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ABSTRAK 

Nama   : Nurfaida Hamka 

Nim   : 70100119040 

Judul  : “Optimasi Ekstraksi Senyawa Fenolik Kulit Batang Anak 

Dara (Croton oblongus Burm F) Secara Maserasi 

Menggunakan Pendekatan Response Surface Methodology” 

Anak dara (Croton oblongus Burm F) merupakan salah satu jenis 

tumbuhan genus Croton dan termasuk dalam famili Euphorbiaceae. Croton 

oblongus terkhusus pada bagian kulit batang memiliki beberapa kandungan 

senyawa metabolit seperti senyawa fenolik. Untuk mendapatkan senyawa dari suatu 

tanaman atau tumbuhan maka diperlukan suatu metode ekstraksi sehingga dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari parameter yang digunakan 

terhadap jumlah rendamen serta kadar fenolik sehingga mendapatkan hasil yang 

optimal. Proses optimasi dimulai dengan melakukan ekstraksi menggunakan 

metode maserasi pada simplisia kulit batang anak dara menggunakan 3 parameter 

uji yaitu jenis pelarut (metanol dan aseton), konsentrasi pelarut (50%, 75% dan 

100%) dan waktu maserasi (1 hari, 2 hari, 3 hari). Selanjutnya dilanjutkan dengan 

penentuan kadar fenolik menggunakan Spektrofotometri UV-Vis. Hasil persen 

rendamen serta kadar fenolik yang didapatkan selanjutnya diidentifikasi parameter 

yang optimal melalui aplikasi Design Expert ver 13. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proses optimasi kulit batang anak dara secara maserasi 

diperoleh hasil persen rendamen esktrak  yang optimal yaitu sebesar 10,53% pada 

waktu maserasi 3 hari menggunakan pelarut metanol dengan konsentrasi 75%. 

Sedangkan kadar fenolik diperoleh hasil yang optimal yaitu 60,193 ± 0.001155 

mgGAE/g pada waktu maserasi 3 hari menggunakan pelarut metanol dengan 

konsentrasi 100%. Sehingga dapat disimpulkan jenis pelarut, konsentrasi pelarut 

beserta waktu maserasi dapat mempengaruhi persen rendeman dan kadar fenolik 

yang didapatkan. Ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol 

dengan waktu maserasi 3 hari dapat menghasilkan persen rendamen ekstrak dan 

kadar fenolik yang optimal. 

 

Kata kunci : Croton oblongus, maserasi, fenolik, Respond Surface Methodology 
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ABSTRACT 

Name   : Nurfaida Hamka 

Name   : 70100119040 

Title  : “Optimization of Extraction of Phenolic Compounds from 

Maceration of Anak Dara (Croton oblongus Burm F.) Bark 

Using Response Surface Methodology Approach” 

Croton oblongus Burm F is a type of plant of the genus Croton and belongs 

to the Euphorbiaceae family. Croton oblongus, especially in the stem bark, contains 

several metabolites such as phenolic compounds. To obtain compounds from a 

plant or plant, an extraction method is needed so that in this study the aim was to 

determine the effect of the parameters used on the amount of rendition and phenolic 

content so as to obtain optimal results. The optimization process begins with 

extracting using the maceration method on the simplicia of anak dara bark using 3 

test parameters, namely the type of solvent (methanol and acetone), solvent 

concentration (50%, 75% and 100%) and maceration time (1 day, 2 days, 3 days). 

Then proceed with the determination of phenolic levels using UV-Vis 

Spectrophotometry. The results of the percent yield and phenolic content obtained 

were then identified as optimal parameters through the application of Design Expert 

ver 13. The results showed that the process of optimizing the anak dara bark by 

maceration obtained the optimal percent yield of the extract, which was 10.53% at 

the time of maceration 3 days using methanol solvent with a concentration of 75%. 

While the phenolic content obtained optimal results, namely 60.193 ± 0.001155 

mgGAE/g at 3 days of maceration using methanol solvent with a concentration of 

100%. So it can be concluded that the type of solvent, solvent concentration and 

maceration time can affect the percent yield and phenolic content obtained. 

Extraction by maceration method using methanol solvent with maceration time of 

3 days can produce optimal percent yield of the extract and phenolic content. 

 

Keywords :Croton oblongus, maceration, phenolic, Respond Surface Methodology 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tumbuhan ataupun tanaman sudah lama dipergunakan secara empiris dan 

tradisional dalam fungsinya sebagai pengobatan. Potensi penggunaan tumbuhan 

dalam pengembangan pengobatan tergolong besar. Pemanfaatan tumbuhan sebagai 

pengobatan semakin meningkat seiring berjalannya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada bidang farmasi serta ilmu pengetahuan alam. 

Perubahan pandangan dan mentalitas individu terhadap obat-obatan alami juga 

berpengaruh terhadap pemanfaatan dan penggunaan tumbuhan. Senyawa kimia 

pada tumbuhan merupakan bahan utama dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai 

obat. 

Salah satu tumbuhan yang berpotensi dalam pengobatan yang digunakan 

oleh masyarakat Sulawesi Selatan terkhusus wilayah Sinjai adalah anak dara 

(Croton oblongus Burm F). Anak dara merupakan salah satu jenis tanaman dari 

genus Croton dan termasuk ke dalam famili Euphorbiaceae. Secara empiris 

masyarakat Dusun Bongkong Kabupaten Sinjai Tengah menggunakan tumbuhan 

ini sebagai kosmetik tradisional yaitu masker pada wajah yang dipercaya dapat 

mengencangkan kulit. Anak dara dipercaya digunakan dalam pengobatan seperti 

nyeri haid, kanker rahim dan penghilang bau badan (Awainah, 2016). Beberapa 

penelitian terkait dengan tumbuhan ini terkhusus pada bagian kulit batang antara 

lain kulit batang anak dara memiliki kandungan senyawa fenolik, flavonoid serta 

karotenoid (Haeria, 2014) serta memiliki aktivitas antioksidan (Awaluddin, 2019) 

dan memiliki aktivitas penghambatan pada sel hela (Tahar, 2015).  

Dari berbagai manfaat yang ada pada kulit batang anak dara tidak menutup 

kemungkinan memiliki masih banyak lagi manfaat yang ada pada tumbuhan   
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terebut yang bermanfaat bagi kesehatan umat manusia. Dari hal tersebut sebagai 

manusia baiknya agar mencari tahu dan menguasai ilmu pengobatan sebagaimana 

yang telah dijelaskan oleh Rasulullah saw : 

 
 مَنْ  تطََبَّبَ  وَلَمْ  يعُْلَمْ  مِنْهُ  طِب   قَبْلَ  ذلَِكَ  فهَُوَ  ضَامِن  

Artinya : 

“Barang siapa yang mengobati, namun ia tidak menguasai ilmu pengobatan, 
maka ia harus bertanggung jawab” (HR. An-Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah dan 
yang  lain, hadits hasan no. 54  kitab Bahjah Qulub Al-Abrar) 

Dari hal tersebut baginda Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dengan 

ucapan, pilihan dan tindakannya adalah model yang menunjukkan pada umat 

manusia mengenai pengobatan yang baik yaitu pengobatan yang berkaitan dengan 

ilmu pengetahuan dan penelitian bukan hanya sekedar perkiraan ataupun 

fatamorgana. Oleh sebab itu manusia patutnya harus terus mencari manfaat, 

jaminan mutu serta parameter yang baik untuk digunakan dalam mendapatkan 

potensi suatu tanaman agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bentuk 

pengobatan yang sesuai dengan standar kefarmasian. 

Senyawa kimia yang ada pada tumbuhan dapat berpotensi sebagai obat 

dalam menyembuhkan berbagai penyakit dimana senyawa kimia tersebut adalah 

kelompok metabolit sekunder dari tumbuhan. Pada umumnya senyawa metabolit 

sekunder memiliki peran utama untuk pertahanan diri terhadap organisme lain 

seperti serangga. Keberadaan metabolit sekunder terbatas pada tumbuhan asalnya 

atau suku dari tumbuhan tersebut. Diantara beberapa senyawa yang termasuk 

kelompok senyawa metabolit sekunder adalah senyawa flavonoid dan senyawa 

fenolik. Senyawa flavonoid tersebar hampir pada semua bagian tumbuhan yaitu 

akar, daun, bunga, buah, ataupun biji. Senyawa fenol tersebar luas pada tumbuhan, 

terutama dalam tumbuhan yang memiliki Senyawa aromatik yang memiliki 

karakteristik struktur benzen dan hidroksil (Ali, 2020). 
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Untuk mendapatkan suatu senyawa dari tanaman ataupun tumbuhan maka 

diperlukan suatu metode ekstraksi. Ekstraksi adalah metode pemisahan senyawa 

dari bahan padat maupun cair dengan bantuan pelarut (Zulharmitta, 2010). Salah 

satu metode ekstraksi adalah maserasi yang merupakan metode yang sederhana 

serta umum digunakan dengan berbagai kelebihan seperti peralatan yang sederhana, 

biaya yang murah serta tidak dilakukan proses pemanasan sehingga dapat 

menghindari kerusakan zat aktif yang ada pada simplisia. Metode ini merupakan 

metode yang tepat untuk ekstraksi senyawa-senyawa yang bersifat tidak tahan 

panas (termolabile) (Mauricio, 2013).  

Bagian tumbuhan, cara ekstraksi, waktu, konsentrasi pelarut, dan jenis 

pelarut semuanya berpengaruh terhadap cara ekstraksi (Prayoga, 2019). Waktu atau 

lamanya proses ekstraksi menentukan kandungan senyawa yang keluar dari bahan. 

Jumlah senyawa yang diekstrak dari bahan ditentukan oleh lamanya proses 

ekstraksi. Dengan cara yang sama, jenis larutan yang digunakan atau proporsi yang 

dapat larut dalam aquadest dapat mempengaruhi perolehan senyawa yang ada pada 

suatu tanaman, larutan pengekstraksi yang digunakan disesuaikan dengan 

kepolaran senyawa yang diinginkan. Menurut prinsip like dissolves like, suatu 

pelarut akan cenderung melarutkan senyawa yang mempunyai tingkat kepolaran 

yang sama. Pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan sebaliknya (Agnes, 

2021). 

Pelarut polar yang dapat mengesktrak senyawa fenolik adalah air, aseton 

dan metanol. Air digunakan sebagai pelarut karena bersifat polar, universal dan 

mudah didapat. Menurut Al fauzi et al (2022) kadar fenolik tertinggi ekstrak kulit 

jengkol diperoleh dari pelarut metanol. Sementara menurut Salim et al (2019) kadar 

fenolik tertinggi ekstrak daun mangga diperoleh dengan menggunakan pelarut 
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aseton. Penggunaan suatu pelarut dapat menjadi optimal jika faktor konsentrasi, 

waktu dan metode ekstraksi sesuai.  

Berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi hasil ekstraksi meskipun 

metode ekstraksi dengan maserasi memberikan berbagai manfaat tetapi belum 

diketahui parameter yang optimal untuk mengestraksi kulit batang anak dara 

sehingga dilakukannya proses optimasi. Optimasi adalah usaha memaksimalkan 

kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki 

(Rattu et al, 2022). 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka diperlukannya metode yang 

tepat agar ekstrak yang didapatkan dari suatu tanaman juga maksimal sehingga 

salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil dari parameter 

yang optimal maka menggunakan Response Surface Methodology (RSM) yang 

merupakan suatu metode kumpulan statistik dan matematika teknik yang berguna 

untuk mengembangkan, meningkatkan, dan mengoptimalkan proses, di mana 

respon dipengaruhi oleh beberapa faktor (variabel independen) (Sarabia and Ortiz, 

2009).  

Penelitian mengenai optimasi proses ekstraksi dengan menggunakan 

metode maserasi untuk menentukan kadar fenolik sejauh ini belum dilaporkan. 

Sehingga berdasarkan uraian di atas maka diperlukan penelitian terkait Optimasi 

Ekstraksi Senyawa Fenolik Kulit Batang Anak Dara (Croton oblongus Burm F.)  

Secara Maserasi menggunakan Pendekatan Response Surface Methodology. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  
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1. Bagaimana pengaruh jenis pelarut, konsentrasi pelarut dan waktu maserasi 

terhadap persen rendamen ekstrak kulit batang anak dara? 

2. Bagaimana pengaruh jenis pelarut, konsentrasi pelarut dan waktu maserasi 

terhadap kadar fenolik total ekstrak kulit batang anak dara? 

C. Definisi Operasional  

Mencegah kebingungan interpretasi pembaca pada variabel dijudul, hingga 

digunakan beberapa istilah dalam penelitian ini. Penjelasan perihal istilah yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Optimasi adalah proses pencarian pengoptimalan faktor yang 

mempengaruhi suatu objek sehingga diperoleh hasil yang terbaik. 

b. Ekstraksi adalah metode pemisahan senyawa dari tanaman. 

c. Kulit Batang adalah lapisan terluar batang. 

d. Fenolik adalah salah satu metabolit sekunder yang diperoleh dari hasil 

ekstraksi. 

e. Maserasi adalah metode pemisahan senyawa dari tanaman dengan cara 

perendaman sampel. 

f. Response Surface Methodology adalah kumpulan teknik statistik dan 

matematika yang membantu dalam mengembangkan, meningkatkan dan 

mengoptimalkan proses ekstraksi. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi pendekatan Response Surface 

Metodhology dengan menggunakan tiga parameter yaitu jenis pelarut, konsentrasi 

pelarut dan waktu ekstraksi terhadap kandungan senyawa fenoIik dari ekstrak kulit 

batang anak dara. 
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E. Kajian Pustaka 

Pada kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya 

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

ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haeria tahun 2014 yaitu 

“Penentuan Kadar Total Fenolik, Flavonoid, Dan Karotenoid Ekstrak 

Metanol Klika Anak Dara  (Croton oblongus Burm.F.)”. Pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kadar senyawa fenolik, flavonoid serta 

karotenoid pada ekstrak metanol klika anak dara. Pada penelitian ini metode 

ekstraksi yang digunakan ialah maserasi serta instrument yang digunakan 

dalam pengujian kadar adalah spektrofotometeri uv-vis. Hasil dari 

pengujian ini menyatakan bahwa klika anak dara memiliki kandungan 

senyawa fenolik sebesar 5,47%, kadar flavonoid sebesar 1,92% dan kadar 

karotenoid sebesar 0,044% (Haeria,2014). 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Haeria di tahun 2014 

dengan penelitian yang akan dijalankan adalah dari segi penggunaan pelarut 

yaitu metanol, metode ekstraksi yaitu maserasi dan penentuan kadar fenolik 

dengan metode spektrofotometri uv-vis sedangkan perbedaan dilihat dari 

segi tujuan penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Haeria di 

tahun 2014 bertujuan untuk mengetahui kadar senyawa metabolit sekunder 

yang ada pada klika sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui parameter yang baik untuk menghasilkan kadar senyawa 

fenolik yang maksimal. 

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andi Mu’nisa dalam penelitian 

“Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Cengkeh” di tahun 2012 dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode maserasi dalam 
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mengestrak senyawa fenol pada daun cengkeh dengan menggunakan 3 

pelarut yaitu aquadest, etanol dan metanol dan didapatkan hasil ekstrak 

tertinggi yaitu dengan maserasi menggunakan pelarut metanol. Kadar total 

fenol dipengaruhi oleh jenis pelarut dimana senyawa fenol bersifat polar 

sehingga pelarut yang bersifat polar mampu melarutkan fenol lebih baik dan 

menghasilkan kadar esktrak yang tinggi (Andi Mu’nisa, 2012). 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Andi Mu’nisa adalah 

tujuan untuk mengentahui parameter yang dapat menghasilkan kadar 

fenolik yang maksimal sedangkan perbedaan penelitian ini adalah jenis 

penggunaan pelarut. Pada penelitian ini penggunaan pelarut yaitu aquadest, 

metanol dan aseton. Sedangkan pada penelitian Andi Mu’nisa jenis pelarut 

yang digunakan adalah aquadest, etanol dan metanol. 

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yulistia di tahun 2015 dalam penelitian 

“Studi Pengaruh Jenis Pelarut Terhadap Hasil Isolasi Dan Kadar Senyawa 

Fenolik Dalam Biji Kacang Tunggak (Vigna unguiculata (L.) Walp) 

Sebagai Antioksidan” dapat disimpulkan bahwa dalam penelitiani ini 

bertujuan untuk mengetahui jenis pelarut yang  mampu mengekstrak 

senyawa fenolik dalam biji kacang tunggak dengan menggunakan metode 

maserasi dengan menggunakan pelarut dengan variasi yaitu 80% (v/v) 

aseton, 50% (v/v) aseton, 0,5% asam asetat dalam 70% (v/v) aseton, 99,9% 

(v/v) metanol, 70% (v/v) metanol, 99,8% (v/v) etanol, dan 70% (v/v) etanol 

didapatkan hasil Ekstrak biji kacang tunggak dengan kadar fenolik tertinggi 

pada ekstrak dalam 80% aseton, sedangkan kadar terendah pada ekstrak 

dalam pelarut etanol (Yulistian, 2015). 

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Dhoni dengan penelitian 

yang akan dijalankan adalah metode ekstraksi dan penggunaan pelarut 
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aseton dan metanol sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang 

dilakukan oleh Dhoni adalah penggunaan pelarut asam asetat serta 

konsentrasi pada masing-masing pelarut yang digunakan. 

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Salim di tahun 2019 dengan menguji 

“Studi Optimasi Ekstraksi Kandungan Senyawa Fenolik Total Dan Uji 

Aktivitas Antioksidan Dari Daun Manggis (Garcinia mangostana Linn.)” 

Pelarut yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu pelarut air, metanol, 

etanol, aseton dan pelarut air dengan perbandingan konsentrasi yang 

berbeda terhadap metanol, etanol, dan aseton (50%, 75% dan 100%). 

Penggunaan kombinasi air dan pelarut organik dapat meningkatkan 

ekstraksi bahan kimia yang larut dalam pelarut organik.  Hasil yang 

didapatkan adalah hasil ekstrak terbanyak dengan urutan tertinggi yaitu 

Aseton 50%, Aseton 75%, Metanol  50%, Metanol 75%, Etanol 50%, 

Metanol 100%, Etanol 75%, Aquadest, Etanol 100%, Aseton 100% (Salim, 

2019). 

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Salim dengan penelitian 

yang akan dijalankan adalah metode ekstraksi yang digunakan dan 

penggunaan pelarut aseton dan metanol sedangkan perbedaannya adalah 

pada penelitian yang dilakukan oleh Salim adalah penggunaan pelarut 

etanol serta konsentrasi pada masing-masing pelarut yang digunakan. 

5. Peneliti lainnya oleh Alfauzi tahun 2022 dalam “Ekstraksi Senyawa 

Bioaktif Kulit Jengkol (Archidendron jiringa) dengan Konsentrasi Pelarut 

Metanol Berbeda sebagai Pakan Tambahan Ternak Ruminansia”. Pada 

penelitian ini menggunakan beberapa perlakuan yaitu P1: Akuades 100% 

P2: Metanol 24% (75% akuades + 25% metanol) P3: Metanol 48% (50% 

akuades + 50% metanol) P4: Metanol 72% (25% akuades + 75% metanol) 
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P5: Metanol 96% (100% metanol). Dari penelitian ini didapatkan hasil total 

rendemen ekstrak terbanyak yaitu pada perlakuan  dengan 75% akuades + 

25% metanol dan 50% akuades + 50% metanol. Sedangkan kadar total fenol 

terbanyak didapatkan dengan perlakuan 100% metanol (Alfauzi, 2012). 

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Alfauzi dengan penelitian 

yang akan dijalankan adalah metode ekstraksi yang digunakan dan 

penggunaan pelarut metanol sedangkan perbedaannya adalah pada 

penelitian yang dilakukan oleh Alfauzi adalah perbedaan konsentrasi yang 

digunakan. 

6. Peneliti lainnya oleh Zulharmitta di tahun 2010 dengan “Penentuan 

Pengaruh Jenis Pelarut Ekstraksi Terhadap Perolehan Kadar Senyawa 

Fenolat Dan Daya Antioksidan Dari Herba Miniran”. Dalam penelitian ini 

menggunakan 3 perlakuan yaitu Etanol : Air (50:50), Metanol : Air (50:50), 

Aseton : Air (50:50). Dalam penelitian ini didapatkan hasil perolehan kadar 

ekstrak rendemen dan kadar fenolat terbanyak dalam larutan yaitu pada 

perlakuan Metanol : Air (50:50) yaitu 167,9 mg/g dan 73,1111 mg/g 

(Zulharmitta, 2010). 

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Zulharmitta dengan 

penelitian yang akan dijalankan adalah metode ekstraksi yang digunakan 

dan penggunaan pelarut aseton dan metanol sedangkan perbedaannya 

adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Zulharmitta adalah konsentrasi 

pada masing-masing pelarut yang digunakan. 

7. Peneliti lainnya oleh Nofita di tahun 2020 dengan judul “Penentuan Fenolik 

Total dan Flavonoid Ekstrak Etanol Kulit Batang Matoa (Pometia pinnata 

J.R & G. Forst) secara spektrofotometri. Dalam penelitian ini menggunakan 

sampel Kulit Batang Matoa untuk diidentifikasi kadar fenolik total dan 
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flavonoid secara spektrofotometri dengan menggunakan asam galat sebagai 

pembanding dengan reagen folin dan natrium karbonat. Dalam penelitian 

ini diperoleh kadar fenolik dan flavonoid berturut – turut sebesar 201,450 ± 

0,017 mg GAE/g ekstrak dan 3,092 ± 0,005 mg QE/g ekstrak (Nofita, 2020). 

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampel kulit batang dan 

menggunakan instrument spektrofotometri dalam menentukan kadar 

dengan menggunakan asam galat sebagai pembanding dengan reagen folin 

dan natrium karbonat sedangkan perbedaannya ialah pada penggunaan jenis 

pelarut pada penelitian yang dilakukan oleh Nofita menggunakan pelarut 

etanol dalam mengekstraksi sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

pelarut metanol dan aseton dalam mengekstraksi. 

8. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anwar tahun 2021 dalam penelitian 

“Optimasi Suhu dan Waktu Ekstraksi Akar Pasak Bumi Menggunakan 

RSM (Respond Surface Methodology) dengan pelarut Etanol 70%. Dalam 

penelitian tersebut bertujuan untuk menentukan suhu dan waktu ekstraksi 

optimum pada proses ektraksi akar pasak bumi menggunakan pelarut etanol 

70%. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa titik optimum rendemen ekstraksi akar E.longifolia sebesar 4,07% 

diperoleh pada suhu 51,8oC dan waktu 12,13 jam dengan nilai D 

(desirability) sebesar 0,92. Uji validasi model RSM menunjukkan 

keakuratan sebesar 97,76%. Model persamaan regresi yang 

menggambarkan pengaruh suhu dan waktu ekstraksi terhadap rendemen 

akar E. longifolia adalah Y = - 70,1 + 2,536X1 + 1,387X2 – 0,02389X1 2 – 

0,0464X2 2 – 0,00500X1X2 (Anwar, 2021). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan parameter yang optimum 
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dalam menghasilkan kadar rendamen yang tinggi dengan menggunakan 

metode Respond Surface Methodology. Selain itu pemilihan parameter yang 

digunakan yaitu waktu ekstraksi. Sedangkan perbedaannya ialah pada 

penelitian yang dilakukan oleh Anwar hanya menggunakan 1 pelarut 

dengan 2 parameter pengujian sedangkan penelitian yang akan dijalankan 

menggunakan 2 pelarut dengan 3 parameter. 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis pelarut, konsentrasi pelarut dan waktu 

maserasi terhadap persen rendamen ekstrak kulit batang anak dara 

2. Untuk mengetahui pengaruh jenis pelarut, konsentrasi pelarut dan waktu 

maserasi terhadap kadar fenolik total ekstrak kulit batang anak dara 

G. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Mampu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan optimasi senyawa fenolik kulit 

batang anak dara, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. 

2. Secara Praktisi 

Mampu menambah wawasan bagi peneliti terkait optimasi senyawa 

fenolik kulit batang anak dara secara maserasi dengan pendekatan Respon 

Surface Methodology. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tumbuhan Anak Dara 

1. Klasifikasi Tumbuhan 

Regnum   : Plantae   

Divisi     : Spermatophyta   

Sub Divisi : Angiospermae   

Class     : Dicotyledonae   

Sub Class   : Sympetalae   

Ordo     : Euphorbiales   

Family    : Euphorbiaceae   

Genus     : Croton   

Spesies    : Croton oblongus Burm. F (Caroline. R & Tindale. M, 1993: 

56) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tumbuhan anak dara (Croton oblongus Burm F.) 
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2. Nama Daerah 

Simalakian (Sumatera Barat), Ceraken (Jawa), Roengkok (Sumatera 

Utara), Semoeki (Ternate), dan Kowe (Tidore), Sinjai (Anak Dara) 

(Dalimartha.S, 2006: 26).  

3. Habitat 

Anak dara dapat tumbuh di berbagai tempat seperti hutan dengan 

ketinggian 700 m hingga di rawa-rawa. Umumnya anak dara dapat 

ditemukan di lereng bukit penggunungan, di dekat sungai atau sumber 

perairan serta dapat ditemukan pada tanah berkapur (Awainah, 2016). 

4. Morfologi 

Tumbuhan anak dara memiliki Panjang 2-3 meter dengan bentuk 

batang yang tegak berwarna putih kecoklatan. Memiliki daun tunggal yang 

lonjong dengan tepi daun yang bergerigi serta ujung daun yang runcing. 

Panjang daun sekitar 3-5 cm dengan lebar 1-4 cm. Memiliki bunga yang 

berada pada ujung batang serta memiliki mahkota bunga berbentuk corong 

dan disertai buah yang berbentuk bulat dengan diameter 0,5 cm yang 

berwarna hijau. 

5. Kegunaan Tumbuhan 

Anak dara ini secara empiris digunakan oleh masyarakat sinjai 

sebagai masker wajah. Selain itu tumbuhan ini biasanya digunakan sebagai 

penghilang nyeri, antiaging, penghilang bau badan serta dapat mengobati 

kanker (Khanitha Pudhom, 2011). 
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B. Ekstraksi 

1. Pengertian Ekstraksi 

Ekstraksi adalah metode yang digunakan dalam pemisahan suatu 

komponen dengan campurannya yang menggunakan pelarut sebagai pemisah 

(Noor, 2021: 5). Ekstraksi bisa dikatakan juga sebagai suatu proses 

pengambilan suatu senyawa-senyawa yang menjadi target dalam bagian 

tumbuhan atau tanaman (Agung, 2017:70).  

Prinsip yang digunakan dalam proses ekstraksi ialah dengan adanya 

pemisahan yang berdasarkan kemampuan pada pelarut tertentu, sehingga 

pelarut yang digunakan harus bisa menarik komponen analit secara maksimal. 

Umumnya proses ekstraksi akan semakin baik apabila luas permukaan serbuk 

simplisia yang bersentuhan dengan pelarut semakin luas. Sehingga semakin 

halus serbuk simplisia maka semakin baik juga hasil yang didapatkan dari 

proses ekstraksi (Noor, 2021:5).  

2. Tujuan Ekstraksi 

Tujuan ekstraksi yaitu memisahkan ataupun menarik senyawa dari 

campurannya atau simplisia. Metode ekstraksi dibagi berdasarkan terdapat 

ataupun tidaknya proses pemanasan sehingga dari hal tersebut metode ekstraski 

dibagi menjadi dua tipe yaitu ekstraksi cara dingin dan cara panas. Ekstraksi 

dengan metode dingin pada prinsipnya tidak membutuhkan pemanasan 

sepanjang proses ekstraksi berlangsung yang bertujuan supaya senyawa yang 

diinginkan tidak rusak. Sebaliknya ekstraksi cara panas mengaitkan pemanasan 

sepanjang proses ekstraksi berlangsung bertujuan supaya mempercepat proses 

ekstraksi (Noor, 2021:8). 
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3. Metode Ekstraksi 

Metode Ekstraksi dibedakan atas ada atau tidaknya proses 

pemanasan sehingga pembagian dalam metode ekstraksi adalah metode 

dingin dan basah. Eksraksi dingin tidak memerlukan pemanasan selama 

proses ekstraksi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada senyawa. 

Sedangkan ekstraksi dengan menggunakan pemanasan tujuannya untuk 

mempercepat hasil ekstraksi (Noor, 2021:8) 

a. Maserasi 

Maserasi merupakan metode ekstraksi simplisia yang ditujukan 

untuk bahan atau simplisia yang tidak tahan panas dengan cara merendam 

di dalam pelarut tertentu selama waktu tertentu pula. Maserasi dilakukan 

pada suhu ruang 20-30o C untuk menghindari penguapan pelarut secara 

berlebihan akibat faktor suhu dan melakukan pengadukan selama 15 menit 

agar bahan dan juga pelarut tercampur (Noor, 2021:9). 

Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam 

cairan penyari, cairan penyari tersebut nantinya akan menembus dinding sel 

serta akan masuk ke dalam rongga sel yang memiliki zat aktif, zat aktif 

tersebut akan larut sebab terdapat perbedan konsentrasi antara larutan zak 

aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, sehingga dari itu larutan yang 

terpekat didesak keluar (Noor, 2021:9). 

Kelebihan dari proses ekstraksi ini adalah biaya ekstaksi yang lebih 

murah dan efisien dalam pengerjaan serta dengan metode ini mampu 

menghindari rusaknya senaywa-senyawa yang bersifat termolabil. 

Kelemahan dari metode maserasi adalah kurang efisien dari segi waktu yang 

bisa memakan waktu yang lama dalam proses mendapatkan suatu senyawa 

dari ekstrak. Satu kali ekstraksi bisa memerlukan minimal waktu sekitar 1 
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hari sampai dengan 1 minggu tergantung dari jenis sampel yang akan di 

ekstrak, semakin kuat jaringan dan dinding sel pada sampel maka semakin 

lama waktu yang dibutuhkan dalam proses ekstraksi sehingga menghasilkan 

ekstrak yang memiliki senyawa yang diinginkan. Selain itu maserasi juga 

memerlukan pelarut dalam volume yang lebih banyak (Agung, 2017: 75). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Maserasi (Julianto, 2019:20) 

 

b. Perkolasi 

Perkolasi merupakan suatu proses ekstraksi ketika simplisia 

yang telah halus, diekstraksi dengan pelarut yang sesuai dengan cara 

dilewatkan secara perlahan-lahan pada suatu kolom. Perkolasi ialah 

ekstraksi dengan memakai pelarut yang senantiasa baru yang biasanya 

dicoba pada temperature ruangan. Prinsip perkolasi ialah menempatkan 

serbuk simplisia pada suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi 

sekat berpori. Metode ini membutuhkan waktu lebih lama serta pelarut yang 

lebih banyak (Noor, 2021:10). 

Kelebihan dengan metode perkolasi adalah dapat digunakan 

pada skala yang lebih besar seperi pada industri. Metode ini efektif pada 

senyawa metabolit yang ada dalam sampel mudah terlarut dalam pelarut 

yang digunakan. Kelemahan dari metode ini adalah volume pelarut yang 
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dibutuhkan dalam jumlah yang besar karena dilakukan secara kontinyu dan 

tanpa adanya waktu kontak yang lama (Agung, 2017:75). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perkolator (Julianto, 2019:21) 

c. Refluks 

Refluks ialah tata cara ekstraksi yang dicoba pada titik didih 

pelarut tersebut, selama waktu tertentu dengan jumlah pelarut terbatas yang 

relatif konstan dengan terdapatnya pendingin balik, untuk mendapatkan 

hasil penyarian lebih baik ataupun sempurna, refluks biasanya dilakukan 

berulang-ulang (3-6 kali) terhadap residu awal. Metode ini memungkinkan 

terbentuknya penguraian senyawa yang tidak tahan panas (Noor, 2021:11). 

Kelebihan dari metode ini adalah penggunaan pelarut yang 

hemat karena proses ekstraksi dilakukan secara berkelanjutan sedangkan 

kelemahan dari metode ini adalah adanya penggunaan suhu yang tinggi 

yang berpotensi mendegradasi beberapa senyawa yang tidak stabil pada 

temperature yang tinggi (Agung, 2017: 79) 

d. Soxhletasi 

Soxhlet ialah tata cara ekstraksi dengan memakai pelarut yang 

baru, umumnya dicoba menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi 
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konstan dengan terbentuknya pendingin balik. Terdapatnya pemanasan 

menimbulkan pelarut ke atas setelah itu sehabis di atas akan diembunkan 

oleh pendingin udara menjadi tetesan-tetesan yang akan terkumpul kembali 

dan bila melewati batas lubang pipa samping soxhlet, hingga akan terjadi 

sirkulasi yang berulang-ulang dan menghasilkan penyarian yang baik 

(Noor, 2021:12). 

Keuntungan dari metode ini adalah system kerjanya yang 

kontinyu sehingga dapat dilakukan secara cepat dan penggunaan pelarut 

yang digunakan dapat diminimalisasi. Sedangkan kelemahan dari metode 

ini adalah melibatkan proses pemanasan yang tinggi yang beresiko dalam 

kerusakan senyawa metabolit yang sensitif terhadap panas (Agung, 

2017:81) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alat Soxletasi (Julianto, 2019: 22) 

e. Infusa 

Infusa merupakan sediaan cair yang terbuat dengan cara 

mengekstraksi bahan nabati dengan pelarut air pada waktu 15 menit dengan 

suhu 900C . Biasanya infusa senantiasa dibuat dari simplisia yang memiliki 
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jaringan lunak seperti bunga dan daun, yang mengandung minyak atsiri, dan 

zat-zat yang tidak tahan dengan pemanasan lama (Noor, 2021:14). 

f. Destilasi (Penyulingan) 

Destilasi adalah suatu proses pemisahan campuran dari dua atau 

lebih cairan sesuai titik didih dari zat-zat penyusunannya. Zat yang memiliki 

titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Pada proses 

pendinginan, senyawa serta uap air hendak terkondensasi serta terpisah jadi 

destilat air serta senyawa yang diekstraksi. Metode ini umum dipergunakan 

untuk menyari minyak atsiri yang berasal dari tanaman atau tumbuhan 

(Noor, 2021:14). 

Pada cara ini, bahan yang hendak disuling kontak langsung 

dengan air atau terendam secara sempurna bergantung pada bobot jenis serta 

jumlah bahan yang hendak disuling. Ciri khas dari metode ini adalah kontak 

langsung antara bahan yang akan disuling dengan air mendidih (Julianto, 

2019:27). 

Pada penyulingan dengan air yang jadi fokus merupakan jumlah 

air yang terdapat dalam ketel. Perakiraan waktu penyulingan dengan jumlah 

air butuh diperhitungkan dengan matang sebab bila tidak diperhatikan maka 

akan berakibat gosong serta berdampak pada mutu minyak (Julianto, 

2019:28). 

 

 

 

 

Gambar 5. Destilasi  (Julianto, 2019:28) 
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g. Ultrasound-Assisted Extraction 

Ultrasound-Assisted Extraction adalah cara canggih yang 

mempunyai keahlian mengekstraksi beberapa besar senyawa bioaktif 

dengan waktu ekstraksi yang lebih singkat. Keuntungan utama dari metode 

ini yaitu meningkatkan penetrasi pelarut ke dalam matriks sebab adanya 

gangguan dinding sel yang dihasilkan oleh kavitasi akustik. Serta ini 

mencapai pada suhu rendah dan karenanya ini lebih cocok untuk ekstraksi 

senyawa termal tidak stabil (Julianto, 2019:24). 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Alat Ultrasound-Assisted Extraction (Julianto, 2019:24). 

C. Senyawa Fenolik 

Senyawa fenolik ialah senyawa metabolit sekunder yang ada dalam tanaman 

ataupun tumbuhan dengan ciri-ciri mempunyai cincin aromatik yang memiliki satu 

ataupun 2 gugus hidroksi (OH). Senyawa fenolik bisa dibedakan atas 2 tipe 

senyawa utama ialah senyawa fenolik yang berasal dari jalan asam asetat mevalonat 

serta jalan asam sikimat. Kelompok senyawa fenolik yang berasal dari jalan asam 

asetat mevalonat merupakan senyawa poliketida serta senyawa fenolik yang berasal 

dari jalan asam asetat merupakan fenil propanoid. Ditemui pula senyawa fenolik 

yang berasal dari campuran 2 jalan biosintesis ini ialah senyawa flavonoid. 
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Senyawa fenolik dipecah jadi jadi sebagian kelompok ialah fenol simpel serta asam 

fenolat, fenilpropanoid, flavonoid, serta tannin (Julianto, 2019:35). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Struktur Fenol (Kusnadi, 2018) 

 Terdapat sebagian pendekatan dalam pengelompokkan senyawa fenol. Ada 

yang dibedakan atas dasar jumlah gugus hidroksil pada cincin aromatiknya, di mana 

terdapat 1-, 2-, ataupun polyatomic fenol. Tidak hanya itu terdapat 

pengelompokkan yang didasarkan pada jumlah cincin aromatik serta jumlah atom 

karbon pada rantai samping. Bersumber pada pendekatan ini hingga fenolik dipecah 

jadi 4, seperti fenolik dengan satu cincin aromatik, fenolik dengan 2 cincin 

aromatik, quinone, dan polimer. Lebih komplek lagi terdapat pengklasifikasian 

bersumber pada jalinan dengan gula maupun sebagian asam organik. Senyawa fenol 

yang mempunyai lebih dari satu gugus hidroksil pada cincin aromatik diucap selaku 

senyawa polifenol. Polifenol bisa dikategorikan jadi 2 kelompok, ialah flavonoid 

serta non- flavonoid( Agung, 2017: 24). 

Apabila didasarkan pada jalur biosintesisnya, senyawa fenolik bisa dibagi 

atas dua tipe senyawa utama ialah senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam 

asetat mevalonat dan jalur asam sikimat. Kelompok senyawa fenolik yang berasal 

dari jalur asam asetat mevalonat adalah senyawa poliketida dan senyawa fenolik 

yang berasal dari jalur asam asetat adalah fenil propanoid. Didapatkan juga 
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senyawa fenolik yang berasal dari campuran dua jalur biosintesis ini yaitu senyawa 

flavonoid (Julianto, 2019:36). 

Secara khusus senyawa fenolik dibagi jadi banyak klasifikasi, tetapi 

biasanya dapat diwakili oleh 3 kelas ialah 

1. Memiliki cincin benzenaa tunggal(C6) semacam katekol, hidrokuinon, 

floroglusinol, serta arbutin.  

2. Memiliki cincin benzenaa dengan karbon terlampir(C6- Cn) semacam asam 

salisilat, asam keliru, asam siringat, asam vanilin, asam klorogenat, asam 

kafein, kumarin, isokumarin, naptokuinon. 

3. Memiliki lingkungan benzenaa( C6CnC6) semacam xantonoid, stilbenoid, 

antrakuinon, tanin, kuersetin, flavonoid (Mahardani, 2021). 

Senyawa fenolik dikelompokan menjadi tiga kelompok (Yasni, 2013) :  

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 (p-kumarin, kafein, dan firulin). 

3. Flavonoid (antosianin, flavonon, flavonol, dan tanin) 

Gugus-gugus OH yang ada pada struktur senyawa fenolik memberikan atom 

H sebagai donor radikal bebas oleh sebab itu biasanya menjadikan senyawa fenolik 

mempunyai berbagai manfaat yaitu: antioksidan, antiinflamasi, antidiabetik, 

imunoregulasi, antikanker, antimikrobia, melindungi dari penyakit jantung dan 

sebagainya (Mahardani, 2021). 

Fenol bisa digunakan selaku antiseptik semacam yang digunakan Sir Joseph 

Lister dikala mempraktikkan operasi antiseptik. Fenol ialah komponen utama pada 

anstiseptik dagang, triklorofenol ataupun diketahui selaku TCP (trichlorophenol). 

Fenol pula ialah bagian komposisi sebagian anestitika oral, misalnya semprotan 
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kloraseptik. Fenol pula berperan dalam pembuatan obat- obatan bagian dari 

penciptaan aspirin, pembasmi rumput liar, serta yang lain. 

D. Metode Identifikasi Metabolit  

1. Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometer adalah instrumen yang mengukur transmitansi 

ataupun absorbansi suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Tiap 

senyawa atau warna yang terbentuk akan menyerap panjang gelombang cahaya 

yang berbeda-beda. Penyerapan sinar UV (200-350 nm) atau VIS (350-800 nm) 

hendak menimbulkan perubahan elektron, yaitu elektron akan dipromosikan 

dari kondisi dasar berenergi rendah ke orbit kondisi tereksitasi dengan energi 

yang lebih tinggi (Cairns, 2009). 

Perpaduan antara spektrofotometri UV dan visible ialah 

spektrofotometri UV-Vis. Cara ini memakai dua buah sumber cahaya yang 

berbeda, ialah sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Oleh sebab itu, 

cara ini memudahkan dalam penggunaannya untuk sampel berwarna maupun 

untuk sampel tak berwarna. Spektrofotometri UV-Vis mengaitkan spektroskopi 

dari foton yang berada pada daerah UV-nampak. Akibatnya menggunakan 

cahaya yang terlihat dan berdekatan dekat ultraviolet (UV) dan berdekatan 

dengan inframerah (NIR) kisaran. Warna bahan kimia yang terlibat secara 

langsung dipengaruhi oleh penyerapan dalam rentang yang terlihat. Molekul 

mengalami transisi elektronik di wilayah ini dari spektrum elektromagnetik 

(Syafei, 2015). 

Pada umumnya terdapat dua tipe instrumen spektrofotometer, yaitu 

single-beam serta double-beam. Single-beam instrument Gambar (8), dapat 

digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur absorbansi pada panjang 

gelombang tunggal. Single-beam instrument mempunyai beberapa keunggulan 
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yaitu sederhana, biaya murah, dan mengurangi biaya yang ada merupakan 

keuntungan yang nyata. Sebagian instrumen menghasilkan single-beam 

instrument untuk pengukuran sinar ultra violet dan sinar tampak. Panjang 

gelombang paling rendah adalah 190 sampai 210 nm dan paling tinggi adalah 

800 sampai 1000 nm (Tati, 2017:3).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram alat spektrometer UV-Vis (single beam) 

(Tati, 2017:3) 

Double-beam dibuat untuk digunakan pada panjang gelombang 190 

sampai 750 nm. Double-beam instrument (Gambar 9) mempunyai dua sinar 

yang dibentuk oleh potongan cermin yang berbentuk V yang disebut pemecah 

sinar. Sinar pertama melewati larutan blanko dan sinar kedua secara serentak 

melewati sampel 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Skema spektrofotometer UV-Vis (Double-beam) 

(Tati, 2017:4) 
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Prinsip kerja spektrofotometer ialah zat yang hendak diperiksa akan 

meresap sinar dengan panjang gelombang tertentu. Tiap zat mempunyai 

tingkatan penyerapan yang unik ataupun berbeda pada panjang gelombang 

tertentu. Panjang gelombang dengan absorbansi paling tinggi digunakan buat 

mengukur kandungan zat yang diteliti. Jumlah sinar yang diserap sesuatu zat 

berbanding lurus dengan kandungan zat tersebut ( KEMENKES, 2010). 

a. Spektrofotometri UV- Visible juga bisa digunakan buat penentuan 

terhadap sampel yang berbentuk larutan, gas, ataupun uap. Biasanya 

sampel wajib diganti jadi sesuatu larutan yang jernih. Buat sampel yang 

berbentuk larutan butuh dicermati sebagian persyaratan pelarut yang 

dipakai antara lain: Wajib melarutkan sampel dengan sempurna. 

b. Pelarut yang dipakai tidak memiliki jalinan rangkap terkonjugasi pada 

struktur molekulnya serta tidak bercorak( tidak boleh mengabsorpsi 

cahaya yang dipakai oleh ilustrasi). 

c. Tidak terjalin interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis. 

d. Kemurniannya wajib besar (Tati, 2017:4). 

Kelebihan utama dengan cara spektrofotometri ialah kalau dengan cara 

ini membagikan metode simpel buat menetapkan kuantitas zat yang sangat 

kecil. Tidak hanya itu, hasil yang diperoleh lumayan akurat, dimana angka 

yang terbaca langsung dicatat oleh detector serta tercetak dalam wujud angka 

digital maupun grafik yang telah diregresikan (Yahya S, 2013). 

Faktor-faktor yang kerap menimbulkan kesalahan dalam memakai 

spektrofotometer dalam mengukur konsentrasi suatu analit:  

a. Terdapatnya serapan oleh pelarut. Perihal ini bisa diatasi dengan 

pemakaian blangko, ialah larutan yang berisi tidak hanya komponen 

yang hendak dianalisis tercantum zat pembuat warna. 
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b. Serapan oleh kuvet. Kuvet umumnya dari bahan gelas ataupun kuarsa, 

tetapi kuvet dari kuarsa mempunyai mutu yang lebih baik. 

c. Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran dengan absorbansi 

sangat rendah ataupun sangat besar, perihal ini bisa diatur dengan 

pengaturan konsentrasi, cocok dengan kisaran sensitivitas dari 

perlengkapan yang digunakan( lewat pengenceran ataupun 

pemekatan) (Sri Suyono, 2013). 

2. Spektroskopi inframerah 

Sebagian frekuensi nantinya diserap ketika sinar inframerah melewati 

sampel senyawa organik; Tetapi, sebagian frekuensi hendak ditularkan lewat 

ilustrasi tanpa terjalin penyerapan. Penyerapan inframerah dikaitkan dengan 

pergantian vibrasi yang terjalin di dalam molekul kala terserang radiasi 

inframerah. Oleh sebab itu, spektroskopi inframerah pada dasarnya bisa 

digambarkan selaku spektroskopi vibrasi (Julianto, 2019:32). 

3. Spektroskopi Resonansi Magnetik Inti – Nuclear Magnetic Resonance 

(NMR)  

Spektroskopi Resonansi Magnetik Inti (NMR) dikaitkan dengan sifat- 

sifat magnetik dari inti atom tertentu; paling utama inti atom hidrogen, proton, 

karbon, serta isotop karbon. Spektroskopi NMR sudah membolehkan banyak 

periset buat menekuni molekul dengan merekam perbandingan antara 

bermacam inti magnetik, serta dengan demikian membagikan cerminan yang 

jelas tentang apa posisi inti- inti ini dalam molekul. Tidak hanya itu, alat ini 

juga dapat menampilkan atom- atom mana yang terdapat di kelompok orang 

sebelah. Pada kesimpulannya, itu bisa merumuskan berapa banyak atom yang 

muncul di tiap- tiap area. Sebagian upaya sudah dicoba sebelumnya dengan 

memakai kromatografi lapis tipis preparatif ataupun semi preparatif, 
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kromatografi cair, serta kromatografi kolom buat mengisolasi tiap- tiap fenol, 

struktur yang ditentukan selanjutnya oleh NMR secara off- line( Julianto, 

2019:33). 

4. Spektrometri Massa untuk Identifikasi Senyawa Kimia  

Molekul organik dibombardir dengan elektron ataupun laser dalam 

spektrometri massa serta dengan demikian diganti jadi ion bermuatan, yang 

sangat energik. Spektrum massa merupakan plot dari kelimpahan relatif ion 

terfragmentasi terhadap rasio massa/ muatan ion- ion ini. Memakai spektrometri 

massa, massa molekul relatif( berat molekul) bisa didetetapkan dengan akurasi 

besar serta rumus molekul yang pas bisa didetetapkan dengan pengetahuan 

tentang tempat- tempat di mana molekul sudah terfragmentasi. Dalam karya 

lebih dahulu, molekul bioaktif dari empulur diisolasi serta dimurnikan dengan 

ekstraksi pelarut bioaktivitas yang dipimpin, kromatografi kolom, serta HPLC. 

Metode UV- visible, IR, NMR, serta spektroskopi massa digunakan buat 

mengkarakterisasi struktur molekul bioaktif. Berikutnya, molekul bisa 

dihidrolisis serta turunannya dicirikan( Julianto, 2019:33). 

Spektrometri massa membagikan data yang melimpah buat elusidasi 

struktural senyawa kala tandem mass spectrometry( MS) diterapkan. Oleh 

sebab itu, campuran HPLC serta MS memfasilitasi identifikasi senyawa kimia 

yang kilat serta akurat dalam racikan obat, paling utama kala standar murni 

tidak ada. Baru- baru ini, LC/ MS sudah banyak digunakan buat analisis 

senyawa fenolik. Ionisasi elektrospray( ESI) merupakan sumber yang disukai 

sebab efisiensi ionisasi yang besar buat senyawa fenolik(Julianto, 2019:34). 

E. Response Surface Methodology (RSM) 

Response Surface Methodology (RSM) ialah tata cara kumpulan statistik 

serta matematika yang bermanfaat buat meningkatkan, tingkatkan, serta 
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memaksimalkan proses, di mana reaksi dipengaruhi oleh sebagian aspek (variabel 

independen) (Sarabia, 2009). RSM menghubungkan suatu reaksi ataupun variable 

luaran (output) dengan informasi masukan (input) yang mempengaruhinya 

(Hidayat, 2020).  

Trihaditia (2015) menambahkan, metode permukaan respon (RSM) 

merupakan sesuatu strategi percobaan yang bermanfaat bila respon dipengaruhi 

sebagian aspek dengan tujuan percobaan ialah buat mencari reaksi optimum. RSM 

mencakup permasalahan: pemilihan rancangan percobaan yang sesuai buat 

optimasi serta tata cara penelusuran ruang aspek buat menggapai wilayah optimum 

dengan cepat. 

Pemakaian cara ini berperan buat meningkatkan, mengembangkan, serta 

mengoptimasi proses penentuan perumusan optimum. Pelaksanaannya sangat 

penting terkhusus di bidang rancangan, pengembangan serta formulasi produk baru, 

dan pada peningkatan rancangan produk yang telah terdapat. Tata cara yang 

digunakan ialah statistika buat memandang ikatan antara satu ataupun lebih variabel 

perlakuan serta tata cara permukaan reaksi ialah sesuatu himpunan metode- metode 

matematika yang dicoba secara berupa kuantitatif dengan suatu variabel reaksi yang 

bertujuan buat memaksimalkan reaksi tersebut dalam sesuatu percobaan( Aliyah, 

2018). 

Aspek terutama dalam penggunan tata cara permukaan reaksi merupakan 

desain eksperimen (DoE). DoE bertujuan dalam pemilihan titik yang sangat sesuai 

dalam melaksanakan riset. Keuntungan pemakaian tata cara ini ialah pemodelan 

sistem secara matematis, mengirit waktu dan bayaran dengan kurangi jumlah 

percobaan( Aydar, 2018: 157). 

Salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam metode Respond Surface 

Methodology adalah aplikasi design expert ver 13. Design-Expert adalah software 
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metode statistik yang diproduksi oleh stateease. Aplikasi ini pertama kali dirilis 

tahun 1996 dipergunakan untuk membantu melakukan desain eksperimental seperti 

menentukan formula optimum suatu sediaan. Tidak hanya optimasi, aplikasi ini 

pula dapat menginterpretasikan faktor-faktor dalam percobaan. Dalam aplikasi ini 

terbagi menjadi tiga pilihan arah penelitian tergantung dengan desain percobaan 

yang akan dilakukan. Terdapat pilihan screening, characterization, dan 

optimization (Hidayat, 2020). 

Respond surface design atau desain permukaan respon merupakan desain 

untuk mencocokan permukaan respon. Pencocokan menggunakan desain yang 

berbeda untuk setiap modelnya. Dalam RSM terdapat dua desain yaitu: 

1. Central Composite Design (CCD) 

Central composite design ialah proses optimasi dicoba buat 

mengenali ditaksir arah maksimal sebab dalam RSM optimasi serta posisi 

maksimal tidak dikenal. Tidak hanya itu pada CCD mempunyai rotatability 

ataupun pada titik x yang terletak pada jarak yang sama hendak 

mempunyaiy( x)) yang sama sehingga berarti buat dicoba. Titik uji yang 

dalam CCD diambil bersumber pada nilai batasan uji yang didetetapkan 

buat tiap- tiap aspek riset. Informasi reaksi yang diperoleh dimodelkan oleh 

model matematika yang cocok. Dalam CCD ada sebagian model ialah 

mean, linier, quadratic, 2 factor interaction( 2FI), serta cubic. Kriteria 

pemilihan model reaksi sama semacam pada pemilihan model dalam 

mixture design. Penentuan titik optimum dilihat dari nilai desaribility yang 

dihasilkan. Desirability membuktikan seberapa terpenuhi ataupun 

mendekati oleh titik optimum. Nilai desirability mendekati 1 merupakan 

nilai yang diharapkan. Titik optimum yang baik mempunyai desirability 

yang besar ataupun mendekati 1( Hidayat, 2020). 
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2. Box-Bhenken Design (BBD)  

Box-Bhenken Design (BBD) digunakan buat optimasi dengan 3 

variabel independen. Perbandingan Box-BhenkenDesign (BBD) dengan 

Central Composite Design (CCD) ialah pada rancangan Box- Bhenken 

Design percobaanya lebih efektif sebab sedikit run/ unit percobaan 

dibanding dengan Central Composite Design. Meski jumlah run yang lebih 

sedikit namun Box- Bhenken sanggup memprediksi nilai optimum baik 

linier ataupun kuadratik dengan baik (Hidayat, 2020). 

F. Tinjauan Islam Tentang Tumbuhan 

Istilah yang popular tentang obat dalam berbagai teks-teks keagamaan ialah 

dawa’ (bentuk tunggal) atau adwiyah (bentuk jamak) yang berarti obat. Sedangkan 

kata da’ yang seakar dengan istilah di atas adalah penyakit (Rahim, Naid, Abu 

Nawas 2007, 1-3). 

Terkait dengan  istilah di atas, secara umum dapat ditemukan dalilnya pada 

Al-Qur’an yang berbicara tentang penyakit dan obat, sebagai berikut: 

Di dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 22 

انَْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً   السَّمَاۤءَ بِنَاۤءً ۖوَّ فَاخَْرَجَ الَّذِيْ جَعلََ لَكُمُ الْْرَْضَ فِرَاشًا وَّ
انَْتمُْ تعَْلَمُوْنَ  ِ انَْداَداً وَّ  بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلََ تجَْعَلوُْا لِِلّه

Terjemahnya :  

 “Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah 
menjadikan bagimu dibumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air 
hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari 
tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kemenag, 2019) 

Menurut tafsir Al-Misbah Allah bukan hanya mendapatkan kamu, tetapi Dia 

juga yang menjadikan bumi hamparan untuk kamu. Kalau kata khalaqa mencipta 

memberi kesan wujudnya sesuatu, baik melalui bahan yang telah ada sebelumnya 

maupun belum ada, serta menekankan bahwa wujud tersebut sangat hebat, dan tentu 

lebih hebat lagi Allah yang mewujudkannya. Kalau kata khalaqa demikian halnya, 
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maka kata ja ‘ala, mengandung makna mewujudkan sesuatu dari bahan yang telah 

ada sebelumnya sambil menekankan bahwa yang wujud itu sangat bermanfaat dan 

harus diraih manfaatnya, khususnya oleh yang untuknya diwujudkan sesuatu itu, 

yakni oleh manusia.  

Dari tafsir tersebut menjelaskan manusia yang untuknya dijadikan bumi ini 

terhampar harus meraih manfaat lahir dan batin, material dan spiritual dari 

dijadikannya bumi ini terhampar. Jangan biarkan bumi, tanpa dikelola dengan baik. 

Makmurkan ia untuk kemaslahatan hidup, sambil mengingat bahwa sebagaimana 

ada makhluk yang diciptakan-Nya sebelum kamu, ada juga makhluk yang akan 

dating sesudah kamu. Yang sebelum kamu telah memanfaatkan bumi ini tanpa 

menghabiskannya, bahkan masih menyisakan banyak untuk kamu, maka demikian 

pula seharusnya kamu wahai seluruh manusia masa kini, jangan habiskan atau rusak 

bumi. Ingatlah generasi sesudah kamu.  

Dijadikannya bumi terhampar bukan berarti dia diciptakan demikian. Bumi 

diciptakan Allah bulat atau bulat telur. Itu adalah hakikat ilmiah yang sulit dibantah. 

Keterhamparannya tidak bertentangan dengan kebulatannya. Allah 

menciptakannya bulat untuk menunjukkan betapa hebat ciptaan-Nya itu. Lalu Dia 

menjadikan yang bulat itu terhampar bagi manusia, yakni ke manapun mereka 

melangkahkan kaki mereka akan melihat atau mendapatkannya terhampar. Itu 

dijadikan Allah agar manusia dapat meraih manfaat sebanyak mungkin dari 

dijadikannya bumi demikian. Firman-Nya: Dialah Yang menjadikan bumi sebagai 

hamparan bagi kamu, memberi kesan tentang betapa bumi telah dijadikan Allah 

swt. begitu mudah dan nyaman untuk dihuni manusia, sehingga kehidupan tidak 

ubahnya bagaikan kasur yang terhampar dan siap untuk ditiduri.  

Dari tafsir juga menjelaskan dalam surah al-baqarah ayat 22 bahwa sungguh 

banyak yang tidak menyadari hal ini. Seandainya Allah swt. mencabut salah satu 
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sarana kenyamanan atau tidak menyempurnakannya, niscaya manusia akan 

mengalami kesulitan hidup. Camkanlah apa yang akan terjadi bila udara yang 

dihirup telah terkena polusi atau lingkungan tercemar. Allah tidak menciptakannya 

demikian karena Dia menjadikan bumi agar dihuni dengan nyaman. 

Penciptaan langit dan bumi dalam keadaan seperti yang digambarkan di 

atas, tersedianya air dan tumbuh berkembang dan berbuahnya pohon-pohon 

menunjukkan betapa Allah telah mendptakan alam raya demikian bersahabat 

dengan manusia, hingga menjadi kewajiban manusia menyambut persahabatan itu 

dengan memelihara dan mengembangkannya sebagaimana dikehendaki Allah swt. 

dengan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi (Shihab, 2000). 

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah swt. menurunkan air dari langit 

untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang beragam jenisnya, dengan adanya 

tumbuhan yang beraneka ragam jenis ini tentunya memiliki kandungan fitokimia 

yang beragam pula. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan 

energi yang nantinya digunakan dalam berbagai proses. Zat-zat hasil fotosintesis 

tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Tumbuhan 

juga menghasilkan metabolisme sekunder yang berfungsi untuk melindungi 

tumbuhan tersebut dari lingkungannya seperti serangan dari serangga, bakteri, 

jamur dan jenis pathogen lainnya.  

Dari tanaman yang bervariasi atau beragam jenisnya baik berbeda famili 

ataupun spesies akan menghasilkan metabolit sekunder yang berbeda pula. 

Metabolit sekunder yang berbeda dapat mempunyai manfaat yang sama atau 

berbeda, tergantung proses biokimiawi yang dipengaruhi. Tentunya hal ini 

merupakan bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna 

memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang memiliki khasiat tertentu 

agar dapat dimanfaatkan dalam pengobatan (Shihab, 2002). 
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Salah satu makhluk hidup ciptaan Allah yang mempunyai berbagai manfaat 

bagi kehidupan yaitu Tanaman. Tanaman dapat memberikan manfaat bagi makhluk 

hidup seperti berupa vitamin, minyak serta manfaat lainnya. Sebagaimana dalam 

firman Allah swt dalam QS. Asy-syu’araa/26:7 

بَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ كَرِيْمٍ   اوََلَمْ يرََوْا اِلىَ الْْرَْضِ كَمْ انَْْۢ
Terjemahnya: 

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah 
menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” (Kemenag, 
2019) 

Menurut tafsir al-misbah Kata ila ke pada firman-Nya di awal ayat ini: 

awalam yarn ila al-ardh apakah mereka tidak melihat ke bumi, merupakan kata 

yang mengandung makna batas akhir. Ia berfungsi  memperluas arah pandangan 

hingga batas akhir, dengan demikian ayat ini mengundang manusia untuk 

mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai 

mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka 

keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya. 

Kata zauj berarti pasangan. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah 

pasangan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan muncul di celah-celah tanah yang 

terhampar di bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-

tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan 

perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga 

menyatu dalam diri pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan 

pejantan dari bunga lain, dan ada juga yang hanya memiliki salah satunya saja 

sehingga mem butuhkan pasangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki 

pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja, bagi siapa yang ingin menggunakan 

matanya. Karena itu ayat di atas memulai dengan pertanyaan apakah mereka tidak 

melihat, pertanyaan yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang 

tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu. 
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Dari firman tersebut Allah swt. Telah memberikan informasi terdapat 

banyak tumbuhan dengan sejuta manfaat yang telah diciptakan dengan baik 

sehingga umat manusia dapat memanfaatkannya dengan baik. 

Dalam penelitian ini ditemukan spesies tanaman anak dara (Croton 

oblongus Burm F.) secara empiris masyarakat memanfaatkan sebagai kosmetik 

yaitu masker pada wajah, sebagai bedak dingin yang dipercaya memiliki khasiat 

mengencangkan kulit. Anak dara juga mengobati beberapa penyakit seperti nyeri 

haid, kanker rahim dan penghilang bau badan.  

Semua yang diciptakan Allah Swt. memiliki manfaat, termasuk tumbuh-

tumbuhan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut, diperlukan ilmu dan 

pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen. 

Selain itu pada ayat 9 Q.S Asy-Syu’ara, Allah SWT. berfirman : 

حِيْمُ  عَزِيْزُ الرَّ
ْ
هُوَ ال

َ
 ࣖ    وَاِنَّ رَبَّكَ ل

Terjemahnya : “Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha 
Perkasa lagi Maha Penyayang” (Kemenang, 2019) 

Pada ayat ini sebenarnya Allah SWT. memiliki kuasa untuk menghancurkan 

mereka dengan berbagai macam cara seperti Allah menghancurkan umat-umat 

dahulu yang durhaka. Ada yang dihancurkan dengan topan dan banjir besar, ada 

yang dimusnahkan dengan gempa yang dahsyat, dan ada pula dengan suara keras 

yang mengguntur. Namun demikian, Allah mempunyai sifat rahmat dan kasih 

sayang. Oleh sebab itu, Allah tidak menimpakan kepada kaum musyrik Mekah 

siksa azab yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu, dengan harapan mungkin 

ada di antara orang-orang kafir yang membangkang dan menantang itu atau anak 

cucunya yang akan beriman (Departeman Agama, 2009).  

Berdasarkan uraian ayat diatas yang menjelaskan tentang nikmat dan 

kebesaran Allah SWT. yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, maka dapat 

diasumsikan bahwa Allah SWT mengingatkan kepada manusia dibumi ini terdapat 
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banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan untuk dapat bermanfaat bagi 

makhluk hidup, tugas kita sebagai manusia adalah meneliti dan mengolah tumbuh-

tumbuhan itu, baik yang terdapat pada daun, akar, batang dan bagian tumbuhan 

lainnya karena tak satupun yang Allah SWT. ciptakan dengan sia-sia (tidak ada 

manfaat).  

Salah satu tumbuhan yang diduga dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan 

adalah tumbuhan anak dara. Kandungan metabolit skunder yang terdapat pada 

tumbuhan tersebut dapat dikaji secara ilmiah untuk dimanfaatkan sebagai 

alternative pengobatan dari bahan alam. 

Allah menciptakan penawar bagi segala macam penyakit. Sebagaimana 

hadist Rasulullah saw. Yang berbunyi: 

دُُ حَدَّثنََا بَيْرِيُُّ أحَْمَدَُ بُوُأَُ حَدَّثنََا الْمُثنََّى بْنُُ مُحَمَّ أبَِي بْنُِ سَعِيدُِ بْنُُ عُمَرُُ حَدَّثنََا الزُّ  

ُُ رَضِيَُ هُرَيْرَةَُ أبَِي عَنُْ رَبَاح ُ أبَِي بْنُُ عَطَاءُُ حَدَّثنَِي قَالَُ حُسَيْنُ  ُِ عَنُْ عَنْهُُ اللَّّ النَّبِي   
ُُ صَلَّى ُُ أنَْزَلَُ مَا قَالَُ وَسَلَّمَُ عَلَيْهُِ اللَّّ شِفَاءُ  لَهُُ أنَْزَلَُ إلَُِّّ دَاءُ  اللَّّ  

Artinya :  

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] telah 
menceritakan kepada kami [Abu Ahmad Az Zubairi] telah menceritakan kepada 
kami ['Umar bin Sa'id bin Abu Husain] dia berkata; telah menceritakan 
kepadaku ['Atha` bin Abu Rabah] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan 
menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga."(HR. Bukhari No. 
5246) 

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pada kitabnya yang berjudul Ath-Thibb 

an-Nabawi, hadits yang mengandung pengabsahan terhadap adanya sebab musabab 

dan sanggahan terhadap orang yang menolak fenomena tersebut. Sebab, ilmu 

pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas yang diajarkan Allah. 

Oleh sebab itu, Rasulullah menyatakan bahwa kesembuhan dari penyakit itu 

bergantung dalam cocoknya obat dengan penyakit tersebut. Lantaran setiap ciptaan 

Allah itu niscaya terdapat lawan kebalikannya maka setiap penyakit niscaya juga 
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terdapat lawan kebalikannya, yaitu obat yang sebagai penyembuh dari lawan 

penyakit tersebut.  

Dari ayat-ayat dan hadits tersebut, dapat diambil hikmah bahwasannya 

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada dibumi dengan maksud dan tujuan 

tertentu. Termasuk tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi setiap makhluk hidup. 

Dalam hal ini, tumbuhan anak dara (Croton oblongus Burm F) yang dapat 

digunakan sebagai alternatif pengobatan dari pemanfaatan bahan alam.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui optimasi ekstraksi pada Kulit Batang Anak Dara (Croton oblongus 

Burm F.) secara maserasi menggunakan pendekatan Response Surface 

Methodology. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan 

Laboratorium Kimia Analisis Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Maret 2023-Juni 2023. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan eksperimental laboratorium. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini menggunakan tumbuhan anak dara 

(Croton oblongus Burm F.) yang berasal dari Kecamatan Borong, Kabupaten 

Sinjai. 
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2. Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan adalah kulit batang anak dara (Croton oblongus 

Burm F.) 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang 

pengaduk, bejana maserasi, blender, corong, cawan porselin, erlenmeyer, gelas 

kimia, gelas ukur, aplikasi design expert ver.13, kuvet, spatel, spektrofotometri 

Uv-Vis tabung reaksi, timbangan analitik, rotary evaporator, rak tabung dan 

vial. 

2. Bahan 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk 

simpilisia kulit batang anak dara, aquadest, aseton, asam galat, metanol, natrium 

karbonat, kertas saring, reagen Folin-Ciocalteu 7,5%. 

E. Cara Kerja 

1. Penyiapan Sampel 

a. Pengambilan sampel 

Sampel kulit batang anak dara (Croton oblongus Burm F) 

diambil di daerah Kecamatan Borong, Kabupaten Sinjai Sulawesi 

Selatan. 

b. Penyiapan sampel 

Sampel kulit batang anak dara (Croton oblongus Burm F) yang 

telah diperoleh kemudian disotasi kering dan basah lalu dikeringkan. 

Sampel yang telah kering kemudian di serbukkan dan sampel siap 

untuk di ekstraksi. 
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2. Optimasi Proses Ekstraksi 

a. Penentuan Parameter Uji 

Pada penelitian ini terdapat tiga parameter uji yang digunakan 

dalam menentukan optimasi dari ekstraksi kulit batang kulit batang 

anak dara yaitu Jenis Pelarut (Aseton dan Metanol), Konsentrasi 

Pelarut (50%,75% dan 100%) dan Waktu Ekstraksi (1 hari, 2 hari dan 

3 hari). 

b. Ekstraksi 

Sampel yang telah dikeringkan, selanjutnya ditimbang 10 g, 

kemudian dimasukkan ke dalam benjana maserasi dan di ekstraksi 

secara maserasi dan setiap bejana menggunakan masing-masing 

konsentrasi pelarut (50%,75% dan 100%). Ekstraksi dilakukan 

selama 1 hari, 2 hari dan 3 hari. Setelah ekstraksi telah selesai, hasil 

ekstrak cair selanjutnya disaring dan diuapkan menggunakan alat 

rotary evaporator. 

c. Penentuan Bobot Ekstrak Hasil Maserasi dan Persen Rendamen 

Ekstrak cair yang telah di uapkan menggunakan rotary 

evaporator ditimbang dan dihitung % rendamennya dengan rumus : 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛 =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙
 𝑥 100% 

3. Penentuan Kadar Fenolik dengan metode Spektrofotometri UV-Vis 

a. Pembuatan Larutan Stok 

Dibuat larutan stok asam galat dengan konsentrasi 500 ppm 

dengan cara menimbang 50 mg asam galat dilarutkan dalam metanol  

hingga 100 mL. 
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b. Penentuan Panjang gelombang maksimum 

Sebanyak 0,3 mL diambil dari salah satu seri konsentrasi 

larutan asam galat lalu ditambah dengan 1,5 mL perekasi Folin 

Ciocalteu 10%. Setelah itu didiamkan selama 3 menit lalu 

ditambahkan 1,2 mL natrium karbonat, digojog homogen lalu 

didiamkan selama 120 menit lalu diukur absorbansinya pada 

panjang gelombang 400-800 nm (Haeria, 2014). 

c. Pembuatan Kurva Baku 

Larutan asam galat dibuat dengan masing-masing seri 

konsentrasi 25, 35, 45, 55 dan 65 ppm dengan mengencerkan 

larutan stok konsentrasi 500 ppm. Masing-masing konsentrasi 

larutan standar asam galat diambil sebanyak 0,3 mL lalu ditambah 

dengan 1,5 mL perekasi Folin Ciocalteu 10%. Setelah itu 

didiamkan selama 3 menit lalu ditambahkan 1,2 mL natrium 

karbonat, digojog hingga homogen lalu didiamkan selama 120 

menit (Nofita, 2020). Masing-masing larutan diukur absorbansinya 

pada panjang gelombang 798. 

4. Penetuan Kadar Fenolik Total 

Ekstrak kulit batang anak dara sebanyak 100 mg dilarutkan dalam 

metanol hingga volumenya 25 mL. Selanjutnya larutan tersebut dipipet 0,3 

mL lalu diencerkan dengan aquadest hingga volumenya menjadi 50 mL. 

Hasil enceran tersebut dipipet sebanyak 0,3 mL kemudian ditambahkan 1,5 

mL reagen folin 10%. Selanjutnya larutan dihomogenkan dan didiamkan 

selama 3 menit. Setelah didiamkan selama 3 menit larutan tersebut 

ditambahkan 1,2 mL natrium karbonat 7,5% lalu didiamkan selama 120 
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menit lalu diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis 

pada panjang gelombang 798 nm (Nofita, 2020). 

5. Analisis Response Surface Methodology  (software design expert 

version 13) 

Penentuan parameter optimum ekstraksi menggunakan Response 

Surface Methodology. RSM merupakan kumpulan data matematika dan 

teknik statistik untuk mengoptimalkan respon (variabel output) yang 

dipengaruhi oleh beberapa variabel independen (variabel input) berdasarkan 

parameter yang digunakanek. 

6. Tahap Pembuatan Rancangan 

Software design expert 13 digunakan dalam rancangan respon 

dengan tujuan menentukan variabel bebas dan variabel tetap. Variabel tetap 

(Y) meliputi rendamen (Y1) dan kadar fenolik  (Y2) sedangkan varibel 

bebas terdiri dari jenis pelarut (X1), konsentrasi pelarut (X2) dan lama 

waktu ekstraksi (X3). 

Tabel 1. Desain Eksperimen Aplikasi Design Expert Ver 13 

Desain Eksperimen 

Run Order Konsentrasi 

Pelarut  

(%) 

Waktu Ekstraksi 

(Hari) 

Jenis Pelarut 

1 50 1 Aseton 

2 100 1 Aseton 

3 50 3 Aseton 

4 100 3 Aseton 

5 50 2 Aseton 

6 100 2 Aseton 

7 75 1 Aseton 

8 75 3 Aseton 

9 75 2 Aseton 
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10 75 2 Aseton 

11 75 2 Aseton 

12 75 2 Aseton 

13 75 2 Aseton 

14 50 1 Metanol  

15 100 1 Metanol 

16 50 3 Metanol 

17 100 3 Metanol 

18 50 2 Metanol 

19 100 2 Metanol 

20 75 1 Metanol 

21 75 3 Metanol 

22 75 2 Metanol 

23 75 2 Metanol 

24 75 2 Metanol 

25 75 2 Metanol 

26 75 2 Metanol 

 

7. Teknik Analisa Data 

a. Penentuan kadar fenolik 

y = a + bx 

dimana : 

y = nilai estimasi variabel terikat 

a = titik potong regresi pada sumbu y 

b = gradient garis regresi 

x = nilai variebel bebas (Novita, 2020) 

b. Validasi Metode (Nilai standar deviasi) 

SD=
√∑(𝑦−𝑦1)2

𝑛−1
 (Novita, 2020) 

c. Validasi parameter 

Variabel respon (Y) yang telah didapatkan kemudian dianalisis 

dengan menggunakan aplikasi design expert ver 13 Untuk menentukan 

rumus model linier kuadrat. Variabel respon (Y) terdiri dari persen 

rendamen ekstrak (Y1) dan total kadar fenolik (Y2). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Optimasi Proses Ekstraksi 

 Penelitian yang dilakukan menggunakan sampel dari kulit batang anak 

dara (Croton oblongus Burm. F) yang diperoleh dari Kecamatan Borong, 

Kabupaten Sinjai. Tumbuhan anak dara merupakan salah satu tumbuhan yang 

digunakan secara empiris oleh masyarakat sinjai sebagai masker wajah yang 

dipercaya dapat mengencangkan kulit. Selain itu, kulit batang anak dara dapat 

mengobati penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim dan penghilang bau badan. 

 Kulit batang anak dara diekstraksi menggunakan metode maserasi karena 

memiliki kelebihan yaitu biaya yang murah, mudah untuk dilakukan serta tanpa 

pemanasan sehingga memanimalisir kerusakan komponen senyawa kimia yang 

terdapat pada sampel (Agnes, 2021). Ekstraksi bertujuan dalam menarik serta 

memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda dalam berbagai 

komponen kimia yang ada pada tumbuhan dan tanaman.  

 Parameter yang mempengaruhi hasil dari ekstraksi yaitu jenis pelarut, 

konsentrasi pelarut serta waktu maserasi sehingga dalam penelitian ini dilakukan 

optimasi dari maserasi kulit batang anak dara menggunakan parameter tersebut 

untuk mengetahui parameter yang optimal dalam menghasilkan rendamen serta 

kadar fenolik yang maksimal. Jenis pelarut mempengaruhi hasil dari ekstraksi, 

menurut prinsip like dissolves like, suatu pelarut akan cenderung melarutkan 

senyawa yang mempunyai tingkat kepolaran yang sama. Pelarut polar akan 

melarutkan senyawa polar dan sebaliknya (Agnes, 2021).  

Pelarut polar yang dapat mengesktrak senyawa fenolik adalah air, aseton 

dan metanol. Air digunakan sebagai pelarut karena bersifat polar, universal dan 

mudah didapat. Berdasarkan penelitian Al fauzi et al (2022) kadar fenolik tertinggi 
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ekstrak kulit jengkol diperoleh dari pelarut metanol. Sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Salim et al (2019) kadar fenolik tertinggi ekstrak daun mangga 

diperoleh dengan menggunakan pelarut aseton. Penggunaan suatu pelarut dapat 

menjadi optimal jika faktor konsentrasi, waktu dan metode ekstraksi sesuai.  

 Pada penelitian ini kulit batang Croton oblongus Burm. F ditimbang 

sebanyak 10 gram kemudian diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan 

pelarut metanol dan aseton dengan perbandingan pelarut yaitu 50%, 75% dan 100% 

dengan waktu ekstraksi 1 hari, 2 hari dan 3 hari. Pengerjaan dilakukan sesuai dari 

data eksperimen yang telah diplot melalui aplikasi Design Expert ver 13 dan 

dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil ekstraksi selanjutnya diuapkan menggunakan 

rotaryevaporator untuk mendapatkan ekstrak kental. Ekstrak kulit batang anak dara 

berwarna kecoklatan dengan wujud kental. Hasil ekstrak yang didapatkan dianalisis 

kadar fenoliknya menggunakan spektrofotometri uv-vis.  

Tabel 2. Optimasi ekstraksi kulit batang anak dara    
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Response 

1 

Response 

2 

Std Run A:Konsentrasi 

Pelarut  

B:Waktu 

Maserasi 

C:Jenis 

Pelarut 

Rendamen Kadar 

Fenolik   
% Hari 

 
% mgGAE/g 

19 1 100 2 Metanol 9.76 52.1577 

9 2 75 2 Aseton 7.6 26.1756 

25 3 75 2 Metanol 9.3 31.0565 

26 4 75 2 Metanol 9.4 32.8125 

18 5 50 2 Metanol 7.37 13.9137 

24 6 75 2 Metanol 9.2 32.247 

11 7 75 2 Aseton 7.5 21.8304 

6 8 100 2 Aseton 4.88 21.8304 

12 9 75 2 Aseton 7.5 23.497 

10 10 75 2 Aseton 7 23.7351 

8 11 75 3 Aseton 8.4 41.8601 

23 12 75 2 Metanol 9.3 31.1756 

16 13 50 3 Metanol 10.03 21.7113 

13 14 75 2 Aseton 7.6 26.7411 

7 15 75 1 Aseton 7 32.9911 
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2 16 100 1 Aseton 2.73 23.0804 

20 17 75 1 Metanol 7.71 26.1756 

22 18 75 2 Metanol 9.1 35.3423 

4 19 100 3 Aseton 7.8 42.9315 

5 20 50 2 Aseton 5.39 29.0923 

1 21 50 1 Aseton 3.67 14.3304 

21 22 75 3 Metanol 10.53 39.4792 

15 23 100 1 Metanol 9.5 50.878 

14 24 50 1 Metanol 4.55 12.5744 

3 25 50 3 Aseton 7.02 23.7649 

17 26 100 3 Metanol 10.08 60.1935 

B. Pemilihan Model Respond Rendamen dan Kadar Fenolik 

 Data hasil pengukuran rendemen ekstrak yang diperoleh selanjutnya 

diinput kedalam aplikasi Design Expert ver 13 untuk mengetahui parameter uji 

optimum dalam menghasilkan rendemen dan kadar fenolik  ekstrak kulit batang 

anak dara. Pengaruh parameter uji terhadap rendemen ekstrak yang dihasilkan 

dapat dilihat pada model Summary Statistic di bawah ini 

Tabel 3. Hasil pemilihan model  berdasarkan model Summary Statistic rendamen 

Model Summary Statistics 

Source Std. 

Dev. 

R² Adjusted 

R² 

Predicted 

R² 

PRESS 
 

Linear 1.23 0.6817 0.6383 0.5076 51.75 Suggested 

2FI 1.19 0.7459 0.6657 0.2482 79.02 
 

Quadratic 0.8657 0.8788 0.8217 0.4378 59.09 Suggested 

Cubic 0.3491 0.9861 0.9710 0.7034 31.17 Aliased 

Focus on the model maximizing the Adjusted R² and the Predicted R². 

 Pemilihan model menggunakan Summary Statistic menurut 

Montogomery (2001) bahwa desain terbaik difokuskan pada nilai adjust R2 dan  

Predicted R² yang maksimal. Selain itu nilai PRESS (Prediction Error Sum of 

Squares) dapat digunakan untuk memilih model yang terbaik dimana berdasarkan 

hal tersebut desain model yang disarankan adalah Linear dan Quadratic. PRESS 

menunjukkan prediksi kesalahan jumlah kuadrat, apabila nilai PRESS rendah maka 
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prediksi kesalahan semakin rendah. Seiring dengan nilai PRESS yang lebih rendah 

makin baik, model Quadratic memiliki adjust R² dan predicted R² sebesar 0,8217 

dan 0,4378. Parameter adjust R² digunakan untuk mendapatkan nilai signifikan 

variable yang lebih tepat. Hal ini berarti variabel konsentrasi pelarut, waktu 

maserasi dan jenis pelarut berpengaruh terhadap respon rendamen sebesar 82,17% 

pada model Quadratic. Pada model linear juga disarankan oleh model dan memiliki 

nilai adjust R² dan predicted R² sebesar 0,6383 dan 0,5076. Hal ini berarti variabel 

konsentrasi pelarut,waktu maserasi dan jenis pelarut berpengaruh terhadap respon 

rendamen sebesar 63, 83% pada model linear. 

Tabel 4. Hasil pemilihan model  berdasarkan model Summary Statistic Kadar 

Fenolik 

Model Summary Statistics 

Source Std. 

Dev. 

R² Adjusted 

R² 

Predicted 

R² 

PRESS 
 

Linear 7.58 0.6390 0.5897 0.4559 1906.24 
 

2FI 5.16 0.8558 0.8103 0.6790 1124.51 Suggested 

Quadratic 4.84 0.8861 0.8325 0.6208 1328.33 
 

Cubic 4.40 0.9337 0.8620 -0.2475 4370.28 Aliased 

Focus on the model maximizing the Adjusted R² and the Predicted R². 

Pemilihan model menggunakan Summary Statistic menurut Montogomery 

(2001) bahwa desain terbaik difokuskan pada nilai adjust R2 dan  Predicted R² yang 

maksimal. Selain itu nilai PRESS (Prediction Error Sum of Squares) dapat 

digunakan untuk memilih model yang terbaik dimana berdasarkan hal tersebut 

desain model yang disarankan adalah 2FI. 2FI memiliki nilai PRESS yang rendah 

dibandingkan dengan model Linear dan Quadratic.  PRESS menunjukkan prediksi 

kesalahan jumlah kuadrat, apabila nilai PRESS rendah maka prediksi kesalahan 

semakin rendah. Seiring dengan nilai PRESS yang lebih rendah makin baik, model 



47 

 
 

2FI memiliki adjust R² dan predicted R² sebesar 0,8103 dan 0,6970. Parameter 

adjust R² digunakan untuk mendapatkan nilai signifikan variable yang lebih tepat. 

Hal ini berarti variabel konsentrasi pelarut,waktu maserasi dan jenis pelarut 

berpengaruh terhadap respon kadar fenolik sebesar 81,03% pada model 2FI. 

 Model terpilih didasarkan pada nilai standar deviasi dan PRESS 

(Prediction Residuals Error Sum of Square) terendah. Semakin besar nilai standar 

deviasi maka menunjukkan bahwa data semakin bervariasi, sehingga apabila nilai 

standar deviasi semakin kecil maka tingkat keseragaman data semakin besar 

(Santoso, 2008). Sedangkan nilai PRESS yang semakin kecil menunjukkan 

kesalahan data semakin kecil pula. Myers and Montgomery (2002), menyatakan 

bahwa penentuan model yang terbaik difokuskan pada nilai adjusted R2 dan 

predicted R2 yang maksimal. Hal ini dikarenakan semakin kecil nilai R2 

menunjukkan semakin lemahnya hubungan antara variabel dependent dan 

independent (Nisfiannoor, 2009). Menurut Nawari (2010), nilai R2 berkisar pada 

angka 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1 maka pengaruh variabel peduga 

(Independent) terhadap variabel tergantung (dependent) semakin kuat. 

C. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut terhadap 

Rendamen Ekstrak Kulit Batang Anak Dara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 



48 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

Gambar 10. Contour Plot Respon Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis 

Pelarut Aseton (a) dan Pelarut Metanol (b) terhadap Respon Rendamen 
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(b) 

Gambar 11. Surface Plot Respon Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis 

Pelarut Aseton (a) dan Pelarut Metanol (b) terhadap Respon Rendamen 
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 Rendemen adalah perbandingan antara berat sampel bahan baku dengan 

berat ekstrak yang didapatkan. Persentase rendemen ekstrak yang semakin tinggi 

maka menunjukkan ekstrak yang dihasilkan semakin besar. Hasil rendemen suatu 

sampel sangat diperlukan guna mengetahui berapa banyak ekstrak yang diperoleh 

selama proses ekstraksi. Hasil rendemen berhubungan dengan senyawa aktif suatu 

sampel. Bahwa apabila jumlah rendamen yang dihasilkan tinggi maka senyawa 

yang didapatkan juga tinggi (Alfauzi, 2022). 

 Hasil penelitian menunjukkan pada gambar 10 (Contour Plot) terlihat 

sumbu x dan sumbu y menunjukkan variabel yang di optimasi. Sumbu x 

menunjukkan konsentrasi sedangkan sumbu y menunjukkan waktu maserasi. Garis-

garis yang ada dalam countour plot menunjukkan respond. Garis yang terluar 

menunjukkan nilai respon terendah dan semakin ke dalam maka garis menunjukkan 

nilai respond yang paling tinggi. Titik-titik merah yang tersebar menggambarkan 

hasil dari tiap pengujian yang dilakukan. Pada contour tersebut menunjukkan 

semakin mendekati area yang memiliki warna hijau ke kuning (pelarut aseton) 

maka nilai optimasi dikatakan semakin baik dan apabila nilai respond semakin 

dekat dengan daerah yang berwarna merah (pelarut methanol) maka titik tersebut 

memiliki nilai respond yang semakin tinggi. Dari gambar 10 menunjukkan bahwa 

jumlah rendamen terendah dan tertinggi dilihat dari contour yang berwarna biru 

hingga merah sehingga rendamen tertinggi didapatkan dengan menggunakan jenis 

pelarut methanol dengan konsentrasi 75-100% dengan waktu maserasi 2-3 hari.  

 Gambar 11 (Surface Plot). menunjukkan kurva permukaan respon untuk 

faktor konsentrasi pelarut waktu maserasi terhadap respon rendamen. Grafik 

surface plot bertujuan membantu visualisasi dari besarnya respon unrtuk setiap 

perlakuan yang berbeda melalui kelengkungan pada plot tiga dimensi (Faulina et 

al., 2011).  Berdasarkan kurva tersebut terdapat titik-titik merah tersebar yang 
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menggambarkan hasil dari tiap pengujian yang dilakukan. Berdasarkan kurva 

tersebut juga dapat diketahui bahwa semakin meningkatnya konsentrasi pelarut, 

waktu maserasi maka respond rendamen ekstrak kulit batang anak dara juga 

semakin tinggi meski peningkatan yang terjadi tidak signfikan pada pelarut aseton. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi pelarut dan waktu 

maserasi akan mempengaruhi hasil rendamen dari ekstrak kulit batang anak dara, 

begitupun dengan pemilihan jenis pelarut.  

 Menurut Alfauzi (2022) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi 

jumlah ekstrak atau rendemen pada proses ekstraksi antara lain sifat dan kepolaran 

pelarut, jumlah komponen zat aktif yang terdapat dalam sampel, metode ekstraksi 

yang digunakan serta waktu ekstraksi. Semakin lama waktu ekstraksi, semakin 

meningkat penetrasi pelarut ke dalam bahan baku sehingga rendemen ekstrak yang 

dihasilkan semakin meningkat (Sembiring et al, 2020). Selain itu salah satu faktor 

yang juga berpengaruh pada metode maserasi adalah jenis pelarut.  

 Pemilihan jenis pelarut mampu mempengaruhi hasil rendamen. Menurut 

Voight (1994) proses ekstraksi dimulai dengan mengalirnya pelarut ke dalam sel 

yang menyebabkan protoplasma membengkak dan bahan yang terkandung dalam 

sel akan terlarut sesuai dengan kelarutannya. Kemampuan melarutkan yang tinggi 

ini berhubungan dengan kepolaran pelarut dan kepolaran senyawa yang diekstraksi 

(Vogel, 1978). Semakin mirip kepolaran pelarut dengan kepolaran zat yang 

terkandung dalam bahan yang diekstraksi maka akan semakin banyak komponen 

zat yang dapat diekstraksi sehingga dapat terjadi peningkatan rendemen yang 

diperoleh. Peningkatan tersebut disebakan oleh semakin mudahnya pengikatan zat 

dalam bahan oleh pelarut (Prayoga, 2019).  Larutan pengekstraksi yang digunakan 

disesuaikan dengan kepolaran senyawa yang diinginkan. Menurut prinsip like 

dissolves like, suatu pelarut akan cenderung melarutkan senyawa yang mempunyai 
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tingkat kepolaran yang sama. Pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan 

sebaliknya (Agnes, 2021). 

 Gambar 10 dan 11 menunjukkan jumlah rendamen terbanyak dimiliki 

oleh parameter dengan menggunakan jenis pelarut metanol dengan konsentrasi 

75% dan waktu maserasi 3 hari dengan persen rendamen 10,53%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kepolaran senyawa yang terkandung pada ektrak kulit 

batang anak dara identik dengan kepolaran metanol yang memiliki konstanta 

dielektrik sebesar 33 (Agnes, 2021). Tingginya rendamen ekstrak kulit batang anak 

dara menunjukkan pelarut metanol mampu mengekstrak senyawa lebih baik karena 

perolehan senyawa didasari oleh kesamaan sifat kepolaran terhadap pelarut 

(Prayoga, 2019).  

 Pada penelitian ini tingkat konsentrasi 50% pelarut metanol dan aseton 

memiliki nilai rendamen yang paling rendah dimana konsentrasi aquadest yang 

dipadukan dengan pelarut baik itu pelarut methanol dan aseton yang digunakan 

dalam penelitian ini tidak meningkatkan hasil rendamen ekstrak dalam artian 

semakin tinggi jumlah aquadest yang dipadukan dengan pelarut methanol tidak 

meningkatkan hasil rendamen ekstrak. Hal ini disebabkan karena air bersifat polar 

sedangkan metanol bersifat universal (polar, semi-polar, dan non polar) sehingga 

tidak hanya senyawa yang bersifat polar mampu diekstraksi namun senyawa 

bersifat universal juga ikut terekstrak (Alfauzi,2022). Mahasuari et al. (2020) 

menyatakan bahwa ditinjau dari tingkat polaritasnya, air memiliki polaritas yang 

tinggi sehingga mampu menarik senyawa polar sedangkan metanol merupakan 

pelarut universal yang mampu menarik senyawa polar, semi-polar, dan non polar.  

 Berbeda jika kombinasi antara aquadest dan pelarut dengan tingkat 

konsentrasi pelarut lebih tinggi dibanding aquadest yaitu konsentrasi 75% mampu 

memiliki tingkat rendamen yang tinggi dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan 
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karena penggunaan kombinasi air dan pelarut organik mampu meningkatkan 

ekstraksi bahan kimia yang larut dalam pelarut organik (Salim, 2019). Hal ini 

sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Salim (2019) dengan 

membandingkan pengaruh konsentrasi pelarut yang digunakan dimana hasil 

rendamen metanol 75% (20,38 ± 0,34) lebih tinggi dibandingkan dengan hasil 

rendamen metanol 100% (17,72 ± 0,58). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh 

Sim (2019) dengan membandingkan pelarut aseton, methanol dan etanol 

didapatkan hasil rendamen pada pelarut methanol lebih tinggi dibandingkan aseton 

yaitu 20,13% dan 9,04%.  

 Pada penelitian ini pelarut metanol mampu menghasilkan persen 

rendamen yang lebih baik dibandingkan pelarut aseton hal ini dikarenakan metanol 

merupakan pelarut yang dapat melarutkan hampir semua senyawa organik baik 

polar maupun non polar karena metanol memiliki gugus polar (-OH) dan gugus 

nonpolar (-CH3) (Roxb, 2012), sehingga metanol mempunyai kemampuan 

melarutkan senyawa yang lebih besar jumlahnya dibandingkan aseton. Selain itu 

jumlah rendamen dengan menggunakan pelarut metanol mengalami peningkatan 

seiring dengan meningkatnya waktu ekstraksi. Hal tersebut dikarenakan semakin 

lama waktu ekstraksi maka semakin lama kontak antara senyawa yang terdapat 

dalam sampel dengan pelarut, sehingga rendemen yang dihasilkan semakin tinggi 

sampai mencapai titik jenuh larutan.  

 Dalam pengujian menunjukkan bahwa adanya penambahan aquadest 

dalam pelarut meningkatkan hasil ekstraksi. Ini diakibatkan kelarutan yang lebih 

tinggi dari protein serta karbohidrat dalam air dan metanol dibandingkan dalam 

aseton. Penggunaan kombinasi air dan pelarut organik dapat meningkatkan 

ekstraksi bahan kimia yang larut dalam pelarut organik (Salim, 2019). Ini menjadi 
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alasan mengapa hasil ektraksi metanol dan aseton dengan penambahan air lebih 

tinggi dari hasil ekstrak methanol dan aseton. 

D. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut terhadap 

Kadar Fenolik Ekstrak Kulit Batang Anak Dara 
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Gambar 12. Contour Plot Respon Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis 

Pelarut Aseton (a) dan Pelarut Metanol (b)  terhadap Respon Kadar Fenolik 
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Gambar 13. Surface Plot Respon Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis 

Pelarut Aseton (a) dan Pelarut Metanol (b) terhadap Respon Kadar Fenolik 

 Senyawa fenol merupakan metabolit sekunder yang terdapat pada 

tumbuhan dan paling melimpah keberadaannya. Fenolik merupakan senyawa yang 

memiliki satu atau lebih aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Senyawa 

fenolik terdistribusi secara luas pada tumbuhan (Alfauzi, 2022). Hasil penelitian 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan pelarut beserta adanya 
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variasi konsentrasi dan waktu maserasi berpengaruh terhadap jumlah senyawa 

fenolik yang didapatkan. 

 Menurut Haeria (2014), kulit batang anak dara memiliki senyawa fenolik 

yang terkandung didalamnya dimana berdasarkan penelitannya dengan menguji 

melalui identifikasi senyawa fenolik melalui adanya penambahan FeCl3 pada 

ekstrak yang memberikan warna hijau kehitaman pada ekstrak dimana hal ini 

menunjukkan bahwa sampel ekstrak kulit batang anak dara mengandung senyawa 

fenolik. Reaksi kimia yang terjadi dapat dapat ditunjukan pada gambar 

       

+ FeCl3           [(C6H5O8 Fe]3+ + 3 HCl + 3 H+ 

Gambar 14. Reaksi kimia senyawa fenol dengan FeCl3 (Sugiarna et al,, 2019) 

 Reagen spesifik yang umum digunakan dalam menetapkan kadar fenolik 

pada penelitian ini adalah Folin Ciocalteu karena teknik pengerjaannya yang 

sederhana. Prinsip metoda Folin Ciocalteu adalah reaksi oksidasi senyawa fenol 

dalam suasana basa oleh pereaksi Folin Ciocalteu menghasilkan kompleks 

berwarna biru yang memberikan serapan kuat pada panjang gelombang 798 nm. 

Peningkatan intensitas warna biru akan sebanding dengan jumlah senyawa fenolik 

yang ada di dalam sampel (Blainski et al. 2013). Senyawa pembanding yang 

digunakan adalah asam galat karena asam galat dapat menghasilkan hasil yang 

realibitas karena mempunyai reaktifitas yang cukup tinggi terhadap reagen Folin 

Ciocalteu dan merupakan salah satu fenolik yang alami dan stabil (Prior et al. 2005). 

 Reaksi yang terjadi antara asam galat dengan reagen Folin Ciocalteu dan 

Na2CO3 yaitu terbentuknya senyawa kompleks berwarna biru. Pereaksi akan 

mengoksidasi fenolat (garam alkali) atau gugus fenolik-hidroksi mereduksi asam 

heteropoli (fosfomolibdat-fosfotungstat) yang terdapat dalam pereaksi Folin 

Ciocalteu menjadi suatu kompleks molibdenum-tungsten. Senyawa fenolik 
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berekasi dengan reagen Folin Ciocalteu dalam suasana basa yang akan terjadi 

disosiasi proton pada senyawa fenolik menjadi ion fenolat sehingga gugus hidroksil 

senyawa fenolik akan berekasi dengan reagen Folin Ciocalteu yang akan 

membentuk komplek molibdenum-tungsten yang berwarna biru sehingga dapat 

dideteksi menggunakan spektofotometer (Nofita, 2020). Reaksi kimia yang terjadi 

ditunjukkan pada gambar 

 

 

           + H2O + H3PO4 (MoO3)12                         + H6 (PMo12O40) 

 

 

Gambar 15. Reaksi senyawa fenol dengan reagen folin-ciocalteu (Sugiarna et al, 

2019) 

 Kurva kalibrasi dibuat untuk mendapatkan persamaan regresi linear 

sehingga dapat dihitung konsentrasi senyawa fenolik yang terkandung didalam 

kulit batang matoa. Adapun persamaan regresinya yaitu y = 0,0112x+ 0,0085x 

dengan nilai koefisien determinasi (R2 ) = 0,9882. Kadar fenolik optimum pada 

kulit batang anak dara diperoleh sebesar 60,193 ± 0,00115 mg GAE/g ekstrak. 

 Dari hasil penelitian yang telah dimasukkan dalam aplikasi design expert 

ver 13 menunjukkan gambar 12. Untuk sumbu x dan sumbu y menunjukkan 

variabel yang di optimasi. Sumbu x menunjukkan konsentrasi sedangkan sumbu y 

menunjukkan waktu maserasi sedangkan garis-garis yang ada dalam countour plot 

menunjukkan respond. Garis yang terluar menunjukkan nilai respon terendah dan 

semakin ke dalam maka garis menunjukkan nilai respond yang paling tinggi.  

 Pada contour plot menunjukkan semakin mendekati area yang memiliki 

warna biru ke hijau (pelarut aseton) maka nilai optimasi dikatakan semakin baik 

Senyawa Fenol Reagen Folin 
Kuinon 

Kompleks Molybdnum-blue 
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dan apabila nilai respond semakin dekat dengan daerah yang berwarna merah 

(pelarut methanol) maka titik tersebut memiliki nilai respond yang semakin tinggi. 

Respond optimal dari kadar fenolik ekstrak kulit batang anak dara dalam contour 

tersebut menunjukkan nilai kisaran konsentrasi 75-100% dengan waktu maserasi 3 

hari pada pelarut aseton sedangkan pada pelarut methanol dengan konsentrasi 100%  

dan waktu maserasi 3 hari. Dari gambar 12 menunjukkan bahwa jumlah kadar 

fenolik terendah dan tertinggi dilihat dari contour yang berwarna biru hingga merah 

sehingga kadar fenolik tertinggi didapatkan dengan menggunakan jenis pelarut 

methanol dengan konsentrasi 100% dan waktu maserasi 3 hari. 

 Kurva permukaan respon untuk faktor konsentrasi pelarut dan  waktu 

maserasi terhadap respon kadar fenolik ditujukan pada gambar 13. Berdasarkan 

kurva tersebut terdapat titik-titik merah tersebar yang menggambarkan hasil dari 

tiap pengujian yang dilakukan. Berdasarkan kurva tersebut juga dapat diketahui 

bahwa semakin meningkatnya konsentrasi pelarut, waktu maserasi maka respond 

kadar fenolik ekstrak kulit batang anak dara juga semakin tinggi terlihat dari jenis 

pelarut methanol yang memilki kadar fenolik tertinggi dengan menggunakan 

konsentrasi 100% dengan waktu maserasi 3 hari. Peningkatan konsentrasi pelarut 

dan waktu maserasi akan mempengaruhi hasil kadar fenolik dari ekstrak kulit 

batang anak dara, begitupun dengan pemilihan jenis pelarut.  

 Hal ini sesuai dengan pernyataan Iqbal (2012) bahwa penggunaan pelarut 

dengan kepolaran yang tinggi seperti metanol mampu meningkatkan penarikan 

senyawa total fenol dari dalam ekstrak. Alothman et al. (2009) menambahkan 

bahwa penarikan senyawa fenolik bergantung pada pelarut yang digunakan dan 

polaritasnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa 

pelarut metanol mampu menarik senyawa fenol yang lebih banyak dibandingkan 

pelarut lainnya. Sultana et al. (2009) menyatakan bahwa metanol merupakan 
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pelarut terbaik dalam proses ekstraksi senyawa fenolik. Kandungan total fenolik 

dalam ekstrak tergantung pada tingkat polaritas pelarut yang digunakan dalam 

proses ekstraksi. Selain itu, menurut Salim (2019) kandungan fenolik dari ekstrak 

yang menggunakan perpaduan pelarut dengan aquadest secara signifikan memiliki 

kadar fenolik yang sedikit dibandingkan dengan ekstrak yang menggunakan hanya 

pelarut saja tanpa ada tambahan aquadest dapat disebabkan oleh kemungkinan 

pembentukan kompleks dari beberapa senyawa fenolik dalam ekstrak yang larut 

dalam methanol dan aseton.  

 Selain itu waktu maserasi juga mempengaruhi kadar fenolik yang 

didapatkan dimana kenaikan waktu maserasi menunjukkan peningkatan total fenol 

yang dihasilkan. Waktu maserasi yang semakin lama menyebabkan kontak bahan 

dengan pelarut semakin lama, hal ini mengakibatkan dinding sel pada bahan pecah 

dan mengeluarkan zat terlarut ke dalam pelarut semakin banyak sehingga hasilnya 

akan bertambah sampai titik optimum dari perlarut (Whidiyana, 2020). 

 Berdasarkan hasil kandungan fenolik yang terbaik adalah pada pelarut 

metanol dengan konsentrasi 100% pada waktu maserasi 3 hari. Data yang 

didapatkan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Agnes (2021) menghasilkan bahwa penggunaan pelarut methanol (38,56±0,42 mg 

GAE/g) mendapatkan kandungan total fenolik yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pelarut etanol (31,86±0,93 mg GAE/g) atau aseton (11,70±2,08 mg 

GAE/g). Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Alfauzi (2022) dengan 

membandingkan pengaruh penambahan aquadest dalam pelarut metanol dalam 

menghasilkan kadar fenolik, dari penelitian alfauzi mendapatkan hasil adanya 

penambahan aquadest dalam perarut untuk mengekstrak senyawa tidak 

berpengaruh secara nyata dalam menghasilkan kadar fenolik yang tinggi dimana 

dalam penelitian yang dilakukan oleh fauzi menggunakan konsentrasi metanol 
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24%, 48%, 72% dan 100% mendapatkan kadar fenolik berturut-turut 1,32 ± 0,19, 

0,97 ± 0,09, 1,20 ± 0,04, dan 1,52 ± 0,67.  

E. Optimasi Respon Nilai Rendamen dan Kadar Fenolik Ekstrak Kulit Batang 

Anak Dara 

 Proses optimasi merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan 

setting taraf faktor percobaan yang menghasilkan respon optimal. Tujuan dalam 

penelitian ini untuk mengoptimalkan nilai respon rendamen dan kadar fenolik pada 

parameter percobaan yang lebih luas dengan Batasan-batasan yang ditentukan 

sesuai tujuan yang diharapkan. Batas optimasi untuk respon penelitian tergambar 

seperti ini 

Tabel 5. Batas optimasi untuk respon penelitian 

Constraints 

Name Goal Lower 

Limit 

Upper 

Limit 

Lower 

Weight 

Upper 

Weight 

Importance 

A:Konsentrasi is in 

range 

50 100 1 1 3 

B:Waktu is in 

range 

1 3 1 1 3 

C:Jenis 

Pelarut 

is in 

ranges 

aseton metanol 1 1 3 

rendamen Maximize 2.73 10.53 1 1 3 

kadar fenolik Maximize 12.5744 60.1935 1 1 3 

 Berdasarkan Batasan-batasan yang ditentukan pada tabel maka diperoleh 

solusi optimal hasil komputasi dengan aplikasi design expert ver 13 yang 

ditunjukkan pada tabel. 
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Solutions 

21 Solutions found 

Solutions for 2 combinations of categoric factor levels 

Number Konsentrasi 

Pelarut 

(%) 

Waktu 

Maserasi 

(Hari) 

Jenis 

Pelarut 

Rendamen 

 

(%) 

Kadar 

Fenolik 

mgGAE/

g 

Desirability 
 

1 98.831 2.998 Metanol 10.550 60.313 1.000 Selected 

2 98.906 2.991 Metanol 10.535 60.255 1.000 
 

3 99.062 2.998 Metanol 10.532 60.484 1.000 
 

4 98.540 3.000 Metanol 10.576 60.139 0.999 
 

5 97.076 3.000 Metanol 10.687 59.099 0.988 
 

6 96.074 3.000 Metanol 10.757 58.381 0.981 
 

7 94.817 3.000 Metanol 10.838 57.473 0.971 
 

8 79.344 3.000 Aseton 8.697 37.258 0.630 
 

9 79.551 3.000 Aseton 8.688 37.293 0.630 
 

10 79.571 3.000 Aseton 8.687 37.297 0.630 
 

11 79.085 3.000 Aseton 8.707 37.214 0.630 
 

12 78.794 3.000 Aseton 8.719 37.164 0.630 
 

13 79.996 3.000 Aseton 8.669 37.368 0.630 
 

14 78.431 3.000 Aseton 8.732 37.101 0.630 
 

15 78.031 3.000 Aseton 8.746 37.031 0.629 
 

16 77.585 3.000 Aseton 8.762 36.952 0.629 
 

17 81.105 3.000 Aseton 8.617 37.550 0.629 
 

18 76.490 3.000 Aseton 8.795 36.754 0.628 
 

19 82.461 3.000 Aseton 8.545 37.765 0.628 
 

20 72.339 3.000 Aseton 8.867 35.951 0.622 
 

21 93.253 3.000 Aseton 7.662 39.158 0.594 
 

 Tabel menunjukkan bahwa perlakuan optimal menggunakan konsentrasi 

98.831waktu maserasi 3 hari dengan jenis pelarut metanol menghasilkan prediksi 

respon rendamen 10.550 dan kadar fenolik sebesar 60.313 dengan ketepatan 

desirability 1.000 atau 100%. Nilai desirability merupakan nilai fungsi tujuan 

optimasi yang menunjukkan kemampuan program untuk memenuhi kriteria yang 

ditetapkan pada produk akhir. Kisaran nilainya 0 sampai 1, dimana semakin 

mendekati satu artinya semakin tinggi kemungkinan mendapatkan respon yang 

diinginkan (Rahayu et al., 2016).  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan persen rendamen 

dan kadar fenolik total kulit batang anak dara dipengaruhi oleh jenis pelarut, 

konsentrasi pelarut dan waktu maserasi. Dari hasil penelitian menunjukkan hasil 

persen rendamen esktrak  yang optimal yaitu sebesar 10,53% pada waktu maserasi 

3 hari menggunakan pelarut metanol 75%. Sedangkan kadar fenolik diperoleh hasil 

yang optimal yaitu 60,193 ± 0.001155 mgGAE/g pada waktu maserasi 3 hari 

menggunakan pelarut metanol 100%. Ekstraksi dengan metode maserasi 

menggunakan pelarut metanol dengan waktu maserasi 3 hari dapat menghasilkan 

persen rendamen ekstrak dan kadar fenolik yang optimal. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penetapan kadar yang didapatkan, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk penetapan kadar senyawa lain yang lebih optimum. 

Serta dalam penentuan parameter yang akan diuji lebih banyak lagi serta lebih luas 

sehingga hasil parameter yang didapatkan bisa lebih optimal. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja 

1. Ekstraksi dengan metode maserasi 

 

 

Sortasi basah 

Pencucian dengan air mengalir 

Dioven  

Dipotong kecil-kecil 

Diekstraksi secara maserasi dengan 

aquadest, aseton, metanol 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sampel Daun  

Klika Anak Dara 

Ekstrak pelarut aseton 

konsentrasi 50%,75% dan 

100% 

 

Ekstrak pelarut metanol 

konsentrasi 50%,75% dan 

100% 

 

Ekstrak kental 

Dianalisis dengan 

Spektrofotometri UV-Vis 

Rotary Evaporator 
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2. Penentuan Kadar Fenolik Sampel 

a. Pembuatan kurva kalibrasi larutan standar (asam galat) 

 

  
Larutan stok 500 ppm 

50 mg Asam Galat + 100 mL 

Metanol 

Dibuat seri konsentrasi 

25 ppm 35 ppm 45 ppm 55 ppm 65 ppm 

larutan stok asam galat berturut – turut 0,5 ml, 0,7 

ml, 0,9 ml, 1,1 ml, 1,3 ml 

+ aquadest hingga 10 mL 

Dipipet 

Diencerkan 

masing-masing seri konsentrasi 0,3 mL 

Dipipet 

+ 1,5 mL reagen folin 10% 

Didiamkan Selama 3 menit 

+ 1,2 mL natrium karbonat 7,5% 

Absorbasi diukur pada panjang gelombang 798 nm 

Didiamkan Selama 120 menit 
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b. Pengukuran kadar fenolik dalam larutan sampel  

  Larutan sampel uji 4.000 ppm 

0,3 ml larutan sampel + aquadest 50 mL 

Dipipet 

Didiamkan 3 menit 

+ 1,2 ml natrium karbonat 7,5% 

Absorbasi diukur pada panjang gelombang 798 nm 

Didiamkan Selama 120 menit 

Dipipet 

100 mg ekstrak + 25 mL methanol  

0,3 ml laruran sampel + 1,5 ml reagen folin 10% 
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3. Perhitungan % Rendemen dan Analisis Responce Surface Methodology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Ekstrak cair yang 

sudah diupkan 

ditimbang 

- Dihitung persen 

rendemen 

Esktrak daun Klika Anak Dara. 

Persen rendemen 

Response Surface Methodology 

Kadar Fenolik Total 

Pembahasan dan Kesimpulan 
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Lampiran 2. Perhitungan Bahan 

1. Pembuatan Konsentrasi Ekstraksi 

a. Konsentrasi 100% dibuat dalam 50 ml 

Konsentrasi 100% = 
100

100
 x 50 ml 

   = 50 ml 

b. Konsentrasi 75% dibuat dalam 50 ml 

Konsentrasi 75% =
75

100
 x 50 ml 

   =37,5 ml  

Dicukupkan dengan aquadest hingga 50 ml 

c. Konsentrasi 50% dibuat dalam 50 ml 

Konsentrasi 50% =
50

100
 x 50 ml 

            = 25 ml 

Dicukupkan dengan aquadest hingga 50 ml 

2. Pembuatan Larutan Pembanding (Asam Galat) 

50 mg            0,1 L 

Sehingga didapatkan konsentrasi 500 ppm 

500 ppm = 
50 𝑚𝑔

0,1 𝐿
 

3. Pembuatan Larutan Uji 

Larutan ekstrak 4.000 ppm 

4.000 ppm = 
100 𝑚𝑔

0,025 𝐿
 

4. Pembuatan pereaksi 

a. Pereaksi Folin 

Pereaksi Follin-Ciocalteu 10% dibuat dalam 100 ml 

Folin 10% = 
10

100
 x 100 ml 

           = 10 ml (Dicukupkan dengan aquadest hingga 100 mL) 
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b. Pereaksi Natrium Karbonat 7,5% dibuat dalam 100 ml 

Na2CO3 7,5%= 
7,5

100
 x 100 ml 

                    = 7,5 mg 

 Dicukupkan dengan aquadest hingga 100 ml 
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Lampiran 3. Perhitungan rendamen ekstrak kulit batang anak dara 

Tabel 7. Hasil Rendamen  

Rendamen Ekstrak Metanol 

Parameter Replikasi 1 Replikasi 2 Replikasi 3 

Konsentrasi 

50%, 1 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,1435  g 

Berat ekstrak  = 4,1435 – 

3,6  = 0,54  g 

%Rendamen=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,54 𝑔

10 𝑔
 x 100%= 5,4 g 

 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,012 g 

Berat ekstrak  = 4,012 – 

3,6  = 0,412  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,412 𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 4,12 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,061  

Berat ekstrak  = 4,061 – 

3,6  = 0,413  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,413   𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 4,13  g 

Konsentrasi 

50%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,3426 g 

Berat ekstrak  = 4,3426 – 

3,6  = 0,746   g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,746  𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,46  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,406 g 

Berat ekstrak  = 4,406 – 

3,6  = 0,806  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,806   𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 8,06 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,2614 g 

Berat ekstrak  = 4,2614 

– 3,6  = 0,6619 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,6619    𝑔

10 𝑔
x100%=6,69  

g 

Konsentrasi 

50%, 3  Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,680 g 

Berat ekstrak  = 4,680 – 

3,6  = 1,08 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
1,08   𝑔

10 𝑔
 x 100%= 10, 8  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,5389 g 

Berat ekstrak  = 4,5389 – 

3,6  = 0,9  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,9  𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,6297 g 

Berat ekstrak  = 4,6297 

– 3,6  = 1,029 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

1,029     𝑔

10 𝑔
 x 

100%=10,29  g 

Konsentrasi 

100%, 1 Hari 

Maserasi 
 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,6190  g 

Berat ekstrak  = 4,6190  – 

3,6  = 1,01 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
1,01𝑔

10 𝑔
 x 100%= 10, 1  g 

 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,5314 g 

Berat ekstrak  = 4,5314 – 

3,6  = 0,9  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,9 𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,5468 g 

Berat ekstrak  = 4,5468 

– 3,6  = 0,94 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,94      𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9,4 g 
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Konsentrasi 

100%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,5170 g 

Berat ekstrak  = 4,5170 – 

3,6  = 0,917 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,917𝑔

10 𝑔
 x 100%= 9,17  g 

 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,6931 g 

Berat ekstrak  = 4,6931 – 

3,6  = 1,09  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

1,09 𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 10,9 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,521 g 

Berat ekstrak  = 4,521 – 

3,6  = 0,921 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,921       𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9, 21 g 

Konsentrasi 

100%, 3 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,6518 g 

Berat ekstrak  = 4,6518 – 

3,6  = 1,051 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
1,051 

10 𝑔
 x 100%= 10,51  g 

 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,6941 g 

Berat ekstrak  = 4,6941 – 

3,6  = 1,041  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

1,041 𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 10,041 g 

 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,5746 g 

Berat ekstrak  = 4,5746 

– 3,6  = 0,971 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,971𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9, 71 g 

Konsentrasi 

75%, 1 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,4067 g 

Berat ekstrak  = 4,4067 – 

3,6  = 0,8067 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,8067 g 

10 𝑔
 x 100%= 8,067 g 

 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,4011 g 

Berat ekstrak  = 4,4011 – 

3,6  = 0,8011 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,8011  𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 8,011 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,307 g 

Berat ekstrak  = 4,307 – 

3,6  = 0,7079 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,7079 𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 7,079 g 

Konsentrasi 

75%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,52 g 

Berat ekstrak  = 4,52 – 3,6  

= 0,92 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,92g 

10 𝑔
 x 100%= 9,2 g 

 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,53 g 

Berat ekstrak  = 4,53 – 

3,6  = 0,93 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,93  𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9,3 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,55 g 

Berat ekstrak  = 4,55  – 

3,6  = 0,95 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,95  𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9,5  g 

Konsentrasi 

75%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,57 g 

Berat ekstrak  = 4,57 – 3,6  

= 0,97 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,52 g 

Berat ekstrak  = 4,52 – 

3,6  = 0,92 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,55 g 

Berat ekstrak  = 4,55  – 

3,6  = 0,95 g 
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%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,97g 

10 𝑔
 x 

100%= 9,7 g 
 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,92 𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9,2 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,95  𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9,5  g 

Konsentrasi 

75%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,50 g 

Berat ekstrak  = 4,50 – 3,6  

= 0,9 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,9g 

10 𝑔
 x 100%= 9 g 

 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,53 g 

Berat ekstrak  = 4,53 – 

3,6  = 0,93 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,93  𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9,3 g 

 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,55 g 

Berat ekstrak  = 4,55  – 

3,6  = 0,95 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,95  𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9,5  g 

Konsentrasi 

75%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,52 g 

Berat ekstrak  = 4,52 – 3,6  

= 0,92 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,92g 

10 𝑔
 x 100%= 9,2 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,55 g 

Berat ekstrak  = 4,55 – 

3,6  = 0,95 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,95 𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9,5 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,53 g 

Berat ekstrak  = 4,53 – 

3,6  = 0,93 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,93  𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9,3  g 

Konsentrasi 

75%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,52 g 

Berat ekstrak  = 4,52 – 3,6  

= 0,92 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,92g 

10 𝑔
 x 100%= 9,2 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,50 g 

Berat ekstrak  = 4,50 – 

3,6  = 0,90 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,90  𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,51 g 

Berat ekstrak  = 4,51 – 

3,6  = 0,91 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,91  𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 9,1 g 

Konsentrasi 

75%, 3 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,68  g 

Berat ekstrak  = 4,68 – 3,6  

= 0,9 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,9g 

10 𝑔
 x 100%= 9 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,69 g 

Berat ekstrak  = 4,69 – 

3,6  = 1,09 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

1,09  𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 10,9 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,7 g 

Berat ekstrak  = 4,7  – 

3,6  = 1,17 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

1,17 𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 11,7  g 
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Rendamen Ekstrak Aseton 

Parameter Replikasi 1 Replikasi 2 Replikasi 3 

Konsentrasi 

50%, 1 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

0,321 g 

Berat ekstrak  = 0,321 – 

3,6  = 3,21   g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

3,21  𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 3,21  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak 

= 4,015  g 

Berat ekstrak  = 4,015  

– 3,6  = 0,415   g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,415  𝑔

10 𝑔
 x 100%= 4,15 g 

 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

3,965 

Berat ekstrak  = 3,965 – 3,6  

= 0,365 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,365    𝑔

10 𝑔
 x 100%= 3,65   g 

Konsentrasi 

50%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,121 g 

Berat ekstrak  = 4,121  – 

3,6  = 0,521 g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,521   𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 5,21   g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,197  g 

Berat ekstrak  = 4,197  – 

3,6  = 0,597   g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,597    𝑔

10 𝑔
 x 100%= 5,97  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,101 g 

Berat ekstrak  = 4,101 – 3,6  

= 0,501 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,501    𝑔

10 𝑔
 x 100%= 5,01 g 

 

Konsentrasi 

50%, 3  Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,210 g 

Berat ekstrak  = 4,210 – 

3,6  = 0,601  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,601    𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 6,01  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,331  g 

Berat ekstrak  = 4,331  – 

3,6  = 0,731   g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,731  𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,31  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,367  g 

Berat ekstrak  = 4,367  – 3,6  

= 0,767  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,767  𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,76   g 

 

Konsentrasi 

100%, 1 Hari 

Maserasi 
 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

3,97   g 

Berat ekstrak  = 3,97   – 

3,6  = 0,37  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,37𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 3,7   g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

3,84  g 

Berat ekstrak  = 3,84  – 

3,6  = 0,24   g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,24  𝑔

10 𝑔
 x 100%= 2,4  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

3,81  g 

Berat ekstrak  = 3,81  – 3,6  

= 0,21  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,21  𝑔

10 𝑔
 x 100%= 2,1  g 

Konsentrasi 

100%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,142  g 

Berat ekstrak  = 4,142  – 

3,6  = 0,542  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,105 g 

Berat ekstrak  = 4,105 – 

3,6  = 0,505 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,019  g 

Berat ekstrak  = 4,019  – 3,6  

= 0,419  g 
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%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,542 𝑔

10 𝑔
 x 

100%= 5,42   g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,505  𝑔

10 𝑔
 x 100%= 5,05  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,419  𝑔

10 𝑔
 x 100%= 4,19  g 

Konsentrasi 

100%, 3 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,38  g 

Berat ekstrak  = 4,38  – 

3,6  = 0,78  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,78 g

10 𝑔
 x 

100%= 7,8 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,40  g 

Berat ekstrak  = 4,40  – 

3,6  = 0,8 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,8 𝑔

10 𝑔
 x 100%= 8 g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,38  g 

Berat ekstrak  = 4,38  – 3,6  

= 0,78  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,78 𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,8  g 

Konsentrasi 

75%, 1 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,31  g 

Berat ekstrak  = 4,31  – 

3,6  = 0,71  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,71  g 

10 𝑔
 x 

100%= 7,1  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,30  g 

Berat ekstrak  = 4,30  – 

3,6  = 0,70  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,70   𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,0  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g

  

Bobot wadah + ekstrak = 

4,30 g 

Berat ekstrak  = 4,30 – 3,6  

= 0,70 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,70 𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,0 g 

Konsentrasi 

75%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,33  g 

Berat ekstrak  = 4,33  – 

3,6  = 0,33  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,33  g 

10 𝑔
 x 

100%= 7,3  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,37  g 

Berat ekstrak  = 4,37  – 

3,6  = 0,77  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,77   𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,7  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,39 g 

Berat ekstrak  = 4,39 – 3,6  

= 0,39 g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,39   𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,9   g 

Konsentrasi 

75%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,35  g 

Berat ekstrak  = 4,35  – 

3,6  = 0,75  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,75 g 

10 𝑔
 x 

100%= 7,5  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,37  g 

Berat ekstrak  = 4,37  – 

3,6  = 0,77  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,77   𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,7  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,36  g 

Berat ekstrak  = 4,36   – 3,6  

= 0,76  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,76  𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,6   g 

Konsentrasi 

75%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,35  g 

Berat ekstrak  = 4,35  – 

3,6  = 0,75  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,36  g 

Berat ekstrak  = 4,36   – 

3,6  = 0,76  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,34  g 

Berat ekstrak  = 4,34   – 3,6  

= 0,76  g 
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%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,75 g 

10 𝑔
 x 

100%= 7,5  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,76  𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,6  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,76  𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,6  g 

Konsentrasi 

75%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,37  g 

Berat ekstrak  = 4,37  – 

3,6  = 0,77  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,77 g 

10 𝑔
 x 

100%= 7,7  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,33  g 

Berat ekstrak  = 4,33  – 

3,6  = 0,73  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,73 𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,3  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,36 g 

Berat ekstrak  = 4,36  – 3,6  

= 0,76  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,76 𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,6  g 

Konsentrasi 

75%, 2 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,35  g 

Berat ekstrak  = 4,35  – 

3,6  = 0,75  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,75 g 

10 𝑔
 x 

100%= 7,5  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,47 g 

Berat ekstrak  = 4,47 – 

3,6  = 0,87  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,87   𝑔

10 𝑔
 x 100%= 8,7  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,31  g 

Berat ekstrak  = 4,31  – 3,6  

= 0,71  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,71   𝑔

10 𝑔
 x 100%= 7,1  g 

Konsentrasi 

75%, 3 Hari 

Maserasi 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,39   g 

Berat ekstrak  = 4,39    – 

3,6  = 0,85  g 

%Rendamen 

=
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 =

0,85  g 

10 𝑔
 x 

100%= 8,5  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 

3,6  g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,42  g 

Berat ekstrak  = 4,42  – 

3,6  = 0,82  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,82   𝑔

10 𝑔
 x 100%= 8,2  g 

Bobot simplisia = 10 g 

Bobot wadah kosong = 3,6  

g 

Bobot wadah + ekstrak = 

4,45  g 

Berat ekstrak  = 4,45   – 3,6  

= 0,85  g 

%Rendamen =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 

=
0,85  𝑔

10 𝑔
 x 100%= 8,5  g 
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Lampiran 4. Kadar Fenolik 

Tabel 8. Hasil serapan pembanding asam galat 

Konsentrasi 

(ppm) 

Absorbansi Rata-Rata 

A1 A2 A3 

25 0,344 0,348 0,34 0,344 

35 0,504 0,507 0,50467 0,50467 

45 0,605 0,601 0,602 0,602 

55 0,71 0,71 0,70733 0,70733 

65 0,791 0,805 0,802 0,802 

 

 
Gambar 16. Kurva Baku Asam Galat 

Perhitungan Kadar Fenolik terhadap asam galat 

Diketahui : 

Abs Ekstrak : 0.229 (Konsentrasi 50%, Waktu Maserasi 1 Hari, Pelarut Metanol) 

y  = 0.0112x + 0.0885 

0.229= ax + b 

x  =
𝑦−𝑏

𝑎
 

x =
0.22933−0.0885

0.0112
 

x = 12,57 mg/g 

y = 0.0112x + 0.0885
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Standar Deviasi 

SD = 
√∑(𝑦1−𝑦)2

𝑛−1
 

SD = 
√(0,251−0,249)2+(0,25−0,2492)+(0,246−0,2492)

3−1
 

SD = 
√0,000004+0,000001+0,000009

3−1
 

SD =√0,00004

2
 

SD = 0,00264 
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Lampiran 5. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 17. Pengambilan Sampel 

 

 

 

 

Gambar 18. Merajang Klika 

 

 

 

 

Gambar 19. Pengeringan Sampel 

 

 

 

 

Gambar 20. Penimbangan 

Simplisia 10 gr 

 

 

 

 

Gambar 21. Maserasi 

 

 

 

 

Gambar 22. Penyaringan Hasil 

Ekstraksi 

 

 

 

 

Gambar 24. Hasil Ekstrak 

 

 

 

 

Gambar 23. Penguapan Ekstrak 

 

 

 

 

Gambar 25. Larutan Stok Asam 

Galat 
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Gambar 26. Seri Konsentrasi 

Asam Galat 

 

 

 

 

Gambar 27. Larutan Uji 

 

 

 

 

Gambar 28. Analisis 

Spektrofotometri UV-Vis 
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