT. sudah menyiapkan obatnya 

disekitar manusia itu sendiri, dan kembali lagi ke manusianya unntuk bagaimana 

caranya selalu berdoa, berikhtiar kepada Allah SWT. dan selalu berusaha. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan eksperimental laboratorium dengan 

analisis pendekatan kuantitatif dimana pada sampel diukur kapasitas flavonoid, 

fenolik, karotenoid dan antioksidan. 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia dan Laboratorium Kimia 

Istrumen, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Dan pengambilan sampel dilakkan di beberapa daerah dimulai 

dari Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bajang, Kecamatan Somba Opu, 

Kecamatan Patallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan 

Manuju, Kecamatan Bungaya, dan Kecamatan Tinggi moncong yang berada di 

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2022 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini berupa eksperimentatif laboratorium.  
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D. Prosedur Kerja 

1. Alat dan dan Bahan 

a. Alat  

Adapun alat-alat yang digunakan diantaranya pipet mikro (TopPetter 

Pipettor), rotary evaporator (IKA RV 10 basic), seperangkat alat meserasi, 

spektrofotometer uv-vis, oven, timbangan analitik, dan waterbath. 

b. Bahan 

Adapun bahan yang digunakan diantaranya sampel daun Botto-botto 

(Chromolaena odorata L.) air suling, alminium foil, etanol 96%. 

2. Penyiapan sampel 

a. Pengambilan Sampel 

Sampel daun Botto-botto (Chromolaena odorata L.) diperoleh dari 

beberapa daerah baik dataran rendah maupun dataran tinggi di kecamatan yang ada 

dikabupaten Gowa diantaranya, Kecamatan  Bontonompo, Kecamatan Bajeng, 

Kecamatan Sombaopu, Kecamatan Patallassang, Kecamatan Bontomarannu, 

Kecamatan Parangloe, Kecamatan manuju, Kecamatan Tinggimoncong dan 

Kecamatan Parigi . Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari (08.00-10.00 

WITA), daun yang digunakan adalah seluruh daun yang tidak rusak dan tidak 

berjamur. 

b. Pengolahan Sampel 

Sampel daun Botto-botto (Chromolaena odorata L.) yang telah diambil, 

dicuci hingga bersih dengan air mengalir, dikeringkan tanpa terkena sinar matahari 

langsung kurang lebih tiga hari, dikeringkan dalam lemari pengering. 
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3. Ektraksi Sampel 

Daun Botto-botto (Chromolaena odorata L.) yang sudah dikeringkan dan 

dihaluskan dimasukkan ke dalam wadah maserasi sebanyak 10 g, direndam dengan 

etanol 96% hingga simplisia terendam secara merata. Wadah maserasi ditutup dan 

disimpan selama 1 x 24 jam di tempat terlindung dari sinar matahari dan sesekali 

diaduk. Selanjutnya disaring dan dipisahkan antara filtrate dan residunya. 

Ampas dari daun Botto-botto (Chromolaena odorata L.) diekstraksi 

kembali menggunakan penyaring yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini terus 

dilakukan hingga cairan penyari tampak bening (3 kali). Ekstrak etanol yang 

diperoleh kemudian dikumpulkan dan dipekatkan dengan cairan penyari dalam 

rotavapor 60◦C. Ekstrak sampel selanjutnya dibebas etanolkan. 

E. Pengujian  

1. Pengukuran pH Tanah (Yanti, 2021) 

Pada analisis keasaman (pH) tanah dilakukan dengan dua cara yaitu pengukuran 

pH aktual (pH H2O) dan pH potensial (pH KCl). Pertama untuk menentukan pH 

actual (pH H2O) yaitu dengan cara menimbang sampel tanah 5 gr dan dimasukkan 

ke dalam botol kocok. Ditambahkan 25 mL aquades ke dalam botol kocok untuk 

mengencerkan sampel tanah lalu dihomogenkan hingga tanah larut. pH meter 

sebelum digunakan dilakukan kalibrasi terlebih dahulu menggunakan larutan buffer 

pH 10,7 dan 4 setelah itu diukur pH sampel tanah menggunakan pH meter.   
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2. Skrining Fitokimia 

a. Uji Alkaloid 

Diambil sampel sebanyak 0,5 g, kemudian setiap ekstrak yang digunakan 

diaduk secara terpisah dengan HCl 1% diatas penangas air selama 5 menit 

kemudian disaring. Filtratnya dibagi menjadi 3 bagian sama besar  

1) Tes Dragendorff 

Bagian pertama filtrat, ditambahkan pereaksi dragondorff sebanyak 1-2 ml, 

jika terdapat endapan merah jingga berarti menunjukkan adanya alkaloid. 

2) Tes Mayer 

Bagian kedua filtrat, ditambahkan pereaksi mayer sebanyak 1-2 ml, jika 

terdapat endapan warna krem berarti menunjukkan adanya alkaloid. 

3) Tes Wagner 

Bagian ketiga filtrat, ditambahkan pereaksi wagner sebanyak 1-2 ml, jika 

terdapat endapan berwarna coklat berarti menunjukkan adanya alkaloid (Joshi et 

al., 2013; Abdullahi et al., 2013 dalam Iqbal et al., 2015 : 226).  

b. Uji Streroid dan Terpenoid 

1) Tes Salkowski 

Diambil sampel ekstrak sebanyak 0,5 g, ditambahkan kloroform sebanyak 

2 ml lalu dikocok secara terpisah, ditambahkan H2SO4 pekat sebanyak 2 ml 

disepanjang sisi tabung uji, adanya warna coklat kemerahan pada antarmuka 

menunjukkan adanya terpenoid.  
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2) Tes Liebermann-Burchard 

Diambil beberapa mg sampel ekstrak, lalu dikocok dengan kloroform 

sebanyak 2 ml, ditambahkan beberapa tetes asam asetat anhidrad dan dididihkan 

didalam penangas air dan segera didinginkan di dalam air es. Kemudian 

ditambahkan H2SO4 pekat sebanyak 2 ml. Terbentuknya cincin coklat pada 

pertemuan dua lapisan dan lapisan atas berubah menjadi hijau menunjukkan adanya 

steroid sedangkan terbentuknya warna merah tua menunjukkan adanya triterpenoid. 

c. Uji Tanin 

Diambil sampel ekstrak sebanyak 0,5 g dan diaduk dengan aquadest 

sebanyak 5 ml dan disaring. Ditambahkan beberapa tetes FeCl3 5% kedalam filtrat. 

Adanya warna hitam atau biru-hijau atau endapan menunjukkan adanya tanin.  

d. Uji Saponin 

Dimasukkan kedalam tabung reaksi sampel ekstrak sebanyak 0,5 g, lalu 

dikocok  hingga terbentuk buih dengan aquadest sebanyak 5-10 ml. Apabila buih 

tersebut bertahan selama 5 menit di penangas air, maka menunjukkan adanya 

saponin.  

e. Uji Glikosida 

1) Tes Borntrager (Anthraquinone Glycoside) 

Dimasukkan sampel ekstrak sebanyak 0,5 g kedalam tabung reaksi, lalu 

ditambahkan 5 ml H2SO4 5%, campuran tersebut disimpan di penangas air selama 

1-2 menit kemudian disaring. Filtratnya dikocok dengan kloroform dengan volume 
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yang sama dan didiamkan selama 5 menit. Diambil lapisan kloroform bagian bawah 

lalu dikocok dengan amonia encer sebanyak setengah volume dari kloroform 

tersebut. Adanya warna merah muda sampai merah pada lapisan amonia 

memberikan indikasi glikosida antarkuinon. 

2) Tes Keller-Killaini (Cardiac Glycoside) 

Dimasukkan sampel ekstrak sebanyak 0,5 g kedalam tabung reaksi, lalu 

dikocok dengan aquadest sebanyak 5 ml. Ditambahkan 2 ml asam asetat glasial,  

beberapa tetes FeCl3 5% dan diikuti H2SO4 pekat sebanyak 1-2 ml disepanjang sisi 

tabung uji. Terbentuknya cincin coklat pada antarmuka dan cincin ungu yang 

mungkin muncul di bawah cincin coklat menunjukkan adanya glikosida jantung. 

3. Penetapan Kadar Fenolik Total (Celep 2012) 

a. Pembuatan larutan uji 

Diambil 25 mg ekstrak, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir. 

Ditambahkan 2500 µl  metanol dalam tabung reaksi tutup ulir, panaskan dan 

aduk sampai larut dan didinginkan hingga diperoleh konsentrasi 10000 ppm. 

b. Pembuatan reagen 

1) Reagen Follin-Ciocalteu 7,5% 

Folin 15 ml dicukupkan 200 ml air suling 

2) Pereaksi natrium hidrosida (NaOH) 1% 

NaOH 2,0 gram dicukupkan 200 ml air suling 

c. Prosedur pengukuran larutan pembanding 
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Ditimbang 25 mg asam galat lalu dicukupkan dengan 50 ml methanol dalam 

labu tentu ukur 25,0 ml. Kemudian dibuat seri konsentrasi dengan mencampur 

berturut-turut yaitu 10 µl, 20 µl, 30 µl, 50 µl, 75 µl, 100 µl, dan 125 µl dengan air 

suling 240 µl, 230 µl, 220 µl, 200 µl, 175 µl, 150 µl, dan 125 µl. Masing-masing 

dari seri konsentrasi ditambahkan reagen Follin-Ciocalteu sebanyak 1.250 µL yang 

didiamkan selama 8 menit, lalu ditambahkan 1.000 µL pereaksi natrium 

hidroksidan (NaOH). Terakhir didiamkan kembali selama 1 jam dan diukur 

absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 425 

nm. 

d. Prosedur penetapan kadar fenolik total dalam sampel 

 Larutan sampel uji 50 µL dimasukkan ke dalam labu tentukur, kemudian 

ditambahkan air suling sebanyak 200 µL. Selanjutnya melakukan penambahan 

reagen Follin-Ciocalteu dan pereaksi natrium hidroksida (NaOH) dengan perlakuan 

yang sama seperti prosedur pengukuran larutan pembanding. Terakhir didiamkan 

kembali selama 1 jam dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-

vis pada panjang gelombang 425 nm dan dilakukan sebanyak 3 kali cuplik. 

4. Penetapan kadar total flavonoid (Iqbal, Salim, & Lim, 224-232) 

a. Pembuatan larutan uji 

Ditimbang ekstrak 10 mg dan dilarutkan ke dalam tabung  reaksi tutup ulir 

dengan menggunakan metanol sebanyak 10,0 ml. Selanjutnya ekstrak divorteks dan 

dioven hingga larut dan menghasilkan konsentrasi 10000 ppm. 

b. Pembuatan reagen  

1) Reagen aluminum klorida (AlCl3) 10% 
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AlCl3 2,0 g dicukupkan 20 ml air suling  

2) Reagen natrium asetat (CH3COONa) 0,1 % 

CH3COONa 1.640 mg dicukupkan 20 ml air suling 

c. Prosedur pengukuran larutan pembanding 

Ditimbang Kuersetin 25,0 mg dimasukkan kedalam labu tentukur 

dicukupkan 50 ml methanol dalam labu tentu ukur 50,0 ml . Dibuat seri konsentrasi 

dengan mencampur berturut-turut yaitu 10 µl, 15 µl, 25 µl, 35 µl, 50 µl, 75 µl 

dengan air suling sebanyak 3.290 µl, 3.285 µl, 3.275 µl, 3.265 µl, 3.250 µl, 3.225 

µl. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 100 µl AlCl3, ditambahkan 

100 µl natrium asetat. Diamkan selama 30 menit dan diukur absorbansinya dengan 

menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 415 nm. 

d. Prosedur penetapan kadar flavonoid total dalam sampel 

Diambil larutan sampel uji 20 µL dimasukkan ke dalam labu tentukur, 

kemudian ditambahkan air suling sebanyak 3.280 µL. Ditambahkan pereaksi AlCl3 

dan pereaksi natrium asetat sebanyak 100 µl kemudian di vorteks. Terakhir, 

didiamkan selama 30 menit dan diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 415 nm dan diilakukan 

pengukuran sebanyak 3 kali cuplik. 

5. Uji Kapasitas Antioksidan  

a. FRAP (Özyürek, Bektaglu, Güclü, Güngör, & Apak, 2008) 

1) Pembuatan larutan FeCl3.6H2O 2.0 × 10-2 M 

Ditimbang 750 mg Fe (III) lalu ditambahkan 200 µl HCl 5M  dan 

dicukupkan 50 ml aqaudest.  
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2) Pembuatan larutan TPTZ 1.0 × 10-2 M 

Ditimbang 167,5 mg TPTZ lalu ditambahkan etanol absolut 50 ml. 

3) Pembuatan larutan bupper natrium asetat pH 3,6  

Ditimbang natrium asetat 1,86 gr lalu ditambahkan 8 ml asam asetat pekat 

dan dicukupkan hingga 500 ml. 

4) Pembuatan ekstrak 1000 ppm 

Ditimbang ekstrak 100,0 mg, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup 

ulir dilarutkan dengan 10 ml metanol dipanaskan dan divorteks hingga larut.. 

5) Pembuatan larutan FRAP 

Buffer : TPTZ : FeCl3.6H2O (60 : 6 : 6). 

6) Pengujian antioksidan sampel dengan FRAP 

Diambil sampel sebanyak 50 µl, ditambahkan aquadest 950 µl dan 

ditambahkan 3000 µl larutan FRAP. Didiamkan selama 30 menit kemudian diamati 

absorbansinya menggunakan spektrofotomtri uv-vis dengan panjang gelombang 

595 nm.  

7) Pengujian antioksidan vitamin C 

Ditimbang vitamin C 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat 

dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 30 µl, 40 µl, 50 µl, 60 µl, dan 70 µl dengan 

metanol sebanyak 970 µl, 960 µl, 950 µl, 940 µl, dan 930 µl. Masing-masing dari 

seri konsentrasi ditambahkan 3000 µl larutan Frap. Didiamkan selama 30 menit dan 

diamati absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang 

gelombang 595 nm.  

8) Troloks  
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Ditimbang troloks 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat dalam 

beberapa seri konsentrasi yaitu 20 µl, 30 µl, 40 µl, 50 µl, 60 µl, 70 µl dan 80 µl 

dengan metanol sebanyak 980 µl, 970 µl, 960 µl, 950 µl,  940 µl, 930 µl dan 920 

µl. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 3000 µl larutan Frap 

Didiamkan selama 30 menit dan diamati absorbansinya dengan menggunakan 

spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 595 nm.  

9) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus: 

Kapasitas antioksidan ekstrak dihitung dengan kesetaraannya terhadap 

vitamin c dan trolok. 

b. CUPRAC (Özyürek, Bektaglu, Güclü, Güngör, & Apak, 2008) 

1) Pembuatan larutan CuCl2.1H2O 10 × 10-2 M 

Ditimbang 425 mg CuCl2 lalu dilarutkan dengan aqaudest 250 ml. 

2) Pembuatan larutan neocuproine 7.5 × 10-2 M 

Ditimbang 390 mg neocuproine lalu dilarutkan dengan etanol absolut 250 

ml.  

3) Pembuatan larutan buffer amonium asetat pH 7.0 

Ditimbang 19,27 gram amonium asetat lalu dilarutkan dengan 250 ml 

aqaudest.  

4) Pembuatan ekstrak 1000 ppm 

 Ditimbang ekstrak 100,0 mg, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup 

ulir dilarutkan dengan 10 ml metanol dipanaskan dan divorteks hingga larut. 

5) Pengujian antioksidan sampel dengan CUPRAC 
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Diambil sampel sebanyak 50 µl lalu ditambahkan aquadest 950 µl dan 

reagen CUPRAC sebanyak 3000 µl. Diukur absorbansinya dengan 

menggunakan spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 450 nm.  

6) Pengujian antioksidan vitamin C 

Ditimbang vitamin C 10 mg lalu dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dari 

larutan tersebut, dibuat beberapa seri konsentrasi dengan mencampur 

berturut- turut yaitu 250 µl, 200 µl, 150 µl, 100 µl, 50 µl, dan 25 µl dan 

ditambahkan metanol sebanyak 750 µl, 800 µl, 850 µl, 900 µl, 950 µl, dan 

975 µl. Masing-masing dari seri konsentrasi diitambahkan larutan CUPRAC 

sebanyak 3000 µl. Diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri 

uv-vis dengan panjang gelombang 450 nm.  

7) Troloks 

Ditimbang troloks 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat dalam 

beberapa seri konsentrasi yaitu 100 µl, 150 µl, 200 µl, 250 µl, dan 300 µl, 

dengan metanol sebanyak 900 µl, 850 µl, 800 µl, 750 µl, dan 700 µl. 

Masing-masing dari seri konsentrasi  ditambahkan 3000 µl larutan cuprac 

Didiamkan selama 30 menit dan diamati absorbansinya dengan 

menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 450 nm 

8) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus: 

Kapasitas antioksidan ekstrak dihitung dengan kesetaraannya terhadap 

vitamin C dan Trolok. 

c. DPPH (Celep, Charehsaz, Akyüz, Acar, & Yesilada, 2015) 
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1) Pembuatan larutan DPPH (BM 394) konsentrasi 0,1 mM 

Ditimbang 2 mg DPPH dilarutkan kedalam 50 ml metanol.  

2) Pembuatan ekstrak 1000 ppm 

Ditimbang ekstrak 10 mg dilarutkan dengan 10 mL metanol, kemudian 

dipanaskan di oven hingga larut, dan dinginkan.  

3) Pengujian aktivitas antioksidan vitamin C 

Ditimbang 10 mg vitamin C kemudian dilarutkan kedalam metanol 

sebanyak 50 ml. Dari larutan tersebut dibuat beberapa seri konsentrasi 

dengan mencampur berturut-turut yaitu 10 µl, 20 µl, 30 µl, 50 µl, 75 µl, dan 

100 µl dan ditambahkan metanol sebanyak 1.490 µl, 1.480 µl, 1.470 µl, 

1.450 µl, 1.425 µl, dan 1.400 µl. Masing-masing dari seri konsentrasi 

ditambahkan larutan DPPH sebanyak 2000 µl divortex hingga homogen dan 

didiamkan selama 30 menit diruangan tertutup dan gelap. Diukur 

absorbansinya menggunakan alat spektrofotometri uv-vis dengan panjang 

gelombang 517 nm.  

4) Troloks 

Ditimbang troloks 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat 

dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 10 µl, 25 µl, 50 µl, 100 µl, dan 150 

µl dengan metanol sebanyak 1.490 µl, 1.475 µl, 1.450 µl, 1.400 µl, dan 

1.350 µl. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 2000 µl 

larutan dpph. Didiamkan selama 30 menit dan diamati absorbansinya 
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dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 

517 nm. 

5) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus: 

Dihitung persen penghambatan dengan persamaan :  

% Inhibisi = 
Ablanko0−Asampel

Ablanko
 × 100%  

Nilai Kesetaraan vit c/troloks dihitung terhadap kurva konsentrasi vs 

%inhibisi.  

y = ax + b, dimana nilai y sebesar 50.  

Jadi, x = 
50−𝑏

𝑎
 

Hasil x itu merupakan nilai kesetaraan vit c/troloks 

d. TOAC (Celep, Charehsaz, Akyüz, Acar, & Yesilada, 2015) 

1) Pembuatan larutan TOAC 

Ditimbang 1.977 mg ammonium molybdate (NH4)2MoO4, 380,2 mg 

potassium phosphate monobasic (KH2PO4), dan 48 ml asam sulfat (H2SO4) 

ditambahkan dan dicukupkan aquadest hingga 60 ml. 

2) Pembuatan ekstrak 1000 ppm 

 Ditimbang ekstrak 100,0 mg, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup 

ulir dilarutkan dengan 10 ml metanol dipanaskan dan divorteks hingga larut. 

3) Pengujian aktivitas antioksidan 

Diambil sampel 200 µl dan dimasukkan kedalam tabung reaksi tutup ulir, 

selanjutnya ditambahkan aquadest sebanyak 300 µl. Ditambahkan larutan 

TOAC sebanyak 3 ml. Selanjutnya divortex hingga larut, diinkubasi selama 
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90 menit pada suhu 95ºC. Diukur absorbansinya pada spektrofotometri uv-

vis dengan panjang gelombang 695nm. 

4) Pengujian antioksidan vitamin C 

Ditimbang 10 mg vitamin C dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dari 

larutan tersebut dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut 

yaitu 50 µl, 100 µl, 150 µl, 200 µl, dan 250 µl dengan ditambahkan metanol 

450 µl, 400 µl, 350 µl, 300 µl, dan 250 µl. Masing-masing dari seri 

konsentrasi ditambahkan larutan TOAC sebanyak 3000 µl dan diinkubasi 

selama 90 menit pada suhu 95ºC.diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 695 nm.  

5) Troloks 

Ditimbang 10 mg troloks dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dari larutan 

tersebut dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 50 

µl, 100 µl, 150 µl, 200 µl, dan 250 µl dengan ditambahkan metanol 450 µl, 

400 µl, 350 µl, 300 µl, dan 250 µl. Masing-masing dari seri konsentrasi 

ditambahkan larutan TOAC sebanyak 3000 µl dan diinkubasi selama 90 

menit pada suhu 95ºC. Diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 695 nm.  

6) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus: 

Kapasitas antioksidan ekstrak dihitung kesetarannya terhadap vitamin C dan 

troloks 
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F. Analisis Data 

Pengaruh daerah tumbuh di analisis menggunakan uji anova satu arah.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Hasil Ekstarksi Daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.) 

Hasil ekstraksi dari simplisia daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.) 

ditunjukkan pada tabel berikut:  

Tabel IV. 1 Hasil ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sampel Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Bontonompo  10 1,2696 12,6960 

2 Bajeng 10 1,0298 10,2980 

3 Somba Opu 10 1,6808 16,8080 

4 Parangloe  10 1,7902 17,9020 

5 Patallassang 10 1,7637 17,6370 

6 Manuju 10 1,1092 11,0920 

7 Bungaya 10 1,7790 17,7090 

8 Parigi 10 1,6808 16,8080 

9 Tinggi Moncong 10 1,2496 12,4960 
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2. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Daun Botto-botto (Choromolaena 

odorata L.) 

Tabel IV. 2 Hasil skrining fitokimia daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.) 

 

 

 

 

Keterangan 

-   = Hasil negatif (tidak terdapat senyawa) 

+ = Hasil positif (terdapat senyawa) 

3. Hasil pH Tanah  

Tabel IV. 3 Hasil pH Tanah, kegemburan tanaman Botto-botto (Choromolaena 

odorata L.) 

     Keterangan.  
1 : tanah kering dan keras 
2 : tanah agak kering dan agak basah sedikit gembur 

No Pelarut  Uji pereaksi  

Alkaloid 

T
a
n

n
in

 

Steroid/terpenoid 

S
a
p

o
n

in
 

Glikosida 
D

r
a
g
e
n

d
o
r
f 

M
a
y
e
r 

L
ie

b
e
r
m

a
n

 

B
u

r
c
h

a
r
d

 

S
a
lk

o
w

sk
i 

 

1 Bontonompo  - - - + + + - 
2 Bajeng - - - + + - - 
3 Somba Opu - - + + + + - 
4 Parangloe - - + + + - - 
5 Patallassang - - + + + + - 
6 Manuju - - + + + + - 
7 Bungaya - - + + + + - 
8 Parigi - - + + + + - 
9 Tinggi 

Moncong 
- - + + + + - 

No Sampel pH 

Tanah 

 

Kegemburan Suhu 

lokasi 

Ketinggian  

1 Bontonompo  7 1 28°c 24 mdpl 

2 Bajeng 7 1 29°c 19 mdpl 

3 Somba Opu 7 1 27°c 20 mdpl 

4 Patallassang 7 2 27°c 80 mdpl 

5 Manuju 7 2 24°c 73 mdpl 

6 Bungaya 7 2 25°c 132 mdpl 

7 Parangloe 7 3 22°c 641 mdpl 

8 Parigi 7 3 22°c 575 mdpl 

9 Tinggi 

Moncong 

7 3 21°c 990 mdlp 
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  3 : tanah gembur 
 

4. Kadar Total Fenolik dan Kadar Flavonoid total 

Tabel IV. 4  Kadar total fenolik dan Flavonoid total ekstrak daun Botto-botto 

(Choromolaena odorata L.) 

 

Keterangan: 
gallic acid equivalent/GAE (mg/gram extract) 
a,b,c,d,e,f,g,h,i = kode yang berbeda menunjukkan perbedaan 
signifikan pada  <0,05 yang ada pada data statistic  di tabel lampiran

No. Sampel  Kadar Total Fenolik (mg 

GAE/gr ekstrak) 

Total Flavonoid (mg 

QE/gr ekstrak) 

1 Bontonompo  176.29 ± 0.94f 110.34 ± 0.76h 

2 Bajeng 161.70 ± 0.60e  95.94 ± 0.79g 

3 Somba Opu 146.87 ± 0.77d 44.70 ± 0.50b 

4 Patallassang 219.91 ±0.37h 35.37 ± 0.08a  

5 Manuju 54.72 ± 0.58a  45.98 ± 0.25c 

6 Bungaya 197.31 ± 0.60g  91.27 ± 0.43e  

7 Parangloe 81.38 ± 0.59 b  93.57 ± 0.77f  

8 Parigi 138.53 ± 0.82c 86.43 ± 0.53d 

9 Tinggi 

Moncong 

233.79 ± 0.91i 111.53 ± 0.86 i 
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5. Kapasitas antioksidan ekstrak Daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.) 

Tabel IV. 5 Hasil Pengukuran Kapasitas Antioksidan ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.) 

No. Sampel  Metode 

DPPH FRAP CUPRAC TOAC 

A(mg/g) B(mg/g) A(mg/g) B(mg/g) A(mg/g) B(mg/g) A(mg/g) B(mg/g) 

1 Bontonompo  432.98 ± 0.19g 319.29 ± 0.07g 353.50±0.82d 417.40  ± 1.10d 208.21±0.60g 332.99  ± 0.77g 54.73 ± 0.18g 114.27 ± 0.36g 

2 Bajeng  446,88 ± 0.03h 329.61 ± 0.42h 482.48 ± 0.99i 588.83 ± 1.32i 227.57 ± 0.61h 359.22 ± 0.79h 40.45 ± 0.13c 85.17 ± 0.26c 

3 Somba Opu 368.43 ± 0.15d 269.20 ± 0.21d 402.77 ± 0.85g 482.94 ± 1.13g 116.99 ± 0.44b 215.51 ± 0.57b 59.81 ± 0.06h 124.71 ± 0.13h 

4 Parangloe  448.40± 0.04i 330.64 ± 0.03i 438.70 ± 0.49h 530.92 ± 0.65h 231.60 ± 0.44i 362.48 ± 0.56i 53.48 ± 0.06f 111.76 ± 0.07f 

5.  Patallassang  345.35 ±  0.03c 253.23 ± 0.64c 222.22± 0.82a 243.44± 1.10a 111.86± 0.59a 208.27 ± 0.77a 44.34 ± 0.19d 93.07 ± 0.38d 

6 Manuju 343.53 ± 0.00b 250.92 ± 0.64b 379.52± 0.84e 452.44± 1.12e 167.27± 0.17e 281.57± 0.22e 18.04 ± 0.19a 39.43 ± 0.40a 

7 Bungaya  375.07 ± 0.06e 275.10 ± 0.64e 401.30 ± 0.87f 479.88± 1.16f 203.86± 0.44f 328.03± 0.57f 34.61 ± 0.19b 73.22 ± 0.38b 

8 Parigi  400.34 ± 0.09f 294.27 ± 0.07f 326.85± 0.87c 308.46± 1.16c 142.25± 0.49d 246.48± 0.63d 51.16 ± 0.19e 106.97 ± 0.38e 

9 Tinggi 

Moncong 
342.45 ± 0.19a 249.27 ± 0.07a 247.47± 0.50b 274.49± 0.67b 119.76± 0.57c 218.45± 0.74c 70.83 ± 0.19i 149.79 ± 0.38i 

Keterangan: 

A= ascorbic acid equivalent (mg/g extract) 

B= trolox equivalent (mg/g extract) 
a,b,c,d,e,f,g,h,i.= kode yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan pada <0,05, yang ada pada data statistic  di 

tabel lampiran 
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6. Uji Statistic Anova  
a. Uji Statistic Anova Fenolik 
Tabel IV.6 Hasil uji Anova Fenolik ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena 
odorata L.) 

 
 
 
 
 

 
 
b. Uji Statistic Anova Flavonoid 
Tabel IV.7 Hasil uji Anova Flavonoid ekstrak daun Botto-botto 
(Choromolaena odorata L.) 
Flavonoid 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 20743.309 8 2592.914 7118.192 .000 

Within Groups 6.557 18 .364   
Total 20749.866 26    

 
c. Uji Statistik Anova Kapasistas Anti Oksidan 
Tabel IV. 8 Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode DPPH VIT.C 
ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.) 

ANOVA 

DPPHVIT.C 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 46574.915 8 5821.864 484746.729 .000 

Within Groups .216 18 .012   
Total 46575.131 26    

 
Tabel IV. 9 Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode DPPH Trolox 
ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.) 

 

Trolox 

 Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 27200.902 8 3400.113 11829.518 .000 

Within Groups 5.174 18 .287   

Total 27206.075 26    

 

Tabel IV. 10 Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode CUPRAC VIT.C 
ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.) 
 
CUPRAV_VIT.C 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 57621.868 8 7202.734 28609.972 .000 

Within Groups 4.532 18 .252   
Total 57626.400 26    
      

Fenolik 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 85490.405 8 10686.301 21231.160 .000 

Within Groups 9.060 18 .503   
Total 85499.465 26    
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Tabel IV. 11 Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode CUPRAC Trolox 
ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.) 

ANOVA 
CUPRAC_TROLOX 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 96872.340 8 12109.043 29030.650 .000 

Within Groups 7.508 18 .417   
Total 96879.848 26    

 

Tabel IV. 12 Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode FRAP VIT.C ekstrak 
daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.) 

ANOVA 

FRAP_VIT.C 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 173668.280 8 21708.535 33942.672 .000 

Within Groups 11.512 18 .640   

      

Total 173679.792 26    

 

Tabel IV. 13 Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode FRAP Trolox ekstrak 
daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.) 

ANOVA 

FRAP_TROLOX 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 308309.517 8 38538.690 33797.686 .000 

Within Groups 20.525 18 1.140   
Total 308330.042 26    

 

Tabel IV. 14 Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode TOAC VIT.C ekstrak 
daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.) 

ANOVA 
TOAC_VIT.C 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 5678.872 8 709.859 10538.599 .000 

Within Groups 1.212 18 .067   
Total 5680.085 26    
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Tabel IV. 15 Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode TOAC Trolox ekstrak 
daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.) 

ANOVA 
TOAC_TROLOX 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 24401.379 8 3050.172 28759.417 .000 

Within Groups 1.909 18 .106   
Total 24403.288 26    

 

B. Pembahasan 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun Botto-botto 

(Choromolaena odorata L.). yang diambil dari sembilan lokasi yang berbeda. 

Untuk mengetahui jumlah kadar total flavonoid, kadar total fenolik dan kapasistas  

antioksidan tertinggi pada setiap sampel, dilakukan penelitian dengan 

menggunakan Spektrofotometri UV-Vis metode FRAP, CUPRAC, DPPH, dan 

TOAC. 

Pada Tabel IV.1 hasil pengamatan dari jumlah rendamen  dari 9 lokasi berbeda, 

memiliki berat ekstrak yang berbeda-beda. Pada tabel 2 terlihat bahwa jumlah 

rendamen terbanyak didapatkan pada ekstrak sampel yang berasal dari parangloe 

dengan berat ekstrak 1,79 gram dengan % rendamen 17,9 %, yang menunjukkan 

bahwa dari stiap lokasi terdapat berbedaan yang signifikan terhadap jumlah 

rendamen. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh yang ada pada tabel IV.2 pada uji fitokima 

ekstrak daun Botto-botto dari semua sampel dengan uji alkaloid menunjukan hasil 

yang negatif karena tidak ada endapan. Pada uji tanin, ekstrak daun Botto-botto 

yang berasal dari daerah Bontonompo dan Bajeng memiliki hasil yang negatif, 

Sedangkan ekstrak daun Botto-botto yang berasal dari daerah Somba Opu, 

Patallassang, Parangloe, Manuju, Bungaya, Parigi dan Tinggimoncong 

menunjukan hasil yang positif karena terjadinya perubahan warna, hasil pasitif pada 

tanin menunjukkan bahwa ekstrak sampel tersebut mengandung fenolik.  Pada uji 

steroid/terpenoid didapatkan hasil yang positif karena adanya perubahan warna. 
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Pada uji saponin, ekstrak ekstrak daun Botto-botto yang berasal dari daerah 

Bontonompo, Somba Opu, Patallassang, Manuju, Bungaya, Parigi dan 

Tinggimoncong mendapatkan hasil positif yang berarti sampel tersebut 

mengandung glikosida ekstrak daun Botto-botto yang berasal dari daerah Bajeng 

dan Parangloe mendapatkan hasil yang negatif karena tidak busa tidak bertahan 

selama 5 menit diatas penangas air. Dan pada uji glikosida mendapatkan hasil yang 

negatif. Hasil skrining fitokimia menunjukan bahwa kandungan metabolit sekunder 

yang ada pada sampel bervariasi. 

Hasil tabel VI.3 memperlihatkan perbedaan pH tanah, kegemburan, suhu lokasi 

dan ketingggian lokasi pengambilan sampel daun Botto-botto (Chromolaena 

odorata L.), terlihat bahwa  pH tanah dari 9 lokasi mempunyai hasil yang tidak ada 

perbedaan dengan jumlah pH yakni 7. Sedangkan kegemburan diberi angka 1, 2 

dan 3 dengan maksud untuk membedakan kegemburan dari tanah tempat 

pengambilan sampel dimana angaka 1 menunjukkan tanah yang kering dan keras, 

angka 2 menunjukkan tanah agak kering dan agak basah sedikit gembur dan angka 

3 menunjukkan tanah yang gembur. Terlihat pula suhu dan ketinggian lokasi 

menunjukkan hasil yang berbeda, semakin tinggi lokasi tempat pengambilan 

sampel maka suhu lokasi juga semakin renda. Ketinggian lokasi dibagi menjadi 3 

bagian dimana ketinggian 19 mdpl, 20 mdpl dan 24 mdpl merupakan gologan lokasi 

yang termasuk dalam dataran rendah. Ketinggian 73 mdpl, 80 mdpl dan 132 mdpl 

tergolong dalam lokasi dataran sedang dan ketinggian 575 mdpl, 641 mdpl dan 990 

mdpl merupakan golongan lokasi dataran tinggi. 

Pada tabel IV.4 menunjukkan hasil kadar fenolik total ekstrak botto-botto 

(Choromolaena odorata L.) nilai fenolik tertinggi ditunjukkan pada sampel yang 

berasal dari kecamatan Tingggi moncong nilai 187,03 ± 0,73 mg GAE/g, 

(187,03mg asam galat setara dengan 1g ekstrak botto-botto) yang berbeda 
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bermakna (α <0.05) yang berarti tingkat kesalahan atau perbedaan setiap sampel 

kurang dari 5 %.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak yang berasal dari 

Tinggimoncong banyak mengandung senyawa fenolik, sehingga efektif digunakan 

untuk gunakan. Data hasil Penetapan Kadar Fenolik Total yang dianalisis secara 

statistik menggunakan uji One-Way ANOVA pada tabel VI.6 yang dilanjutkan 

dengan uji Duncan terdapat pada lampiran uji statistic untuk mengetahui 

perbandingan rata-rata dari seluruh nilai rata-rata yang ada, dan didapatkan hasil 

yang nilai yang berbeda nyata antar sampel.  

Pada tabel IV.4 menunjukkan hasil kadar flavonoid total ekstrak botto-botto 

(Choromolaena odorata L.) nilai tertinggi di dapat pada ekstark yang berasal dari 

kecamatan Tinggi moncong dengan nilai 111.53 ± 0.86 mg QE/g ekstrak (111.53 

mg kuersetin setara dengan 1g ekstrak botto-botto)   yang berbeda bermakna (α 

<0.05)  yang berarti tingkat kesalahan atau perbedaan setiap sampel kurang dari 5 

%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak yang berasal dari Tinggimoncong 

banyak mengandung senyawa flavonoid, sehingga efektif digunakan untuk 

gunakan. Data hasil Penetapan Kadar Fenolik Total yang dianalisis secara statistik 

menggunakan uji One-Way ANOVA pada tabel VI.7 yang dilanjutkan dengan uji 

Duncan terdapat pada lampiran uji statistic untuk mengetahui perbandingan rata-

rata dari seluruh nilai rata-rata yang ada, dan didapatkan hasil yang nilai yang 

berbeda nyata antar sampel.  

Pengujian kapasitas antioksidan merupakan suatu pengujian untuk 

mengetahui kemampuan senyawa pada sampel yang digunakan dalam mereduksi 

radikal bebas yang diuji menggunakan larutan pembanding. Kapasitas antioksidan 

dari masing-masing ekstrak diuji menggunakan metode FRAP, CUPRAC, DPPH, 

dan TOAC, yang masing-masing diukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis 

pada panjang gelombang maksimal setiap metode tersebut. Trolox dan Vitamin C 
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adalah pembanding yang digunakan. Troloks biasanya digunakan sebagai standar 

dalam proses pengukuran antioksidan. Trolox merupakan antioksidan yang dapat 

larut dalam air, yang merupakan hasil sintesis sebagai derivat Vitamin E pada 1974. 

Trolox juga banyak digunakan sebagai standard pembanding dalam berbagai 

pengujian antioksidan (Setiawan, Yunita, & Kurniawan, 2018). Asam askorbat 

merupakan senyawa pembanding yang paling sering digunakan dibanding Vitamin 

A dan Vitamin E karena aktivitas antioksidannya yang sangat tinggi (Lung & 

Destiani, 2017). 

Hasil penelitian dengan metode DPPH diperoleh hasil kapasitas antioksidan 

ekstrak botto-botto (Choromolaena odorata L.) yang berasal dari Kecamatan 

Parangloe dengan pembanding Vit C dan trolox pada tabel IV.5 menunjukkan 

kapasitas antioksidan yang paling tertinggi secara bermakna (α<0.05),yang berarti 

tingkat kesalahan atau perbedaan setiap sampel kurang dari 5 % dan mempunyai 

makna berbeda nyata antar sampel, yang dilanjutkan dengan uji Duncan, dibanding 

dengan ekstrak sampel dari Bontonompo, Bajeng, Somba Opu, Pattallassang, 

Manuju, Bungaya, Parigi, dan Tinggi Moncong. 

Hasil penelitian dengan metode FRAP diperoleh hasil kapasitas antioksidan 

ekstrak botto-botto (Choromolaena odorata L.) yang berasal dari Kecamatan 

Bajeng dengan pembanding Vit C dan trolox pada tabel IV.5 menunjukkan 

kapasitas antioksidan yang paling tertinggi secara bermakna  (α<0.05), yang berarti 

tingkat kesalahan atau perbedaan setiap sampel kurang dari 5 % dan mempunyai 

makna berbeda nyata antar sampel, yang dilanjutkan dengan uji Duncan, dibanding 

dengan ekstrak sampel dari Bontonompo, Somba Opu, Pattallassang, Manuju, 

Bungaya, Parigi, Parangloe dan Tinggi Moncong. 

Hasil penelitian dengan metode CUPRAC diperoleh hasil kapasitas 

antioksidan ekstrak botto-botto (Choromolaena odorata L.) yang berasal dari 
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Kecamatan Parangloe dengan pembanding Vit C dan trolox pada tabel IV.5 

menunjukkan kapasitas antioksidan yang paling tertinggi secara bermakna  

(α<0.05), yang berarti tingkat kesalahan atau perbedaan setiap sampel kurang dari 

5 % dan mempunyai makna berbeda nyata antar sampel, yang dilanjutkan dengan 

uji Duncandibanding dengan ekstrak sampel dari Bontonompo, Bajeng, Somba 

Opu, Pattallassang, Manuju, Bungaya, Parigi, dan Tinggi Moncong. 

Hasil penelitian dengan metode TOAC diperoleh hasil kapasitas antioksidan 

ekstrak botto-botto (Choromolaena odorata L.) yang berasal dari Kecamatan 

Tinggi Moncong dengan pembanding Vit C dan trolox pada tabel IV.5 

menunjukkan kapasitas antioksidan yang paling tertinggi secara bermakna  

(α<0.05), yang berarti tingkat kesalahan atau perbedaan setiap sampel kurang dari 

5 % dan mempunyai makna berbeda nyata antar sampel, yang dilanjutkan dengan 

uji Duncandibanding dengan ekstrak sampel dari Bontonompo, Bajeng, Somba 

Opu, Pattallassang, Manuju, Bungaya, Parigi, dan Parangloe 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa banyak 

perbedaan antara sampel baik yang diaambil dari dataran rendah, dataran sedang 

dan dataran tinggi serta dengan ketinggian yang berbeda mempunyai nilai yang 

tidak sama, Dari setiap tabel pada setiap pengujian tidak ada nilai menunjukan 

setara serta mempunyai jumlah kadar berbeda signifikan pada setiap daerah tempat 

tumbuh. Dari tabel yang ada, nilai-nilai tersebut menunjukkan pengaruh jumlah 

kadar flavonoid total, kadar fenolik total dan kapasitas anti oksidan terhadap daerah 

tumbuh tanaman botto-botto, karena hasil yang telah di analisis menggunakan One-

Way ANOVA yang dilanjutkan dengan uji Duncan yang merujuk dari lampiran uji 

statistik, untuk melihat pengaruh dari setiap sampel yang ada dan menunjukkan 

hasil yang berbeda secara signifikan dari setiap ekstrak sampel yang ada. Dari 9 
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sampel yang telah diuji menunjukkan hasil yang tidak berurutan sesuai dengan 

ketinggian, suhu dari lokasi temoat pengambilan sampel tersebut. Dalam penelitian 

yang di lakukan oleh (Ariskah, 2022) mengataka bahwa keberadaan senyawa 

antioksidan dalam organ tumbuhan merupakan salah satu produk metabolisme 

tumbuhan. Ketinggian tempat memberikan pengaruh paling besar pada 

metabolisme tumbuhan berkaitan dengan ketersediaan cahaya matahari, suhu 

lingkungan dan nutrisi. Lain hal dengan peneltian yang dilakukan oleh Noor Zafirah 

Ismail et al. (2017) yang melaukan penelian yang sama namun menggunakan 

sampel yang berbeda, mendapatkan hasil mengungkapkan bahwa faktor lingkungan 

(intensitas cahaya, suhu dan karakteristik tanah) dari delapan lokasi adalah 

bertanggung jawab untuk variasi fenolik, flavonoid, antioksidan dan analisis GC-

MS pada C. nutans. Perbedaan jumlah kadar yang terdapat pada penelitian 

kemungkinan disebabkan hal yang tidak dilakukan pada peneliatian seperti uji 

kadar unsur hara pada tanah dan insensitas cahaya. 

Dari penelitian ini, kita dapat mengetahui betapa besar kekuasan Allah SWT 

dalam menciptakan segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup 

terutama manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Asy-Syu’ara/26: 7 

 

بَتنْاَ فِيْهَا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ كَرِيْمٍ   اوََلمَْ يرََوْا الِىَ الَْْ رْضِ كَمْ انَْْۢ
 

Terjemahan: 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik 

?” (Kementrian Agama RI, 2014). 
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Firman Allah tersebut telah menjelaskan bahwa Allah SWT. mengajak kita 

agar belajar dari seluruh alam bahwa hanya Allah SWT. semata yang berhak untuk 

di sembah. Jika mereka ingin merenungi adanya kuasa-Nya di bumi ini, maka 

mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah SWT. telah menciptakan berbagai 

macam tumbuhan yang baik sehingga mendatangkan manfaat, membuktikan bahwa 

Allah SWT. merupakan dzat yang Maha Kuasa dalam menghidupkan atau 

membangkitkan yang telah mati (Shihab, 2012). 

Dengan segala kebesaran dan kekuasaan-Nya, Allah SWT. telah 

menumbuhkan suatu tumbuh-tumbuhan yang baik yang dapat dimanfaatkan oleh 

makhluknya. Salah satu dimanfaatkan nya tumbuhan yaitu dalam dunia kesehatan. 

Tumbuhan dapat digunkan sebagai pengobatan atau biasa disebut tanaman obat 

(herbal). Salah satu tanda-tanda kebesaran-Nya adalah ditumbuhkannya tumbuhan 

bajakah tampala yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia sebagai obat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneliatian dan analisis data yang ada maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

Berdasarkan  hasil penelitian diperoleh hasil kadar total fenolik dan kadar total 

flavonoid, ekstrak daun Botto-botto (Cromolaena Odorata L) tertinggi diperoleh 

dari kecamatan Tingggimoncong, dimana kadar total fenolik dengan nilai 187,03 ± 

0,73 mg GAE/g, dan kadar total flavonoid dengan nilai 111.53 ± 0.86 mg QE/g 

ekstrak, dan kapasitas anti oksidan pada metode TOAC terdistribusi memiliki kadar 

antioksidan yang tertinggi dari Kecamatan Tinggi Moncong dengan pembanding 

Vit C dan trolox pada tabel IV.5, metode DPPH diperoleh hasil ekstrak botto-botto 

(Choromolaena odorata L.) yang berasal dari Kecamatan Parangloe dengan 

pembanding Vit C dan trolox pada tabel IV.5 menunjukkan kapasitas antioksidan 

yang paling tertinggi, dan metode CUPRAC diperoleh hasil kapasitas antioksidan 

ekstrak botto-botto (Choromolaena odorata L.) yang berasal dari Kecamatan 

Parangloe dengan pembanding Vit C dan trolox pada tabel IV.5 menunjukkan 

kapasitas antioksidan yang paling tertinggi.  

 

B. Saran  

Disarankan untuk melalakukan pengujian unsur hara dan intensitas cahaya 

pada tempat pengambilan sampel. 
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 LAMPIRAN 

Preparasi Sampel 

 

  

Daun botto-botto diambil dari 9 lokasi berbeda di Kabupaten Gowa 

Sulawesi Selatan 

Dipisahkan dengan bagian tumbuhan. Dicuci dengan air mengalir. 

 

Dikeringkan dalam lemari pengering dengan suhu 

 

Diblender kemudian dioven dengan suhu 60oC selama 48 jam 

 

Siap di ekstraksi 

 

 

Siap di ekstraksi 

 

 

Siap di ekstraksi 

 

 

Siap di ekstraksi 

 

 

Siap di ekstraksi 

 

 

Siap di ekstraksi 
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Ekstraksi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Serbuk simplisia sebanyak 10 gram dimasukkan dalam wadah 

maserasi 

Ditutup wadah dan Didiamkan selama 24 jam dalam ruangan  

terlindung dari cahayaterlindung cahaya 

Direndam Kembali ampasnya dengan pelarut etanol 96 % 800 ml dan 

dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali 

 

Dipekatkan ekstrak cair menggunakan rotary evaporator (T = 600c) 

dan dibebaskan denga palarut dengan cara dipanaskan diatas penangas 

sehingga dihasilkan ekstrak kental 

 

Direndam dengan memasukkan 1000ml pelarut etanol 96 % kedalam 

wadah  

 

Dilakukan penyaringan ke dalam wadah penampung dengan 5 lapis 

kertas saring 
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Skrining Fitokimia 

Uji Alkaloid 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Steroid dan Terpenoid 

 

 

 

 

 

 

  

Ekstrak beberapa mg dilarutkan dengan HCl 1% 

 

Selama 5 menit dipanaskan di atas penangas air dan disaring 

 

Pereaksi mayer 

ditambahkan sebanyak 1-2 

mL. + adanya endapan 

berwarna krem 

 

Pereaksi wagner 

ditambahkan sebanyak 1-2 

mL. + adanya endapan 

berwarna coklat 

 

Pereaksi dragondorf 

ditambahkan sebanyak 1-2 

mL. + adanya endapan 

merah jingga 

 

Ekstrak beberapa 

mg dilarutkan 

dengan kloroform 2 

mL. Asam asetat 

anhidrat 

ditambahkan 

beberapa tetes. 

Larutan tersebut 

disimpan di 

penangas air + 

ditambahkan 2 mL 

H2SO4 pekat. 

+ adanya cincin 

coklat menunjukkan 

steroid, dan adanya 

warna merah 

menunjukkan 

adanya triterpenoid. 

 

Ekstrak beberapa 

mg dilarutkan 

dengan kloroform 2 

mL. 

 

Larutan H2SO4 

pekat ditambahkan 

disepanjang sisi 

tabung reaksi 

 

+ warna coklat pada 

antarmuka 

menunjukkan 

adanya terpenoid. 
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Uji Tanin 

 

 

 

Uji Saponin 

 

 

Uji Glikosida 

Tes Borntrager (Anthraquinone Glycoside) 

 

 

 

 

Tes Keller-Killaini (Cardiac Glycoside) 

 

  

Ekstrak beberapa 

mg dilarutkan 

dengan air suling 5 

mL dan disaring. 

+ FeCl3 5% ke 

dalam filtrate. 

 

+ FeCl3 5% ke dalam 

+ adanya warna 

hitam atau biru-

hijau atau adanya 

endapan. 

Ekstrak beberapa mg dilarutkan 

dengan air suling 5-10 mL dan 

dikocok hingga berbuih. 

 

+ hasil positif menunjukkan 

apabila buih bertahan selama 5 

menit di penangas air. 

 

Ekstrak beberapa 

mg dilarutkan 

dengan 5 mL 

H2SO4 5% dan 

disimpan di 

penangas air selama 

1-2 menit dan 

disaring. 

Filtrat + kloroform 

dengan volume 

sama dan 

didiamkan selama 5 

menit. + amonia 

setengah dari 

larutan tersebut. 

 

Hasil positif adanya 

warna merah muda 

sampai merah pada 

lapisan ammonia 

 

Ekstrak beberapa 

mg dilarutkan 

dengan 5 mL 

H2SO4 5% . 

 

 

+ asam asetat 

glasial 2 mL, FeCl3 

5% beberapa tetes. 

+ H2SO4 pekat 1-2 

mL disepanjang sisi 

tabung uji. 

 

Hasil positif adanya 

cincin coklat pada 

antarmuka dan 

cincin ungu yang 

mungkin muncul di 

bawah cincin 

coklat. 
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Kadar Fenolik Total 
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Kadar Flavonoid Total 
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KAPASITAS ANTIOKSIDAN FRAP 
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DPPH 
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84 
 

 
 

TOAC 
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Gambar 4 Daun Botto-botto 

(Chromolaena Odorata L.) 

Gambar 5 Simplisia sampel 

 

 

Gambar 6 : Proses ekstraksi sampel Gambar 7: Proses Rotary Evaporator 
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Gambar 8 : Uji Flavonoid Gambar 9 : Uji Fenolik 

  

Gambar 10 : Hasil Uji FRAP Gambar 11: Hasil Uji Cuprac 

 

  

Gambar 12 : Hasil Uji DPPH Gambar 13 : Hasil Uji TOAC 
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Lampiran Perhitungan rendamen ekstrak 

A. Parigi     

 Bobot cawan kosong = 8,9879 gram  

 Bobot cawan kosong + ekstrak = 10,9246 gram  

 Bobot ekstrak = 1,9367 gram  

 Bobot simplisia  = 10,0 gram  

 

% Rendemen = 

 

    

  = 19,3670 %  

      

B. Somba Opu     

 Bobot cawan kosong = 8,9341 gram  

 Bobot cawan kosong + ekstrak = 10,6149 gram  

 Bobot ekstrak = 1,6808 gram  

 Bobot simplisia  = 10,0 gram  

 

% Rendemen = 

 

    

  = 16,8080 %  

      

C. Tinggi Moncong     

 Bobot cawan kosong = 8,7761 gram  

 Bobot cawan kosong + ekstrak = 10,0257 gram  

 Bobot ekstrak = 1,2496 gram  

 Bobot simplisia  = 10,0 gram  

 

% Rendemen = 

 

    

  = 12,4960 %  

      

D. Pattallassang     

 Bobot cawan kosong = 8,9641 gram  

 Bobot cawan kosong + ekstrak = 10,7278 gram  

 Bobot ekstrak = 1,7637 gram  

 Bobot simplisia  = 10,0 gram  

 

% Rendemen = 

 

    

  = 17,6370 %  

      

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 
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E.  Manuju     

 Bobot cawan kosong = 8,9512 gram  

 Bobot cawan kosong + ekstrak = 10,0604 gram  

 Bobot ekstrak = 1,1092 gram  

 Bobot simplisia  = 10,0 gram  

 

% Rendemen = 

 

    

  = 11,0920 %  

      

F.  Bajeng     

 Bobot cawan kosong = 8,6567 gram  

 Bobot cawan kosong + ekstrak = 9,6865 gram  

 Bobot ekstrak = 1,0298 gram  

 Bobot simplisia  = 10,0 gram  

 

% Rendemen = 

 

    

  = 10,2980 %  

      

G. Bungaya     

 Bobot cawan kosong = 8,9698 gram  

 Bobot cawan kosong + ekstrak = 10,7407 gram  

 Bobot ekstrak = 1,7709 gram  

 Bobot simplisia  = 10,0 gram  

 

% Rendemen = 

 

    

  = 17,7090 %  

      

H. Parangloe     

 Bobot cawan kosong = 8,4768 gram  

 Bobot cawan kosong + ekstrak = 10,2670 gram  

 Bobot ekstrak = 1,7902 gram  

 Bobot simplisia  = 10,0 gram  

 

% Rendemen = 

 

    

  = 17,9020 %  

      

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 
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I. Bontonompo     

 Bobot cawan kosong = 8,5614 gram  

 Bobot cawan kosong + ekstrak = 9,8310 gram  

 Bobot ekstrak = 1,2696 gram  

 Bobot simplisia  = 10,0 gram  

 

% Rendemen = 

 

    

  = 12,6960 %  

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 
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Lampiran Hasil uji statistic 

a. Fenolik 

Uji Nomablitas 

 Fenolik 

N 27 

Normal Parametersa,b 
Mean 156.7211 
Std. Deviation 57.34493 

Most Extreme Differences 

Absolute .147 

Positive .126 

Negative -.147 
Kolmogorov-Smirnov Z .765 

Asymp. Sig. (2-tailed) .602 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Fenolik 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.570 8 18 .789 

 
 Anova Fenolik 

Fenolik 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 85490.405 8 10686.301 21231.160 .000 

Within Groups 9.060 18 .503   
Total 85499.465 26    

 
 

 

Duncan 

Perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Manuju 3 54.7231         
Parangloe 3  81.3777        
Parigi 3   138.5170       
Somba Opu 3    146.8658      
Bajeng 3     161.7031     
Bontonompo 3      176.2905    
Bungaya 3       197.3097   

Patallassang 3        219.91

00 
 

Tinggi 
moncong 

3         233.7926 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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b. Flavonoid 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Predicted Value 

N 27 

Normal Parametersa,b 
Mean 80.4805890 

Std. Deviation 12.10071050 

Most Extreme Differences 
Absolute .110 
Positive .110 

Negative -.110 

Kolmogorov-Smirnov Z .570 

Asymp. Sig. (2-tailed) .901 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Anova flavonoid 

Flavonoid 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 20743.309 8 2592.914 7118.192 .000 

Within Groups 6.557 18 .364   
Total 20749.866 26    

 
Tabel. VI.7 Duncan flavonoid 

 Perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Duncana 

Patallassang 3 35.3669         

Somba Opu 3  44.6958        

Manuju 3   45.9795       

Parigi 3    86.4314      

Bungaya 3     91.2668     

Parangloe 3      93.5743    

Bajeng 3       95.9427   

Bontonompo 3        110.3367  
Tinggi 

Moncong 
3         111.529

8 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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c. Anti Oksidan 

1. DPPH 

DPPH VIT C 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 DPPHVIT.C 

N 27 

Normal Parametersa,b 
Mean 389.4904 

Std. Deviation 42.32436 

Most Extreme Differences 

Absolute .189 

Positive .189 

Negative -.180 

Kolmogorov-Smirnov Z .980 
Asymp. Sig. (2-tailed) .292 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
ANOVA 

DPPHVIT.C 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 46574.915 8 5821.864 484746.729 .000 

Within Groups .216 18 .012   
Total 46575.131 26    

 
DPPHVIT.C 

 Perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Du

nca

na 

Tinggi 

Moncong 
3 

342.45

11 
        

Manuju 3  343.52

68 
       

Patallassang 3   347.34

54 
      

Somba Opu 3    368.43

38 
     

Bungaya 3     375.06

57 
    

Parigi 3      400.34

03 
   

Bontonompo 3       432.97

81 
  

Bajeng 3        446.87

56 
 

Parangloe 3         448.3972 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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DPPH TROLOX 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Trolox 

N 27 

Normal Parametersa,b 
Mean 285.7860 

Std. Deviation 32.34791 

Most Extreme Differences 

Absolute .181 

Positive .176 
Negative -.181 

Kolmogorov-Smirnov Z .942 

Asymp. Sig. (2-tailed) .337 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

ANOVA 

Trolox 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 27200.902 8 3400.113 11829.518 .000 

Within Groups 5.174 18 .287   

Total 27206.075 26    

 
Trolox 

 Perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Dunca
na 

Tinggi 

Moncong 
3 

249.680

7 
       

Manuju 3  250.910

0 
      

Patallassan

g 
3   253.458

7 
     

Somba 

Opu 
3    269.332

0 
    

Bungaya 3     275.104

7 
   

Parigi 3      294.022

3 
  

Bontonomp

o 
3       319.648

7 
 

Bajeng 3        329.606
3 

Parangloe 3        330.310

3 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .125 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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2. CUPRAC VIT. C 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 CUPRAV_VIT.C 

N 27 

Normal Parametersa,b 
Mean 169.9302 

Std. Deviation 47.07866 

Most Extreme Differences 

Absolute .206 

Positive .187 
Negative -.206 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.069 

Asymp. Sig. (2-tailed) .203 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
ANOVA 

CUPRAV_VIT.C 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 57621.868 8 7202.734 28609.972 .000 

Within Groups 4.532 18 .252   
Total 57626.400 26    

 
CUPRAV_VIT.C 

 Perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dunca

na 

Patallassa

ng 
3 

111.85

99 
        

Somba 

Opu 
3  116.99

34 
       

Tinggi 

Moncong 
3   119.76

01 
      

Parigi 3    142.24

29 
     

Manuju 3     167.27

45 
    

Bungaya 3      203.86

33 
   

Bontonom

po 
3       208.20

84 
  

Bajeng 3        227.56

86 
 

Parangloe 3         231.60

10 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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CUPRAC TROLOX 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 CUPRAC_TROLOX 

N 27 

Normal Parametersa,b 
Mean 283.6669 

Std. Deviation 61.04218 

Most Extreme Differences 

Absolute .208 

Positive .188 
Negative -.208 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.079 

Asymp. Sig. (2-tailed) .195 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
ANOVA 

CUPRAC_TROLOX 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 96872.340 8 12109.043 29030.650 .000 

Within Groups 7.508 18 .417   
Total 96879.848 26    

 
CUPRAC_TROLOX 

 Perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dunca

na 

Patallassa

ng 
3 

208.27

20 
        

Somba 

Opu 
3  215.51

30 
       

Tinggi 

Moncong 
3   218.44

66 
      

Parigi 3    246.48

40 
     

Manuju 3     281.56

57 
    

Bungaya 3      328.03

28 
   

Bontonom

po 
3       332.98

67 
  

Bajeng 3        359.21

72 
 

Parangloe 3         362.48

40 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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3. Frap vit. C 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 FRAP_VIT.C 

N 27 

Normal Parametersa,b 
Mean 361.5342 

Std. Deviation 81.73122 

Most Extreme Differences 

Absolute .140 

Positive .140 
Negative -.139 

Kolmogorov-Smirnov Z .726 

Asymp. Sig. (2-tailed) .668 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

ANOVA 

FRAP_VIT.C 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 173668.280 8 21708.535 33942.672 .000 

Within Groups 11.512 18 .640   

      

Total 173679.792 26    

 
FRAP_VIT.C 

 Perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dunca

na 

Patallassa

ng 
3 

222.22

21 
        

Tinggi 

Moncong 
3  247.47

47 
       

Parigi 3   326.83

98 
      

Bontonom

po 
3    352.50

46 
     

Manuju 3     379.52

34 
    

Bungaya 3      401.29

87 
   

Somba 

Opu 
3       402.76

72 
  

Parangloe 3        438.70

07 
 

Bajeng 3         482.47

68 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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Frap Trolox 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 FRAP_TROLOX 

N 27 

Normal Parametersa,b 
Mean 427.8671 

Std. Deviation 108.89834 

Most Extreme Differences 

Absolute .142 

Positive .142 
Negative -.141 

Kolmogorov-Smirnov Z .736 

Asymp. Sig. (2-tailed) .651 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
ANOVA 

FRAP_TROLOX 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 308309.517 8 38538.690 33797.686 .000 

Within Groups 20.525 18 1.140   
Total 308330.042 26    

 
FRAP_TROLOX 

 Perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dunca

na 

Patallassa

ng 
3 

243.43

52 
        

Tinggi 

Moncong 
3  274.48

94 
       

Parigi 3   380.46

24 
      

Bontonom

po 
3    417.39

61 
     

Manuju 3     452.43

84 
    

Bungaya 3      479.88

44 
   

Somba 

Opu 
3       482.94

23 
  

Parangloe 3        530.92

30 
 

Bajeng 3         588.83

23 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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4. TOAC_VIT.C 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 TOAC_VIT.C 

N 27 

Normal Parametersa,b 
Mean 47.4582 

Std. Deviation 14.78055 

Most Extreme Differences 

Absolute .150 

Positive .089 
Negative -.150 

Kolmogorov-Smirnov Z .780 

Asymp. Sig. (2-tailed) .576 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
ANOVA 

TOAC_VIT.C 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5678.872 8 709.859 10538.599 .000 

Within Groups 1.212 18 .067   
Total 5680.085 26    

 
TOAC_VIT.C 

 Perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dunca

na 

Manuju 3 
18.043

0 
        

Bungaya 3  34.607

3 
       

Bajeng 3   40.453

1 
      

Patallassan

g 
3    44.011

0 
     

Parigi 3     51.160

3 
    

Parangloe 3      53.481

0 
   

Bontonomp

o 
3       54.729

4 
  

Somba 

Opu 
3        59.810

1 
 

Tinggi 

Moncong 
3         70.828

7 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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TOAC_TROLOX 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 TOAC_TROLOX 

N 27 

Normal Parametersa,b 
Mean 99.8206 

Std. Deviation 30.63638 

Most Extreme Differences 

Absolute .144 

Positive .096 
Negative -.144 

Kolmogorov-Smirnov Z .746 

Asymp. Sig. (2-tailed) .634 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
ANOVA 

TOAC_TROLOX 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 24401.379 8 3050.172 28759.417 .000 

Within Groups 1.909 18 .106   
Total 24403.288 26    

 
TOAC_TROLOX 

 Perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dunca

na 

Manuju 3 
39.42

65 
        

Bungaya 3  73.22

17 
       

Bajeng 3   85.16

55 
      

Patallassan

g 
3    93.07

28 
     

Parigi 3     106.96

86 
    

Parangloe 3      111.76

35 
   

Bontonom

po 
3       114.27

08 
  

Somba 

Opu 
3        124.70

97 
 

Tinggi 

Moncong 
3         149.78

60 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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Lampiran Perhitungan  

1. Reagen Fenolik 

a. Pereaksi  Follin-Ciocalteu 7,5% 

Ketentuan larutan Follin-Ciocalteu 7,5% dalam 100 mL. Sedangkan yang 

mau dibuat dalam 200 mL. jadi, 7,5 × 2 = 15 mL Follin-Ciocalteu ad 200 

mL (185 mL) air suling. 

b. Pereaksi Natrium hidroksida (NaOH) 1% 

NaOH 1% dalam 100 mL. Sedangkan yang mau dibuat dalam 200 mL. 

Jadi, 2 g NaOH ad 200 mL (198 mL) air suling. 

2. Reagen Flavonoid 

a. Pereaksi Aluminium klorida (AlCl3) 10% 

AlCl3 10% dalam 10 mL. Sedangkan yang mau dibuat dalam 20 mL. 

Jadi, 2 gram AlCl3 10% ad 20 mL (18 mL) air suling. 

b. Pereaksi Natrium asetat (CH3COONa) 0,1% 

CH3COONa ditimbang 1,640 mg ad 20 mL (18,5 mL) air suling.  

3. Reagen FRAP 

a. FeCl3. 6H2O 2.0 × 10-2 M 

 0,02 × 270 × 50 mL = 750 mg 

 Jadi,  FeCl3 yang ditimbang 750 mg + 200 µL HCl 5 M ad 50 mL air 

suling. 

b. TPTZ 1.0 × 10-2 M 

0,01 × 335 × 50 mL = 167,5 mg  

Jadi, TPTZ yang ditimbang 167,5 mg ad 50 mL etanol absolut. 

c. Natrium asetat pH 3,6 



102 
 

 
 

1,55 × 8 mL asam asetat pekat ad 500 mL air suling. 

4. Reagen CUPRAC 

a. CuCl2.1H2O 10 × 10-2 M 

425 mg + 250 mL air suling. 

b. neocuproine 7.5 × 10-2 M 

390 mg + etanol absolut 250 mL. 

c. amonium asetat pH 7.0 

19,27 gram + 250 mL air suling. 

5. Reagen DPPH 

Larutan DPPH yang dibutuhkan sebanyak 100ml 

Reagen DPPH = 394 

0,1 mM = 0,0001 M 

Mg DPPH = M x BM x Vol (mL) 

      = 0,0001 M x 394 x 100 mL 

      = 3,94 mg/100 mL etanol absolute 

6. Reagen TOAC 

Larutan yang mau dibuat 400 mL 

a. Amonium molibdat (NH4)6Mo7O24.4H2O 4 mM 

= 0,004 × 1236 × 3 

= 14,832  

400

3
  × 14,832 = 1,977 mg 

Jadi, amonium molibdat yang ditimbang sebanyak 14,832 mg 
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b. Kalium dihidrogen fosfat (KH2PO4) 28 mM 

= 0,028 × 136 × 3 

= 11,424 

400

3
 × 11,424 = 152,32 mg 

Jadi, kalium dihidrogen fosfar ditimbang sebanyak 152,32 mg 

c. Asam sulfat (H2SO4) 0,6 M 

N1 . V1 = N2 . V2 

5 . X      = 0,6 . 3 

X           = 
1,8

3
   

X           = 0,36 mL 

              = 360 µL  

400

3
 × 360 µL = 48.000 µL 

                         = 48 Ml 
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