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ABSTRAK 

Nama  : Nadiyah Nur Fadhilah 

NIM  : 70100119079 

Judul  : Penetapan Parameter Non Spesifik Ekstrak Tumbuhan Parang 

Romang (Boehmeria virgata (Forst) Guill) 

 
Tumbuhan parang romang (Bohmeria virgata (Forst) Guill) merupakan 

satu dari sekian banyak tanaman obat yang mempunyai potensi mengatasi 
penyakit dengan efek sebagai antitumor, antidiabetes, antioksidan, dan 
antibakteri sehingga perlu dilakukan standarisasi sebelum dijadikan bahan 
obat tradisional untuk menjamin mutu dan keamanannya salah satunya 
dengan penetapan parameter non spesifik. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hasil parameter non spesifik dari tumbuhan parang 
romang, dan mengetahui standarisasi tumbuhan parang romang memenuhi 
kriteria yang terdapat pada Compendia. Metode ekstraksi tumbuhan parang 
romang dibagi menjadi dua metode yaitu metode maserasi untuk daun dan 
bunga sedangkan metode refluks pada akar dengan menggunakan etanol 96% 
sebagai pelarut. Hasil dari penetapan parameter non spesifik menunjukkan 
kadar abu total 8,51 ± 0,31% - 19,39 ± 5,76%, kadar abu tidak larut asam 0,44 
± 0,08% - 1,29 ± 0,35%, kadar air 3,44 ± 0,41% - 7,83 ± 0,62%, bobot jenis 0,80 
± 0,01, susut pengeringan 5,09 ± 0,39% - 8,36 ± 0,40%, cemaran bakteri tidak 
terdapat pada ekstrak akar dan bunga namun pada ekstrak daun terdapat 
sebesar 2 × 105 koloni/gram, dan cemaran kapang khamir tidak terdapat pada 
ekstrak akar dan bunga namun pada ekstrak daun terdapat sebesar 4 × 103 
koloni/gram. Kadar air, cemaran bakteri, dan cemaran kapang khamir ekstrak 
akar, daun dan bunga parang romang memenuhi persyaratan mutu obat 
tradisional, sedangkan ekstrak daun tidak memenuhi syarat pada cemaran 
bakteri dan cemaran kapang khamir. 
 
Kata kunci : Parang Romang, Standarisasi, Ekstrak, Parameter non spesifik.
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ABSTRACT 

Name    : Nadiyah Nur Fadhilah 

Reg. Number : 70100119079 

Title    : Determination of Non-Spesific Parameters f Plant  

 Parang Romang (Boehmeria virgata (Forst) Guill)  

  

 Parang romang plant (Boehmeria virgata (Forst) Guill) is one of the 
various herbal plants that have the potential to overcome diseases with the 
effects as antitumor, antidiabetic, antioxidant, and antibacterial so that 
standardization is required before it is used as a traditional medicinal material 
to ensure the quality and safety, one of which is by determining non-specific 
parameters. The aim of this study was to determine the results of non-specific 
parameters of parang romang plants, and to determine the standardization of 
parang romang plants that fulfill the criteria in Compendial. The extraction 
method of parang romang plants was divided into two methods, which are 
maceration method for leaves and flowers whereas reflux method on root with 
using 96% ethanol as solvent. The results of the determination of non-specific 
parameters showed total ash content 8.51 ± 0.31% - 19.39 ± 5.76%, acid 
insoluble ash content 0.44 ± 0.08% - 1.29 ± 0.35%, moisture content 3.44 ± 
0.41% - 7, 83 ± 0.62%, specific gravity 0.80 ± 0.01, drying shrinkage 5.09 ± 
0.39% - 8.36 ± 0.40%, bacterial contamination was not seen in root and flower 
extracts but 2 × 105 colonies/gram in leaf extracts, and mold and yeast 
contamination was not seen in root and flower extracts but 4 × 103 
colonies/gram in leaf extracts. Moisture content, bacterial contamination, and 
yeast mold contamination of root, leaf and flower extracts of parang romang 
fulfilled the quality requirements of traditional medicine, while leaf extracts 
did not fulfill the requirements on bacterial contamination and yeast mold 
contamination. 
 

Keywords: Parang Romang, Standardization, Extract, Non-specific parameters.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luas, salah satu yang 

paling banyak dihasilkan ialah tumbuh-tumbuhan. Diantara berbagai macam 

tumbuhan tersebut telah banyak yang dimanfaatkan sebagai pengobatan 

karena khasiatnya yang mempunyai peran penting dalam industri obat herbal. 

Komponen kimia yang teradapat di dalam tanaman ini membuat masyarakat 

banyak menggunakannya sebagai obat tradisional. Obat tradisional menjadi 

alternatif bagi masyarakat yang membiasakan diri untuk mengurangi bahan 

kimia dan beralih ke bahan alam sebagai salah satu solusi mengatasi penyakit 

(Mustapa et al., 2020).  

Saat ini telah banyak dilakukan penelitian dan pengembangan terkait 

tanaman obat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat 

meningkatkan mutu dan keamanan produk serta kepercayaan terhadap 

manfaatnya. Salah satu upaya pengembangan yang dilakukan ialah dengan 

mengolah suatu tanaman obat yang masih berbentuk bahan utuh (simplisia) 

menjadi ekstrak. Ekstrak tersebut bisa dalam bentuk ekstrak kering, ekstrak 

kental dan ekstrak cair, dimana selama proses pembuatannya disesuaikan 

dengan kandungan bahan aktif dan maksud penggunaannya agar dapat dibuat 

dalam berbagai bentuk sediaan farmasi. Sebelum itu, untuk menjamin mutu 

dan keamanan ekstrak tersebut harus dipastikan memenuhi syarat standar 

(kimia, biologi dan farmasi) melalui proses standarisasi (Anam et al., 2013)  

Standarisasi bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keseragaman 

khasiat dari obat herba, menjaga keamanan dan stabilitas ekstrak atau bentuk 
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sediaan yang terkait dengan keamanan kepada konsumen dan meningkatkan 

nilai ekonomi (Nurhaini et al., 2020). Standarisasi terdiri dari parameter 

spesifik dan parameter non spesifik. Standarisai ini dilakukan pada simplisia 

dan ekstrak yang mempunyai banyak manfaat sehingga perlu dilakukan 

pengujian agar dapat diketahui stabilitasnya.  

Tanaman obat tradisional telah banyak dimanfaatkan oleh Masyarakat 

dalam menanggulangi berbagai macam penyakit. Selain itu, banyak penelitian 

tentang obat tradisional sebagai hasil dari kajian ilmiah tentang khasiat atau 

manfaat dari suatu tanaman yang berpotensi sebagai obat (Handoyo & 

Pranoto, 2020). Dari begitu banyak tumbuhan obat salah satu yang sudah 

mulai dikembangkan yaitu tumbuhan parang romang yang merupakan genus 

Boehmeria.  

Parang romang atau (Boehmeria virgata (Forst) Guill) merupakan 

tumbuhan yang termasuk dalam suku Urticaceae yang digunakan secara 

empiris oleh pengobat suku Makassar Sulawesi Selatan sebagai obat 

antitumor. Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah pegunungan Sulawesi 

Selatan seperti Malino, Enrekang, Sinjai, dan Maros (Magfirah & Christin, 

2020).  

Pada penelitian sebelumnya oleh Rusdi (2018), tentang “Uji Penurunan 

Kolesterol pada Mencit (Mus musculus) secara in-vivo menggunakan Ekstrak 

Etanol Akar Parang Romang” menunjukkan ekstrak akar parang romang 

dengan dosis 700 mg/kg BB  dibandingkan dengan kontrol negatifnya (Na-

CMC 1%) memiliki efek penurunan kolesterol tertinggi dalam artian 

mempunyai perbedaan yang nyata. Menurut Magfirah (2018), tentang 

“Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Daun Parang Romang Secara Subkronis 

Oral Terhadap Profil Hematologi Tikus Putih (Rattus Novergicus)”, 
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menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol daun parang romang secara 

oral selama 28 hari tidak mempengaruhi profil hematologi tikus putih. 

Kesimpulannya pemberian ekstrak etnaol daun parang romang selama 28  

hari tidak memiliki efek toksik terhadap profil hematologi tikus putih (Rattus 

novergicus). Pada penelitian lainnya oleh Rusdi (2015), tentang “Uji Toksisitas 

Fraksi n-hexan, Etil Asetat, dan Etanol 70% dari Ekstrak Etanol Bunga Parang 

Romang Terhadap Larva Udang (Artemia salina Leach)”, menunjukkan ekstrak 

bunga parang romang memiliki potensi toksisitas akut terhadap larva udang 

(Artemia salina Leach) pada kategori toksik untuk ekstrak n-heksan dengan 

nilai LC50 10,1624 µg/mL, sangat toksik untuk ekstrak etil asetat dan ekstrak 

etanol 70% dengan nilai LC50 masing-masing 0,9145 µg/mL dan 1,3449 

µg/mL.  

Berdasarkan uraian di atas, terdapat begitu banyak manfaat dari setiap 

bagian tumbuhan dari tumbuhan genus boehmeria yang dapat digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan sediaan farmasi. Agar dapat menjamin 

kualitas tumbuhan parang romang pada bagian akar, daun dan bunga maka 

perlu dilakukan penetapan parameter non spesifik tumbuhan parang romang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimanakah hasil parameter non spesifik dari tumbuhan parang 

romang? 

2. Apakah standardisasi tumbuhan parang romang memenuhi kriteria yang 

tertera pada compendial? 
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C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  

1. Defenisi Operasional 

a. Ekstraksi adalah proses pemisahan dengan cara menarik senyawa-senyawa 

yang terkandung dalam (akar, daun, dan bunga) parang romang.  

b. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dari proses menarik senyawa 

kimia atau zat aktif yang ada pada simplisia (akar, daun, dan bunga)  parang 

romang.  

c. Parameter non spesifik adalah parameter yang diujikan berupa penentuan 

kadar abu, penentuan kadar abu yang tidak larut asam, penentuan kadar 

air, penentuan bobot jenis, penentuan susut pengeringan, penentuan 

cemaran mikroba dan penentuan cemaran logam.  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup Penelitian ini merupakan penelitian laboratorium 

dengan pengujian parameter non spesifik meliputi penentuan kadar abu, 

penentuan kadar abu yang tidak larut asam, penentuan kadar air, penentuan 

bobot jenis, penentuan susut pengeringan, dan penentuan cemaran bakteri 

dari ekstrak akar, daun, dan bunga parang romang.  

D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 

1. Menurut Rusdi, dkk (2019) yang berjudul “Penetapan Parameter Non 

Spesifik Ekstrak Batang Parang Romang”, diperoleh bahwa ekstrak 

batang parang romang memiliki kadar abu total sebesar 25,11%, kadar 

abu tidak larut asam sebesar 13,19%, kadar air ekstrak sebesar 4,718%. 

Susut pengeringan sebesar 3,5697%. Bobot jenis ekstrak sebesar 0,7903. 

Total cemaran bakteri dari ekstrak sebesar 1,3 x 10-1 koloni/g, >1 x 10-

2 koloni/ g, dan 1,6 x 10-3 koloni/g, dan total cemaran kapang sebesar 
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1,6 x 101 koloni/g, 1,5 x 10-2 koloni/g. Perbedaan dari penelitian diatas 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sampel yang diuji berupa 

akar, daun, dan bunga parang romang.   

2. Menurut Evi (2021) yang berjudul “Aktivitas Antibakteri dan Analisis 

Ekstrak Akar Parang Romang Metode KLT-Bioautografi”, diperoleh 

bahwa terdapat 3 nilai Rf pada pengujian KLT-Bioautografi yaitu 0,09 

0,27 dan 0,36 serta komponen kimia aktif pada ekstrak akar parang 

romang (Boehmeria virgata (Forst) Guill) memberikan hasil positif 

terhadap penampak bercak yaitu pada golongan terpenoid, alkaloid, 

fenol dan flavonoid, pada konsentrasi 1mg/mL dapat menghambat 

Streptococcus mutans dan Pseudomonas aeruginosa. Hal ini 

menunjukkan bahwa akar parang romang mempunyai aktivitas sebagai 

antibakteri dan bisa menjadi peluang untuk akar parang romang 

dijadikan bahan baku obat tradisional sehingga perlu dilakukan 

pengujian terhadap mutu dari akar parang romang salah satunya dengan 

dilakukan penelitian terhadap parameter non spesifiknya.  

3. Menurut Magfirah (2021) yang berjudul “Uji Efek Antioksidan Formulasi 

Nanoemulsi Ekstrak Etanol Daun Parang Romang (Boehmeria virgata)”, 

diperoleh bahwa aktivitas antioksidan dengan metode DPPH 

pembanding kuersetin dan formulasi nanoemulsi masing-masing 

diperoleh nilai IC20 yaitu 19,82 𝜇g/ml dan 97,71 𝜇g/ml yang 

menunjukkan formulasi nanoemulsi ekstrak daun parang romang 

memiliki aktivitas antioksidan yang tergolong sedang. Dari hal tersebut 

dapat diketahui daun parang romang mempunyai potensi sebagai 

antioksidan walaupun tergolong sedang, ini menjadi penting karena 

fungsi dari antioksidan yang dapat menangkap radikal bebas yang 
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biasanya memicu penyakit degeneratif seperti kanker. Hal ini 

menunjukkan bahwa parang romang punya potensi untuk dijadikan 

sebagai bahan baku obat tradisional terutama untuk mengobati kanker, 

oleh karena itu perlu pengujian terhadap mutu dari daun parang romang 

sebelum jadikan bahan baku obat tradisional.  

4. Menurut Rusdi (2015) yang berjudul “Uji Toksisitas Fraksi n-hexan, Etil 

Asetat, dan Etanol 70% dari Ekstrak Etanol Bunga Parang Romang 

Terhadap Larva Udang (Artemia salina Leach)”, diperoleh bahwa ekstrak 

bunga parang romang memiliki potensi toksisitas akut terhadap larva 

udang (Artemia salina Leach) pada kategori toksik untuk ekstrak n-

heksan dengan nilai LC50 10,1624 µg/mL, sangat toksik untuk ekstrak etil 

asetat dan ekstrak etanol 70% dengan nilai LC50 masing-masing 0,9145 

µg/mL dan 1,3449 µg/mL. Adanya potensi toksisitas akut ini dapat 

memberikan informasi awal untuk menetapkan tingkatan dosis, 

mendukung penggolongan bahan atau sediaan dan juga pelabelan ketika 

dijadikan sebagai bahan baku pengolahan obat tradisional. Hal ini perlu 

dilengkapi dengan standarisasi tumbuhan parang romang terutama 

pada ekstrak bunga yang telah diuji mempunyai potensi toksisitas akut, 

salah satunya dengan melakukan penelitian terkait penetapan 

parameter non spesifik ekstrak tumbuhan parang romang.  

5. Menurut Anita (2014) yang berjudul “Standarisasi Ekstrak Etanol Bebas 

Lemak Daun Botto-Botto‟ (Chromolaena odorata L.)”, diperoleh bahwa 

standarisasi dilakukan dengan menggunakan parameter spesifik dan 

non spesifik, dimana parameter spesifik yang dilakukan yaitu uji 

organoleptis, penentuan kadar senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. 

Sedangkan untuk parameter non spesifik terdapat penetapan kadar air, 
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penetapan kadar abu, kadar abu tidak larut asam, susut pengeringan dan 

cemaran mikroba. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah metode parameter non spesifik.  

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui hasil parameter non spesifik dari tumbuhan parang 

romang 

2. Untuk mengetahui standardisasi tumbuhan parang romang dapat 

memenuhi kriteria yang terdapat pada compendia 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data terkait 

parameter non spesifik dari ekstrak tumbuhan parang romang yang 

selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat sediaan 

fitofarmaka. Serta dapat menjadi referensi untuk penelitian mengenai prang 

romang ataupun terkait parameter non spesifik dari suatu tumbuhan.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tanaman Parang Romang  

1. Klasifikasi (No. 074/UN36.1.4/Lab.Biologi/VI/2021) 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Rosales 

Famili : Urticaceae  

Genus : Boehmeria  

Spesies : Boehmeria virgata (Forst.) Guill.  

 

                                       

                 a     b  

                                                                    

                                           c                                                                d 

Gambar 1. Tumbuhan parang romang (a), daun parang romang (b), 

akar parang romang (c), bunga parang romang (d) (Sumber Primer, 

2022).  
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2. Morfologi 

Tumbuhan berumah satu, tegak, tumbuh cepat sebagai herbal hijau 

atau belukar kecil, tinggi 1-2 meter dan 3 meter memiliki rhizoma yang 

panjang dan akar yang berbonggol. Tangkal umumnya tidak bercabang dan 

cekung. Diameter 8-16 mm, awalnya hijau dan berambut, yang selanjutnya 

menjadi warna coklat dan berkayu (Brink & Leiden, 2003).  

Daun berbentuk menyerupai jantung (cordotus) dan bagian sisinya 

bergerigi halus (serratus), panjang 10-20 cm dan lebar 5-15 cm. Daun 

berwarna hijau muda hingga tua, berkilap pada bagian atasnya dan 

berwarna putih keperak-perakan dan berbulu halus pada bagian 

punggungnya. Bunganya tergolong majemuk dengan biji sangat kecil. 

Bunga pada beberapa varietas berwarna putih kehijau-hijauan di samping 

ada yang berwarna hijau kekuning-kuningan dan berubah menjadi coklat 

jika sudah tua. Bunganya terikat mengelompok di sela-sela daun pada 

bagian bawah buku-buku batang (Brands, 2007).  

3. Kandungan Kimia 

Skrining fitokimia penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

esktrak parang romang menggambarkan berbagai senyawa kimia yang 

bermanfaat, yaitu alkaloid, terpenoid, fenolik, dan flavonoid (Rusdi , 2014). 

Pada bagian akar parang romang ditemukan senyawa kimia seperti fenolik, 

flavanoid, saponin, quinon, tanin, alkaloid, dan kumarin, pada daun parang 

romang dilaporkan mempunyai senyawa kimia seperti triterpeoid, 

kumarin, flavanoid, alkaloid, dan fenolik, dan bunga parang romang 

didapatkan senyawa kimia seperti flavanoid, alkaloid, kumarin, 

triterpenoid, fenolik, dan saponin (Ikhlas Arsul et al., 2024).  
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4. Manfaat 

Ekstrak tumbuhan parang romang memiliki aktivitas antioksidan 

yang kuat hingga sangat kuat dengan nilai tertinggi terdapat pada ekstrak 

daun yaitu 4,54 (Arsul et al., 2022). Daun parang romang mempunyai efek 

antiproliferasi terhadap sel Hela melalui aktivitas caspase 3 dan protein 

p53 (Manggau, 2013). Ekstrak akar parang romang dengan pelarut etanol 

96% memiliki toksisitas akut (Rusdi , 2014). Ekstrak etanol bunga parang 

romang memiliki potensi toksisitas akut (Rusdi et al., 2015).  

B. Standarisasi 

Standarisasi ialah penentuan ukuran, nilai atau angka yang harus 

diikuti ketika memproduksi sesuatu atau dalam artian lain merupakan proses 

untuk membuat standar. Dari penentuan satndarisasi nantinya akan diperoleh 

standar yang menjadi acuan atau tolak ukur dari sesuatu yang akan di 

produksi secara besar maupun kecil. Dengan adanya standarisasi maka akan 

memudahkan suatu kelompok dalam hal komunikasi sesuai dengan pedoman 

yang telah ditetapkan agar dapat menjaga fokusnya (Safaruddin, 2022).  

Tujuan dari adanya standarisasi berdasarkan definisinya yaitu 

(Safaruddin, 2022) : 

1. Mengupayakan untuk pengembangan, pemasokan, dan manufaktur dari 

suatu produk maupun jasa bisa lebih aman, lebih bersih, lebih efisien 

dan lebih berkualitas 

2. Menjadi acuan dari teknis pemerintah untuk beberapa bidang seperti, 

legalisasi lingkungan, keselamatan dalam kesehatan, dan penyetaraan 

3. Mempercepat waktu proses produk masuk ke dalam pasar serta suatu 

jasa yang berasal dari inovasi 
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4. Memberikan fasilitas terbaik dalam perdagangan antarnegara agar 

lebih adil 

5. Memberikan kemudahan, kenyamanan serta ketentraman pada 

masyarakat karena adanya pemecahan permasalahan bersama 

6. Saling berbagi dalam kemajuan teknologi dan praktik mengenai 

manajemen yang baik dan benar 

7. Memberikan jaminan pada konsumen atau pemakai umum menyangkut 

pada produk dan jasa 

Standarisasi suatu simplisia memiliki pengertian bahwa simplisia yang 

akan digunakan untuk obat sebagai bahan baku harus memenuhi persyaratan 

yang tercantum dalam monografi terbitan resmi Depertemen kesehatan 

(Depkes RI, 2000).  

C. Simplisia 

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang 

belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dikatakan lain, berupa 

bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dibedakan menjadi tiga yaitu 

simplisia nabati, simplisia hewani dan simplisia pelikan (mineral). Simplisia 

nabati merupakan simplisia yang berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan 

atau eskudat tumbuhan. Eskudat tumbuhan ialah isi sel yang secara spontan 

keluar dari tumbuhan atau isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari 

selnya, atau senyawa nabati lainnya yang dipisahkan dari tumbuhannya dan 

belum berupa senyawa kimia murni (Depkes RI, 2000).  

Simplisia mempunyai kandungan kimia yang tidak konstan, disebabkan 

karena adanya variable bibit, tempat tumbuh, iklim, kondisi panen, proses 

pasca panen dan preparasi akhir. Walaupun ada pendapat hal tersebut tidak 
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besar pengaruhnya pada mutu ekstrak ketika dilakukan sedikit perosedur 

analisis kimia serta inovasi teknologi farmasi lanjutan sehingga tidak 

berdampak lebih pada khasiat produknya. Tahapan teknologi fitofarmasi ini 

merupakan upaya untuk menjamin kandungan kimia konstan dalam suatau 

tanaman obat (Depkes RI, 2000). 

Departemen Kesehatan RI membuat batasan tentang simplisia sebagai 

berikut.  

1. Simplisia nabati 

Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian 

tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Yang 

dimaksud dengan eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan 

keluar dari tanaman atau yang dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan 

dari selnya.  

2. Simplisia hewani 

Simplisia hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian 

hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan, belum berupa 

bahan kimia murni. 

3. Simplisia pelikan (mineral) 

Simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia yang berupa bahan 

pelikan atau mineral yang belum diolah dengan cara sederhana dan belum 

berupa bahan kimia murni. 

Pada umumnya tahap pembuatan simplisia melalui tahapan yaitu, 

pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, 

penyimpanan dan pemeriksaan mutu  (Midian, 1985) (Gunawan & Mulyani, 

2004). 
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1. Pengumpulan bahan baku 

Simplisia mempunyai kadar senyawa aktif yang berbeda satu sama 

lain tergantung pada 

a. Bagian tanaman yag digunakan  

b. Umur tanaman atau bagian tanaman pada saat panen  

c. Waktu panen  

d. Lingkungan tempat tumbuh  

2. Sortasi basah  

Sortasi basah dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau 

bahan-bahan asing lainnya saat pemilahan hasil panen tanaman yang masih 

segar. Misalnya pada simplisia yang dibuat dari akar suatu tanaman obat, 

bahan-bahan asing seperti tanah, kerikil, rumput-rumputan, serta 

pengotoran lainnya harus dibuang. Tanah mengandung bermacam-macam 

mikroba dalam jumlah yang tinggi, oleh karena itu pembersihan simplisia 

dari tanah yang terikut dapat mengurangi jumlah mikroba awal. 

3. Pencucian 

Pencucian simplisia dilakukan untuk membersihkan kotoran yang 

melekat, terutama bahan-bahan yang berasal dari dalam tanah dan juga 

bahan-bahan yang tercemar pestisida. Pencucian dilakukan dengan air 

bersih, misalnya air dari mata air, air sumur atau air PAM. Bahan simplisia 

yang mempunyai sifat mudah larut di dalam air mengalir, agar dilakukan 

pencucian dalam waktu sesingkat mungkin. Tahapan sortasi dan pencucian 

sangat mempengaruhi jenis dan jumlah awal mikroba dalam simplisia.  

4. Perajangan  

Beberapa jenis bahan simplisia perlu mengalami proses perajangan. 

Perajangan bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah tahapan 
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selanjutnya pada proses pengolahan simplisia. Tanaman yang baru diambil, 

jangan langsung dirajang tetapi dijemur dalam keadaan utuh selama1 hari. 

Perajangan dapat dilakukan dengan pisau, dengan alat mesin perajang 

khusus sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang 

dikehendaki. Semakin tipis bahan yang akan dikeringkan, semakin cepat 

penguapan air, sehingga mempercepat waktu pengerigan. Akan tetapi 

irisan yang terlalu tipis juga dapat menyebabkan berkurangnya atau 

hilangnya zat berkhasiat yang mudah menguap, sehingga mempengaruhi 

komposisi, bau, dan rasa yang diinginkan.  

5. Pengeringan  

Dilakukan pengeringan agar simplisia yang didapatkan tidak mudah 

rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama. Dengan 

mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan dicegah 

penurunan mutu atau perusakan simplisia. Pengeringan ini dilakukan 

dengan menggunakan suatu alat pengering. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan selama proses pengeringan adalah suhu pengeringan, 

kelembaban udara, aliran udara, waktu pengeringan, dan luas permukaan 

bahan.  

6. Sortasi kering  

Sortasi kering adalah pemilihan bahan setelah mengalami proses 

pengeringan. Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahap 

akhir pembuatan simplisia. Tujuan sortasi untuk memisahkan benda-benda 

asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor-

pengotor lainnya yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering 

ataupun yang hasil pengeringannya terlalu gosong. Proses ini dilakukan 

sebelum simplisia dibungkus untuk kemudian disimpan. Seperti halnya 
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pada sortasi awal, sortasi disini dapat dilakukan dengan atau secara 

mekanik. 

7. Pengepakan dan penyimpanan  

Simplisia dapat rusak, mundur atau berubah mutunya karena 

berbagai faktor luar dan dalam, anatara lain, cahaya, oksigen udara, reaksi 

kimia intern, dehidrasi, penyerapan air, pengotoran, serangga, dan kapang. 

Selama penyimpanan ada kemungkinan terjadi kerusakan pada simplisia. 

Kerusakan tersebut dapat mengakibatkan kemunduran mutu, sehingga 

simplisia bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat yang diperlukan atau 

yang ditentukan. Oleh karena itu pada penyimpanan simplisia perlu 

diperhatikan beberapa hal yang dapat mengakibatkan kerusakan simplisia, 

yaitu cara pengepakan, persyaratan gudang simplisia, cara sortasi dan 

pemeriksaan mutu, serta cara pengawetannya. Penyebab kerusakan pada 

simplisia yang utama adalah air dan kelembaban.  

8. Pemeriksaan mutu  

Pemeriksaan mutu simplisia dilakukan pada waktu penerimaan atau 

pembeliannya dari pengumpul atau pedagang simplisia.  

a. Simplisia harus memenuhi persyaratan umum edisi terakhir dari buku-

buku resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI  

b. Tersedia contoh sebagai simplisia pembanding yang setiap periode tertentu 

harus diperbaharui. 

c. Harus dilakukan pemeriksaan mutu fisis secara tepat  

d. Dilakukan pemeriksaan lengkap 
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D. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan penyarian zat-zat terkandung yang berkhasiat 

atau mempunyai zat aktif dari bagian tumbuhan obat, hewan termasuk juga 

biota laut. Letak dari zat aktif atau senyawa aktif tedapat pada sel tumbuhan 

ataupun hewan tersebut yang kita ketahui selnya memiliki perbedaan 

demikian pula pada ketebalan selnya, sehingga metode pengolahannya yaitu 

metode ekstraksi pun harus dilakukan dengan pelarut yang sesuai dengan 

suatu bahan yang akan diolah menjadi bahan baku. Ekstraksi adalah salah satu 

langkah dari protokol analisis dimana senyawa atau kelompok senyawa 

dipisahkan dari matriks ke dalam fase yang berbeda. Tujuan utama dari tahap 

ini adalah agar sampel tersedia/dapat dimasukkan ke dalam instrument 

analisis, misalnya target analisis dalam fase cair tersedia untuk digunakan 

dalam sistem kromatografi pada tingkat yang sesuai (Haeria, 2014) 

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang 

baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif, 

dengan demikian senyawa tersebut dapat terpisahkan dari bahan dan dari 

senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar 

senyawa kandungan yang diinginkan. Dalam hal ekstrak total, maka cairan 

pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang 

terkandung (Depkes RI, 2000). Pelarut yang digunakan untuk proses ekstraksi 

sangat penting dalam menentukan zat fitokimia yang aktif secara biologis dari 

suatu tanaman, pelarut harus setidaknya bersifat tidak terlalu beracun, mudah 

menguap dalam suhu panas yang lebih rendah, dan harus mengawetkan 

senyawa-senyawa yang ada di dalamnya (Balamurungan et al., 2019). Pelarut 

yang sering digunakan salah satunya ialah etanol, dengan beberapa 

kelebihannya seperti, mempunyai titik didih yang rendah sehingga 
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memudahkan saat pemekatan ekstrak, tidak toksik, ramah lingkungan, 

menghambat pertumbuhan bakteri pada ekstrak, juga mampu melarutkan 

senyawa aktif dengan tingkat kepolaran yang berbeda (Marpaung & Septiyani, 

2020). Ekstrak alkohol pada tanaman menunjukkan lebih banyak aktivitas 

dari pada ekstrak air karena adanya jumlah polifenol yang lebih tinggi. Ini 

karena dinding sel dan benih yang lebih tinggi degradasi oleh alkohol yang 

melepaskan polifenol yang akan terdegradasi dalam kasus ekstrak air, tetapi 

etanol lebih bersifat mikrobisida daripada air. Etanol juga ditemukan lebih 

mudah untuk mengekstrak senyawa intraseluler dari bahan tanaman. 

Penambahan air ke alkohol akan meningkatkan laju ekstraksi (Balamurungan 

et al., 2019). 

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan 

mengekstraksi zat aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk 

yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Ditjen POM, 2020). 

1. Faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak  

Kualitas suatu ekstrak itu salah satunya dipengaruhi oleh bahan asal 

atau tumbuhan obatnya ialah dari segi biologi yang meliputi beberapa hal, 

yaitu : 

a. Identitas jenis (species) 

Jenis tumbuhan dari sudut keseragaman hayati dapat dikonfirmasi 

sampai informasi genetik sebagai faktor internal untuk validasi jenis (species). 
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b. Tempat tumbuh  

Lokasi merupakan faktor eksternal yaitu lingkungan (tanah dan 

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

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

c. Periode permanenan hasil tumbuhan  

d. Penyimpanan bahan tumbuhan 

e. Umur tumbuhan dari bagian yang digunakan 

Selain kelima faktor tersebut untuk bahan tumbuhan dari hasil budaya 

ada pula faktor GAP atau (Good Agriculture Practice) sedangkan untuk bahan 

dari tumbuhan liar atau Wild Crop ada faktor kondisi proses pengeringan yang 

umumnya dilakukan di lapangan (Depkes RI, 2000).  

a. Faktor internal 

Faktor internal meliputi jenis senyawa aktif, komposisi kuantitatif 

senyawa aktif, komposisi kualitatif senyawa aktif dan kadar total rata-rata 

senyawa aktif. 

b. Faktor ekstranal 

Faktor eksternal meliputi metode ekstraksi perbandingan ukuran alat 

ekstraksi, ukuran kekerasan dan kekeringan bahan, pelarut yang digunakan, 

kandungan logam berat, kandungn peptisida (Depkes RI, 2000) 

2.  Tujuan Ekstraksi 

Tahapan ekstraksi ini mempunyai tujuan agar sampel dapat 

dimasukkan ke dalam instrument analisis, misalnya analisis terpusat pada 

fase cair maka dengan adanya sampel yang tersedia dapat digunakan dalam 

system kromatografi pada tingkat yang sesuai. Dalam analisis kuantitatif 

sangat penting untuk memperoleh hasil ekstraksi yag sempurna dari target 
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analisis. Sebaliknya, untuk maksud analisis kualitatif maka ekstraksi yang 

sempruna dari analit yang stabil tidak terlalu diperlukan (Haeria, 2014). 

Tujuan utama dari proses ekstraksi berkaitan dengan satu atau lebih 

dari sifat berikut (Haeria, 2014) : 

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

hampir tuntas 

b. Kemurnian yang tinggi (selektivitas) : ekstrak yang diperoleh memiliki 

jumlah pengotor yang rendah 

c. Sensivitas yang tinggi : ekstrak yang dihasilkan memungkinkan untuk 

dikuantifikasi dengan Teknik yang berbeda dengan menghasilkan linearitas 

yang tinggi dalam kurva kalibrasi 

d. Batas deteksi rendah (kuantifikasi) : komponen atau senyawa dalam 

ekstrak mampu dideteksi pada tingkatan yang rendah karena noise 

(gangguan analisis) yang rendah dapat diperoleh dalam system analitis. 

E. Teknik Ekstraksi 

Pemilihan teknik ekstraksi penting karena dapat berpengaruh pada 

bahan simplisia dan senyawa yang akan dihasilkan, itulah sebabnya tujuan 

dari ekstraksi perlu ditentukan sehingga dapat dipilih teknik ekstraksi yang 

tepat. Beberapa tujuan ekstraksi yang dilakukan seperti, untuk mencari bahan 

aktif yang belum diketahui maupun yang sudah diketahui, mencari senyawa 

yang mempunyai strukstur sejenis, dan memperoleh metabolit sekunder dari 

suatu tanaman obat. Teknik ekstraksi yang ideal adalah teknik ekstraksi yang 

mampu mengekstraksi bahan aktif yang diinginkan sebanyak mungkin, cepat, 

mudah dilakukan, murah, ramah lingkungan dan hasil yang diperoleh selalu 

konsisten jika dilakukan berulang-ulang (Endarini, 2016). 
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Terdapat berbagai macam metode ekstraksi yang bisa di terapkan pada 

bahan baku yang akan diproses dan produk yang diinginkan. Untuk 

memperoleh senyawa bioaktif dari bahan alam tidak mempunyai standar 

ataupun metode ekstraksi tunggal karena masing-masing metodenya 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jenis-jenis metode ekstraksi yang 

dapat digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Homogenisasi 

Pada homogenisasi, pelarut ditambahkan pada tanaman obat yang 

sudah berbentuk serbuk dan dikocok kuat-kuat selama 5-10 menit atau 

dibiarkan selama 24 jam diikuti dengan penyaringan ekstrak. Filtrat dapat 

dikeringkan di bawah tekanan rendah dan dilarutkan kembali dalam 

pelarut untuk menentukan konsentrasi, atau dapat disentrifugasi untuk 

klarifikasi untuk studi lebih lanjut (Nortjie et al., 2022).  

Metode ini adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan 

untuk ekstraksi. Metode ekstraksi Ini dilakukan dengan cara kering atau 

basah. Dalam metode ekstraksi kering, sampel tanaman kering yang telah 

menjadi bubuk halus ditambahkan ke pelarut dicampur selama beberapa 

menit dan disimpan dalam pengocok orbital selama sekitar 24 jam. 

Sedangkan dalam proses ekstraksi basah, bagian tanaman dipotong kecil-

kecil, digiling dalam lumpang dan alu dan ditambahkan ke pelarut dan 

dikocok dalam pengocok (shaker) orbital selama 24 jam dan kemudian 

disaring. Filtratnya dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut 

(Balamurungan et al., 2019). 

2. Serial Exhaustive Extraction 

Dalam metode ekstraksi ini, pelarut dengan polaritas yang 

meningkat dari pelarut non-polar (heksana) ke pelarut polar (metanol) 
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digunakan untuk memastikan rentang polaritas yang luas dari senyawa 

yang diekstraksi dan untuk menyiapkan ekstrak kental (Nortjie et al., 

2022). 

Ekstraksi ini dilakukan dengan berbagai pelarut dari pelarut non-

polar seperti heksana hingga pelarut yang lebih polar seperti metanol untuk 

mengekstrak berbagai macam senyawa dengan polaritas yang luas. 

Kerugiannya adalah senyawa yang mudah menguap tidak dapat diekstraksi 

karena panas yang tinggi yang menyebabkan degradasi (Balamurungan et 

al., 2019). 

3. Maserasi  

Dalam metode maserasi, seluruh tanaman atau dalam bentuk 

serbuk dapat disimpan dalam pelarut untuk jangka waktu tertentu dengan 

pengadukan yang sering sampai senyawa yang larut. Metode ini adalah 

metode yang paling cocok untuk senyawa yang bersifat termolabil 

(Balamurungan et al., 2019).  

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak 

digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. 

Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut 

yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. 

Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara 

konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. 

Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan 

penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan 

banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar 

kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa 

mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode 
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maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat 

termolabil (Mukhriani, 2014).  

Maserasi dilakukan dengan melakukan perendaman bagian 

tanaman secara utuh atau yang sudah digiling kasar dengan pelarut dalam 

bejana tertutup pada suhu kamar selama sekurang-kurangnya 3 hari 

dengan pengadukan berkali-kali sampai semua bagian tanaman yang dapat 

larut melarut dalam cairan pelarut. Pelarut yang digunakan adalah alkohol 

atau kadang-kadang juga air. Campuran ini kemudian disaring dan ampas 

yang diperoleh dipress untuk memperoleh bagian cairnya saja. Cairan yang 

diperoleh kemudian dijernihkan dengan penyaringan atau dekantasi 

setelah dibiarkan selama waktu tertentu. Keuntungan proses maserasi 

diantaranya adalah bahwa bagian tanaman yang akan diekstraksi tidak 

harus dalam wujud serbuk yang halus, tidak diperlukan keahlian khusus 

dan lebih sedikit kehilangan alkohol sebagai pelarut seperti pada proses 

perkolasi atau sokhletasi. Sedangkan kerugian proses maserasi adalah 

perlunya dilakukan penggojogan/pengadukan, pengepresan dan 

penyaringan, terjadinya residu pelarut di dalam ampas, serta mutu produk 

akhir yang tidak konsisten (Endarini, 2016).  

4. Infusi  

Infusi dibuat dengan maserasi bagian tanaman dengan air dingin 

atau air mendidih dalam jangka waktu yang pendek. Pemilihan suhu infus 

tergantung pada ketahanan senyawa bahan aktif yang selanjutnya segera 

digunakan sebagai obat cair. Hasil infus tidak bisa digunakan dalam jangka 

waktu yang lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Namun pada 

beberapa kasus, hasil infusi (larutan infus) dipekatkan lagi dengan 
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pendidihan untuk mengurangi kadar airnya dan ditambah sedikit alkohol 

sebagai pengawet (Endarini, 2016). 

Ekstraksi metode infusi dilakukan dengan mengencerkan senyawa 

dalam pelarut. Ini dibuat dengan maserasi senyawa untuk waktu singkat 

dalam air dingin atau mendidih (Balamurungan et al., 2019).  

5. Dekoksi 

Dalam metode ini, senyawa yang stabil terhadap panas dan larut 

dalam air dapat diekstraksi. Ekstraksi ini dilakukan dengan pendidihan 

tanaman obat atau sampel dalam air selama 15 menit, setelah itu 

didinginkan dan disaring kemudian dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya (Balamurungan et al., 2019). 

Pada proses dekoksi, bagian tanaman yang berupa batang, kulit 

kayu, cabang, ranting, rimpang atau akar direbus dalam air mendidih 

dengan volume dan selama waktu tertentu kemudian didinginkan dan 

ditekan atau disaring untuk memisahkan cairan ekstrak dari ampasnya. 

Proses ini sesuai untuk mengekstrak bahan bioaktif yang dapat larut dalam 

air dan tahan terhadap panas. Ekstrak Ayurveda yang disebut quath atau 

kawath diperoleh melalui proses dekoksi. Rasio antara massa bagian 

tanaman dengan volume air biasanya 1:4 atau 1:16. Selama proses 

perebusan terjadi penguapan air perebus secara terus-menerus, sehingga 

volume cairan ekstrak yang diperoleh biasanya hanya seperempat 

darivolume semula. Ekstrak yang pekat ini selanjutnya disaring dan segera 

digunakan atau diproses lebih lanjut (Endarini, 2016).  

6. Digesti 

Digesti ini merupakan proses di mana ekstraksi dilakukan sebagai 

maserasi dengan panas yang rendah. Pada teknik digesti digunakan ketika 
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suhu tinggi tidak mengganggu efisiensi pelarut atau senyawa 

(Balamurungan et al., 2019). Dalam metode ekstraksi ini, bagian tanaman 

dimaserasi dengan pemanasan yang lembut (Nortjie et al., 2022).  

7. Perkolasi 

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan 

dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran 

pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk 

sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari 

metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan 

kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka 

pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga 

membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 

2014).  

Untuk proses ini, sebuah instrumen yang disebut perkolator 

digunakan dimana merupakan sebuah bejana sempit berbentuk kerucut 

dengan ujungnya yang terbuka. Bahan atau sampel dibasahi sejumlah 

pelarut sesuai dengan yang sudah ditentukan dan didiamkan selama kurang 

lebih 4 jam dalam wadah tertutup rapat, setelah  maserat dimasukkan dan 

bagian atas perkolator ditutup. Pelarut tambahan ditambahkan untuk 

membentuk lapisan dangkal di atas massa, dan campuran dibiarkan 

bermaserasi dalam perkolator tertutup selama 24 jam. Saluran keluar 

perkolator kemudian dibuka dan cairan yang terkandung di dalamnya 

dibiarkan menetes perlahan. Pelarut tambahan ditambahkan sesuai 

kebutuhan, sampai ukuran perkolasi sekitar tiga perempat dari volume 

yang dibutuhkan dari produk jadi. Larutan campuran atau hasil yang 
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didapatkan dari perkolasi dijernihkan dengan penyaringan atau dengan 

berdiri diikuti penuangan (Balamurungan et al., 2019).  

Perkolasi merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk 

mengekstrak bahan aktif dari bagian tanaman dalam penyediaan tinktur 

dan ekstrak cair. Sebuah perkolator, biasanya berupa silinder yang sempit 

dan panjang dengan kedua ujungnya berbentuk kerucut yang terbuka. 

Bagian tanaman yang akan diekstrak dibasahi dengan sejumlah pelarut 

yang sesuai dan dibiarkan selama kurang lebih 4 jam dalam tangki tertutup. 

Selanjutnya, bagian tanaman ini dimasukkan ke dalam perkolator dan 

bagian atas percolator ditutup. Sejumlah pelarut biasanya ditambahkan 

hingga membentuk lapisan tipis di bagian tanaman yang akan dieskstrak. 

Bagian tanaman ini dibiarkan mengalami maserasi selama 24 jam dalam 

perkolator tertutup. Setelah itu, cairan hasil perkolasi dibiarkan keluar dari 

perkolator dengan membuka bagian pengeluaran (tutup bawah) 

perkolator. Sejumlah pelarut ditambahkan lagi (seperti membilas) sesuai 

dengan kebutuhan hingga cairan ekstrak yang diperoleh menjadi kurang 

lebih tiga per empat dari volume yang diinginkan dalam produk akhir. 

Ampas ditekan/dipress, dan cairan yang diperoleh ditambahkan ke dalam 

caira ekstrak. Selanjutnya, sejumlah pelarut ditambahkan lagi ke dalam 

cairan ekstrak untuk memeperoleh ekstrak dengan volume yang 

diinginkan. Campuran ekstrak yang diperoleh dijernihkan dengan 

penyaringan atau sedimentasi dengan dilanjutkan dengan dekantasi 

(Endarini, 2016). 

8. Soxhlet 

Alat Soxhlet telah digunakan sejak tahun 1879 hingga saat ini untuk 

ekstraksi produk alami dari tumbuhan. Soxhlet digunakan sebagai metode 
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ekstraksi acuan untuk mengevaluasi kinerja pendekatan ekstraksi padat-

cair yang baru, bahan untuk metode ekstraksi yang paling canggih, karena 

kesederhanaannya, biaya rendah per sampel, dan peralatan ekstraksi 

sebagai metode acuan dalam metode resmi dalam berbagai farmakope 

(Haeria, 2014).  

Soxhlet digunakan ketika senyawa kurang larut dalam pelarut dan 

zat pengotor larut dalam pelarut. Jika senyawa yang diinginkan sangat larut 

dalam pelarut, pengotor dapat dihilangkan dengan penyaringan sederhana. 

Keuntungannya adalah pelarut dapat didaur ulang dalam metode ini dan 

karenanya lebih sedikit pemborosan pelarut. Senyawa termolabil tidak 

dapat diekstraksi dalam metode ini (Balamurungan et al., 2019).  

Pada teknik ekstraksi ini, bagian tanaman yang sudah digiling halus 

dimasukkan ke dalam kantong berpori (thimble) yang terbuat dari kertas 

saring yang kuat dan dimasukkan ke dalam alat sokhlet untuk dilakukan 

ekstraksi. Pelarut yang ada dalam labu akan dipanaskan dan uapnya akan 

mengembun pada kondenser. Embunan pelarut ini akan merayap turun 

menuju kantong berpori yang berisi bagian tanaman yang akan diekstrak. 

Kontak antara embunan pelarut dan bagian tanaman ini menyebabkan 

bahan aktif terekstraksi. Ketika ketinggian cairan dalam tempat ekstraksi 

meningkat hingga mencaapai puncak kapiler maka cairan dalam tempat 

ekstraksi akan tersedot mengalir ke labu selanjutnya. Kelebihan dari 

metode ini ialah ekstraksi dapat dilakukan secara kontinyu dan tidak 

perlunya dilkaukan penyaringan. Sedangkan kekurangannya terdapat pada 

proses ekstraksi yang panjang dengan pelarut yang banyak sehingga 

memungkinkan terjadinya pemborosan pada pelarut, sampel yang tidak 
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tahan panas akan mengalami dekomposisi, alat ini tidak mempunyai 

pengaduk untuk mempercepat proses ekstraksi (Endarini, 2016). 

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam 

sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang 

ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai 

dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. 

Keuntungan dari metode ini adalah proses ektraksi yang kontinyu, sampel 

terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak 

membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. 

Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi 

karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih 

(Mukhriani, 2014). 

9. Reflux dan Destilasi Uap 

Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam 

labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga 

mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu 

(Mukhriani, 2014). 

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan 

untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa 

menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah 

sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah 

yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari kedua metode ini adalah 

senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Mukhriani, 2014). 

10. Ultrasound Assisted Solvent Extraction 

Merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan 

menggunakan bantuan ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz) 
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Wadah yang berisi serbuk sampel ditempatkan dalam wadah ultrasonic dan 

ultrasound. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel 

hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat 

menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan 

meningkatkan hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014).  

Ini merupakan metode ekstraksi yang menggunakan gelombang 

suara ultrasonik yang melewati pelarut, menghasilkan energi dengan 

meningkatkan difusi pelarut ke dalam susunan sampel. Ekstraksi 

berbantuan Ultrasonik hemat biaya dalam hal jumlah pelarut yang 

digunakan, suhu, dan waktu (Nortjie et al., 2022).  

11. Sonikasi 

Dalam metode ini, ultrasound dengan frekuensi yang lebih tinggi 

dari 20 kHz - 2000 kHz digunakan yang akan mengganggu sel dan 

melepaskan konstituen. Meskipun proses ini berguna dalam beberapa 

kasus, seperti ekstraksi akar rauwolfi, aplikasi skala besar terbatas karena 

biaya yang lebih tinggi. Salah satu kelemahan dari prosedur adalah efek 

merusak yang sesekali tetapi diketahui dari energi ultrasound (lebih dari 

20 kHz) pada senyawa aktif tanaman obat melalui pembentukan radikal 

bebas dan akibatnya tidak diinginkan perubahan dalam molekul penyusun 

tanaman obat (Balamurungan et al., 2019). 

Metode ini menggunakan teknologi ultrasound untuk membantu 

ekstraksi senyawa bioaktif di bawah frekuensi mulai dari 20 kHz hingga 

2000 kHz. Ultrasonografi meningkatkan permeabilitas dinding sel dan 

menghasilkan adanya kavitasi serta memecah dinding sel tanaman (Nortjie 

et al., 2022). 
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12. Microwave-Assisted Extraction 

Ekstraksi ini merupakan teknik ekstraksi untuk mengekstraksi 

bahan aktif dari berbagai jenis bahan baku menggunakan pelarut cair yang 

sesuai dengan bantuan gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan 

medan elektromagnet dengan rentang frekuensi 300 MHz hingga 300 GHz. 

Gelombang mikro terdiri dari dua medan yang berosilasi saling tegak lurus, 

yaitu medan listrik dan medan magnet. Keuntungan menggunakan teknik 

ini yaitu laju pemanasan yang lebih cepat, gradien suhu yang rendah, 

ukuran peralatan lebih kecil dan rendemen ekstraksi yang tinggi. Teknik 

ekstraksi ini lebih selektif dalam mengekstraksi bahan organik dan 

organometalik yang berikatan sangat kuat dengan matriks induknya. 

Teknik ekstraksi ini juga ramah lingkungan karena menggunakan pelarut 

dalam jumlah sedikit. Optimasi ekstraksi dengan metode ini didasarkan 

pada jenis pelarut, konsentrasi pelarut, ukuran partikel matriks bagian 

tanaman, waktu dan daya pembangkit gelombang mikro untuk 

meningkatkan kemampuan ekstrak bahan aktif dalam menyumbangkan 

elektron (Endarini, 2016). 

Metode ekstraksi ini menggunakan radiasi gelombang mikro dan 

pelarut untuk mengekstrak senyawa bioaktif. Energi gelombang mikro 

dihasilkan melalui radiasi gelombang mikro yang memanaskan pelarut 

sekaligus meningkatkan kinetika ekstraksi. Kelembaban terjadi di dalam sel 

tanaman ketika panas diberikan dan menguap. Efek gelombang mikro 

menghasilkan tekanan pada dinding sel dan mengakibatkan pecahnya sel. 

Eksudasi terjadi dan menyebabkan peningkatan hasil ekstraksi (Nortjie et 

al., 2022).  
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13. Enzym Asisted Extraction 

Dalam metode ekstraksi ini, enzim digunakan untuk meningkatkan 

hasil selama ekstraksi. Enzim digunakan untuk melunakkan jaringan 

biomassa dan memfasilitasi degradasi sel (Nortjie et al., 2022).  

Senyawa-senyawa yang tidak dapat terjangkau dengan pelarut 

selama ekstraksi dengan teknik konvensional, dapat dilakukan hidrolisis 

dengan bantuan enzim sebagai perlakuan awal untuk membantu melepaskan 

senyawa bahan aktif yang terikat oleh ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik, 

sehingga dapat meningkatkan rendemen ekstraksi. Penambahan enzim 

tertentu, seperti selulase, β-glukosidase, β-glukonase, α-amilase dan 

pektinase selama proses ekstraksi dapat meningkatkan rendemen ekstraksi. 

Enzim-enzim tersebut mampu merusak dinding sel dan menghidrolisis 

bantalan polisakarida dan lemak. Teknik ekstraksi ini pada umumnya 

digunakan untuk mengekstraksi minyak yang terdapat di dalam berbagai 

jenis biji-bijian. Faktor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan ekstraksi 

dengan teknik ini adalah komposisi dan konsentrasi enzim, ukuran partikel 

bagian tanaman yang akan diekstraksi, rasio padatan dengan air, waktu 

hidrolisis, dan kadar air dalam partikel. Keuntungan dari menggunakan 

teknik ini yaitu ramah lingkungan, dimana pelarut yang digunakan bukan 

pelarut organic melainkan pelarut air yang kita ketahui tidak beracun dan 

tidak mudah terbakar (Endarini, 2016).  

14. Pressurized Liquid Extraction 

Metode ekstraksi ini dilakukan di bawah tekanan dan suhu tinggi 

yang membantu kelarutan senyawa yang tinggi dalam pelarut dan 

menghasilkan difusi pelarut yang tinggi ke dalam lapisan sampel (Nortjie et 

al., 2022).  
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Pada prinsipnya, teknik ekstraksi ini menggunakan tekanan tinggi 

untuk menjaga agar pelarut tetap berupa cairan meskipun berada pada 

suhu yang lebih tinggi daripada titik didihnya. Teknik ekstraksi ini 

membutuhkan sedikit pelarut karena pengoperasiannya pada suhu dan 

tekanan yang tinggi sehingga mempercepat proses ekstraksi. Suhu yang 

tinggi meningkatkan kelarutan bahan aktif dalam pelarut, laju perpindahan 

massa, menurunkan viskositas dan tegangan permukaan pelarut. Hal inilah 

yang menyebabkan tingginya laju ekstraksi pada teknik ekstraksi dengan 

cairan pelarut bertekanan. Keuntungan yang didapatkan dengan 

menggunakan teknik ekstraksi ini ialah ramah lngkungan karena sedikitnya 

pelarut yang digunakan (Endarini, 2016). 

15. Fluida Superkritik 

Dalam metode ekstraksi ini, cairan superkritis pada suhu dan 

tekanan tinggi di atas nilai kritis diterapkan pada bahan ekstraksi. Tekanan 

disesuaikan, dan cairan superkritis kembali ke fase gas dan menguap tanpa 

meninggalkan residu pelarut (Nortjie et al., 2022). 

Keadaan superkritik merupakan suatu kedaan yang khas dan hanya 

dapat dicapai oleh suatu bahan pada suhu dan tekanan di atas titik 

kritiknya. Titik kritik didefinisikan sebagai suatu suhu dan tekanan yang 

pada keadaan tersebut suatu bahan tidak dapat dibedakan antara fase cair 

dan gas. Pada keadaan superkritik, sifat fisik yang dimiliki oleh suatu bahan 

dalam fase gas dan fase cair tidak ada lagi, sehingga bahan tersebut juga 

tidak dapat dicarikan dengan mengubah nilai suhu dan tekanannya. Fluida 

superkritik mempunyai nilai tetapan difusi, viskositas dan tegangan 

permukaan seperti gas, tetapi densitas dan daya ekstraksi senyawa dari 

sumbernya dalam waktu yang singkat dan rendemennya yang tinggi. 



 
32 

 

 
 

Ekstraksi dengan metode ini dapat mengurangi penggunaan pelarut 

organik dan menaikkan kapasitas produksi (Endarini, 2016).  

F. Parameter Standar Ekstrak  

1. Parameter spesifik ekstrak 

Parameter spesifik merupakan aspek analisis kimia secara kualitatif 

maupun kuantitatif terhadap kadar senyawa aktif yang berkaitan dengan 

aktivitas farmakologis dari suatu ekstrak. Parameter spesifik ekstrak 

meliputi (Depkes RI, 2000). 

a. Identitas simplisia  

Parameter yang di dalamnya terdapat pembahasan terkait nama latin 

tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, dan nama daerah tumbuhan. 

Adanya parameter ini bertujuan untuk memberikan identitas obyektif.  

b.  Uji Organoleptis 

Parameter organoleptis simplisia membahas terkait deskripsi bentuk, 

warna, bau dan rasa dengan menggunakan panca indra. Pengujian ini 

merupakan salah satu tahap pengenalan awal yang sederhana dan dilakukan 

secara obyektif.  

c.  Senyawa terlarut dalam pelarut tertentu 

Parameter bertujuan untuk memberikan gambaran awal dari jumlah 

kandungan senyawa terkandung dalam ekstrak tumbuhan dengan cara 

dilarutkan ekstrak dalam pelarut agar dapat ditentukan jumlah pelarut identik 

dengan jumlah senyawa kandungan.  

2. Parameter non spesifik ekstrak  

Parameter non spesifik adalah analisis secara fisik, kimia, dan 

(Marpaung & Septiyani, 2020). Parameter non spesifik lebih mengarah 
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pada faktor lingkungan dalam proses pembuatan ekstrak. Parameter non 

spesifik mempunyai peranan dalam menjamin mutu dengan memberikan 

batasan kandungan tertentu yang masih diperbolehkan (Sutomo et al., 

2017).  

a. Parameter kadar abu 

Penetapan kadar abu dilakukan untuk mengetahui jumlah bahan 

anorganik atau mineral yang tersisa setelah proses pengabuan. Sifat fisik 

bahan atau ekstrak dapat dipengaruhi oleh adanya kadar senyawa anorganik 

atau mineral yang terdapat pada ekstrak (Fatimawati et al., 2020). Kadar abu 

dilakukan dengan bahan yang dipanaskan pada temperatur dimana senyawa 

organik dan turunannya terdestruksi dan menguap sehingga tinggal unsur 

mineral dan anorganik (Depkes RI, 2000). Tujuan dari penetapan kadar abu 

ialah untuk melihat sisa kandungan mineral dan senyawa anorganik pada 

tanaman obat, jika kadar abu melebihi batas maksimum maka terdapat 

kontaminasi selama proses pengolahannya. Hal ini tidak lain karena kadar abu 

total sangat berkaitan dengan kontaminasi dan kemurnian dari suatu ekstrak 

(Depkes RI, 2000). Kadar abu total dihitung terhadap berat bahan uji, 

dinyatakan dalam % b/b (Kemenkes RI, 2017).  

b. Parameter kadar abu tidak larut asam 

Penetapan kadar abu tidak larut asam bertujuan untuk mengetahui 

jumlah kadar abu yang diperoleh dari faktor eksternal, berasal dari pengotor 

dari pasir atau tanah (Depkes RI, 2000). Pengotor yang biasa terdapat pada 

tanaman obat ialah pasir dan silika, dimana ini dapat terjadi karena 

kontaminasi yang dapat menyebabkan kurangnya kemurnian dari tanaman 

obat tersebut (Prabowo et al., 2019). Kadar abu total dihitung terhadap berat 

bahan uji, dinyatakan dalam % b/b (Kemenkes RI, 2017).  
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c.  Parameter kadar air 

Pengujian ini dilakukan dengan pengukuran kandungan air yang 

berada di dalam sampel menggunakan cara titrasi, destilasi atau gravimetri. 

Range kadar air tergantung jenis ekstrak yang diinginkan, ekstrak kering 

kadar air < 10%, ekstrak kental 5-30%, ekstrak cair > 30%. Kadar air 

menentukan stabilitas ekstrak dan bentuk sediaan selanjutnya. Biasanya 

kadar air yang cukup beresiko adalah lebih dari 10% (Saifudin et al., 2011). 

Kadar air dihitung dalam persen senyawa yang larut dalam air terhadap 

ekstrak awal  % v/b (Kemenkes RI, 2017).  

d. Parameter bobot jenis 

Parameter bobot jenis ini merupakan masa per satuan volume pada 

suhu kamar tertentu yaitu 25oC yang ditentukan dengan alat piknometer atau 

alat lainnya. Tujuan dari parameter ini ialah untuk memberikan batasan 

tentang besarnya masa per satuan volume yang merupakan parameter khusus 

ekstrak cair sampai ekstrak kental yang masih dapat dituang memberikan 

gambaran kandungan kimia terlarut (Depkes RI, 2000).  

e. Parameter susut pengeringan 

Pengeringan adalah proses pengeluaran air atau pemisahan air dalam 

jumlah yang relatif kecil dari bahan dengan menggunakan energi panas. Hasil 

dari proses pengeringan adalah bahan kering yang mempunyai kadar air 

setara dengan kadar air keseimbangan udara normal atau setara dengan nilai 

aktivitas air (aw) yang aman dari kerusakan mikrobiologis, enzimatis, dan 

kimiawi (Risdianti et al., 2016). Oleh karena pengujian parameter ini sangat 

berkaitan erat dengan kadar air maka sangat penting untuk mengetahui batas 

kadar air yang terdapat pada ekstrak,  dalam penentuan parameter ini kadar 

air suatu ekstrak tidak boleh melebihi dari 11% (Fatimawati et al., 2020). 
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Parameter susut pengeringan adalah pengukuran sisa ekstrak setelah 

dilakukan pengeringan pada suhu 105oC selama 30 menit atau sampai berat 

konstan yang dinyatakan sebagai nilai persen. Dalam hal khusus (jika bahan 

tidak mengandung minyak menguap/atsiri dan sisa pelarut organik menguap) 

identik dengan kadar air. Nilai susut pengeringan sama dengan nilai rentang 

kadar air yang diperbolehkan terkait dengan kemurnian dan kontaminasi 

(Fatimawati et al., 2020). Tujuan dilakukannya susut pengeringan pada suhu 

105°C ialah agar dapat menguapkan air dan  senyawa-senyawa lain seperti etanol 

atau minyak atsiri yang mempsiaaunyai titik didih yang lebih rendah dalam artian 

mudah menguap terdapat dalam ekstrak (Marpaung & Septiyani, 2020).  

f. Parameter cemaran bakteri 

Parameter ini mempunyai tujuan yaitu untuk menetapkan keberadaan 

jumlah bakteri atau jamur penyebab penyakit atau perusak pada ekstrak 

sehingga bisa dicegah keberadaannya (Saifudin et al., 2011).  

Pada penelitian ini uji yang dilakukan untuk mengetahui cemaran 

bakteri ialah sebagai berikut.  

1. Uji angka lempeng total 

Tujuan dari cemaran mikroba ialah untuk memberikan jaminan 

bahwa ekstrak tidak boleh mengandung mikroba patogen dan tidak 

mengandung mikroba non patogen melebihi batas yang ditetapkan karena 

berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan berbahaya (toksik) bagi kesehatan 

(Depkes RI, 2000). Pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah 

cuplikan diinokulasikan pada media lempeng agar dengan cara tuang dan 

diinkubasi pada suhu yang sesuai. 

Untuk menghitung total bakteri saja, dapat digunakan medium NA 

(Nutrient Agar). Medium NA adalah medium yang mengandung sumber 
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nitrogen dalam jumlah yang cukup yaitu 3 gram ekstrak daging dan 5 gram 

pepton dalam 1000 mL air suling, tetapi tidak mengandung sumber 

karbohidrat. Maka dari itu baik untuk pertumbuhan bakteri, tetapi untuk 

kapang dan khamir pertumbuhan tidak begitu bagus (Ratu, 2010).  

2. Uji total kapang/khamir 

Tujuan dari cemaran kapang yaitu memberikan jaminan bahwa 

ekstrak tidak mengandung cemaran jamur melebihi batas yang ditetpakan 

karena berpengaruh pada stabilitas ekstrak dab aflatoksin yang berbahaya 

bagi kesehatan. Pertumbuhan kapang dan khamir setelah cuplikan 

diinokulasikan pada media yang sesuai dan diinkubasikan pada suhu 20-

250C (Depkes RI, 2000) 

Untuk menghitung jumlah kapang dan khamir dapat digunakan 

medium Potato Dextrose Agar (PDA). PDA merupakan media yang 

mengandung sumber karbohidrat dlam jumlah yang cukup, yang terdiri 

dari 20% ekstrak kentang dan 2% dekstrosa, sehingga baik untuk 

pertumbuhan kapang dan khamir tetapi kurag baik untuk pertumbuhan 

bakteri. Waktu inkubasi diamati pada hari ketiga sampai hari kelima (Ratu, 

2010).  

G. Tinjauan Islam Mengenai Pemanfaaatan Tumbuhan  

Tinjauan Islam merupakan suatu penelusuran tentang sesuatu yang 

ada dalam kaidah agama Islam. Perlu diperhatikan segala sesuatu yang akan 

dilakukan apakah dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan apa saja hukum terkait 

hal yang akan dilakukan tersebut. Hal ini disebabkan dalam kitab seorang 

muslim yaitu Al-Qur’an mengandung segala sesuatu hal yang ada di muka 

bumi ini dan tidak ada satupun keraguan di dalamnya.  
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Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang Farmasi, para 

ilmuwan Muslim seperti Jabir bin Ibnu Hayyan (720 M-815 M), Zakariya Ar-

Razi (864 M-930 M), Abu Raihan Muhammad Al-Biruni (973-1050 M), dan 

Ibnu Al-Baythar (1197- 1248 M) yang pada masa keemasan Islam sudah 

berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan 

efek dari obat-obat sederhana dan campuran (Sudewi & Nugaraha, 2017). 

Seperti pada kitab Al-Hawi karangan Ar-Razi yaitu kitab Shaidaliyah wa Tibb 

karya Al-Biruni dan Al-Qanun oleh Ibnu Sina adalah kitab-kitab yang 

meletakkan dasar dasar ilmu farmakologi, ilmu apoteker dan obat-obatan 

dengan segala prosedur ilmu kefarmasiannya, Ar-Razi membagi dalam empat 

bagian yaitu bahan-bahan bumi, bahan hewani, bahan obat nabati/tumbuhan 

dan obat-obat pecahan lengkap dengan ilmu pencampuran dan peracikannya 

(Suarni et al., 2022). Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat muslim pun 

tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat 

(Sudewi & Nugaraha, 2017). 

Dalam Islam, begitu banyak hal yang dibahas tentang pengobatan di 

dalam Al-Qur’an. Bukan hanya tentang cara mengobati seseorang tetapi juga 

membahas tentang obat itu sendiri, terlebih obat yang berasal dari bahan alam 

atau tumbuh-tumbuhan. Sebagai mana Allah berfirman dalam QS Asy-

Syu’ara/26: 7.  

 

ٍ رِيْم 
َ
ٍ ك وْج 

َ
لٍ  ز

ُ
ا فِيْهَا مِنٍْ ك

َ
ن
ْ
بَت
ْْۢ
ن
َ
مٍْ ا

َ
رْضٍِ ك

َ ْ
ٍ الْ

َ
مٍْ يَرَوْا اِل

َ
وَل
َ
 ا

 
Terjemahnya : 

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah 
menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik” 
(Kementerian Agama RI, 2019).  
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Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, 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. 

Dan kata karim antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu 

yang baik setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik, paling tidak 

adalah yang subur dan bermanfaat. (Shihab, 2006).  

Menurut ibnu katsir, pada ayat ini Allah Ta’ala mengingatkan 

kebesaran kekuasaan-Nya dan keagungan kemampuan-Nya serta keadaan 

para pembangkang yang menyelisihi Rasul-Nya dan mendustakan Kitab-Nya. 

Dia Yang Mahaperkasa, Mahaagung lagi Mahakuasa yang telah menciptakan 

bumi dan menumbuhkan di dalamnya tumbuh-tumbuhan yang baik berupa 

tanam-tanaman, buah-buahan dan hewan (Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, 

2004).  

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, dari ayat ini Allah memperingatkan akan 

keagungan dan kekuasaan-Nya, bahwa jika mereka melihat dengan hati dan 

mata mereka niscaya mereka mengetahui bahwa Allah adalah yang berhak 

untuk disembah, karena Maha Kuasa atas segala sesuatu, ﴾ٍ رِيْم 
َ
 artinya  ﴿ ك

baik dan mulia. Adapun asal kata al karam dalam bahasa Arab adalah al fadhl 

(keutamaan). Nakhlak kariimah artinya kurma yang unggul dan banyak 

buahnya. Rajulun kariimun artinya mulia, unggul, dan suka memaafkan. 

Nabatat al ardhu dan anbatat artinya sama yaitu menumbuhkan, dan ini telah 

dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Pada potongan ayat dalam surah Al-

Baqarah ayat 22, firman Allah swt ﴾ ۡ م
ُ
ۡك
 
ا ل
ً
ۡق
 
ز ۡ رۡ  ت  ۡمَر ۡ

 
نَۡ الث ۦ مۡ  ه  ۡرَۡجَبۡ 

 
ۡخ
 
ۡا
َ
 lalu Dia“ ﴿ف

menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu.” 
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Potongan ayat ini bermakna : “Kami telah mengeluarkan untuk kalian berbagai 

macam buah-buahan dan beragam jenis tanaman, (rizki) yang dimaksud ialah 

makanan bagi kalian dan bagi binatang ternak kalian”. Allah swt yang 

mengeluarkan dan menumbuhkan. Diriwayatkan dari Asy-Sya’bi bahwa dia 

berkata, “Manusia termasuk dari tumbuhan bumi. Maka orang yang masuk 

surga dari mereka adalah orang yang mulia, dan orang yang masuk ke dalam 

neraka adalah orang yang tercela” (Qurthubi, 2007).   

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah swt memberi 

suatu pertanyaan yang bersifat perintah pada manusia agar memperhatikan 

bumi yang artinya melihat, mengkaji, meneliti hingga menemukan setiap 

kegunaan baik dari tumbuhan yang telah ditumbuhkan-Nya. Tumbuhan baik 

yang dimaksudkan ialah tumbuh-tumbuhan yang mempunyai banyak manfaat 

bagi makhluk hidup, tumbuhan dapat digunakan sebagai pengobatan. Salah 

satu diantara tumbuhan tersebut yang dapat dijadikan contoh yaitu tumbuhan 

parang romang yang memiliki manfaat sebagai obat antitumor.  

Tumbuh-tumbuhan yang bermacam jenisnya dapat digunakan sebagai 

obat dan salah satu hidayah dari Allah swt, karena Allah swt tidak menurunkan 

suatu penyakit kecuali disertai dengan obat (penyembuhnya). Hal inilah yang 

harus manusia pelajari dan manfaatkan, sebagaimana Allah berfirman dalam 

QS Thaha/20: 53.  

 

ذِى
َّ
م ٍ جَعَلٍَ ٱل

ُ
ك
َ
رْضٍَ ل

َ ْ
ا ٱلْ

ً
ٍ مَهْد

َ
ك
َ
مٍْ وَسَل

ُ
ك
َ
ٍ فِيهَا ل

ً
ل ب  نزَلٍَ س 

َ
ءٍِ مِنٍَ وَأ

ٓ
مَا ءًٍ ٱلسَّ

ٓ
مَا  

ا
َ
رَجْن

ْ
خ
َ
أ
َ
 ۦٍ ف جًا بِهِ وََٰ

ْ
ز
َ
ن أ ٍ م  بَات 

َّ
ٍَٰ ن تَّّ

َ
ش  
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Terjemahnya :  
“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan 

dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air 
(hujan) dari langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air 
hujan itu) beraneka macam tumbuhtumbuhan” (Kementerian Agama 
RI, 2019).   

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, bahwa 

Dia menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-

jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-

Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan 

tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula 

isyarat bahwa Dia memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan, 

dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang. Dan kata azwaj yang 

menguraikan aneka tumbuhan dapat dipahami dalam arti jenis-jenis 

tumbuhan, katakanlah seperti tumbuhan berkeping dua (dikotil) semacam 

kacang-kacangan, atau tumbuhan berkeping satu (monokotil) sperti pisang, 

nanas, palem,dan lain-lain (Shihab, 2006).  

Menurut Ibnu Katsir, ini merupakan bagian dari kelengkapan ucapan 

Musa yang disebutkan oleh Rabbnya ketika dia ditanya oleh Fir’aun mengenai 

Rabbnya, maka Musa berkata: “Rabb kami ialah (Rabb) yang telah 

memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian 

memberi petunjuk.” Tetapi ucapannya itu dibantah oleh Fir’aun dengan 

pertanyaan tentang umat-umat terdahulu. Kemudian Musa memberikan bukti 

kepadanya, lalu dia mengatakan ﴾ ذِى
َّ
م ٍ جَعَلٍَ ٱل

ُ
ك
َ
رْضٍَ ل

َ ْ
ا ٱلْ

ً
مَهْد ﴿ ”Yang telah 

menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan.” Menurut sebagian ahli qira’at, 

dibaca ۡهـَامۡ ﴿  
 
ۡۡ﴾اد yakni hamparan yang kalian tinggal, berdiri, dan tidur di 

atasnya, serta melakukan perjalanan di atas permukaanya. Selanjutnya pada 

potongan ayat ﴾ ٍ
َ
ك
َ
مٍْ وَسَل

ُ
ك
َ
ٍ ل

ً
ل ب  فِيهَاس  ۡۡ﴿ ”Dan yang telah menjadikan bagimu di 
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bumi itu jalan-jalan,” yakni, Dia telah membuatkan jalan bagi kalian, yang 

kalian dapat berjalan di permukaannya. Pada potongan ayat berikutnya yaitu 

﴾ نزَلٍَ
َ
ءٍِ مِنٍَ وَأ

ٓ
مَا ءًٍ ٱلسَّ

ٓ
ا مَا

َ
رَجْن

ْ
خ
َ
أ
َ
 ۦٍ ف جًا بِهِ وََٰ

ْ
ز
َ
ن أ ٍ م  بَات 

َّ
ٍَٰ ن تَّّ

َ
ش ﴿ۡ  “Dan menurunkan 

dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai 

jenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam .” Yakni berbagai 

macam tumbuh-tumbuhan yang berupa tanam-tanaman dan buah-buahan, 

baik yang asam, manis, maupun pahit, dan berbagai macam lainnya (Abdullah, 

Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5, 2003) 

Dari ayat di atas dapat diperoleh bahwa Allah swt menumbuhkan 

berbagai macam tumbuhan yang mengartikan begitu banyak kekayaan alam 

yang terdapat di bumi ini yang bisa dipelajari dan diteliti, salah satu tumbuhan 

yang merupakan ciptaan Allah swt  dengan berbagai manfaat bagi manusia 

ialah tumbuhan parang romang, adapun untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal dalam pengobatan dengan menggunakan tumbuhan ini perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan data ilmiah yang dapat 

dijadikan sebagai pendukung. Rasullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda 

dalam hadist.  

 

ٍ بْنٍ        مَر  ا ع 
َ
ن
َ
ث
َّ
يٍُّ حَد ِ

بَيْْ ٍ الزُّ
َ
حْمَد

َ
و أ ب 

َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
ٍ حَد تَّّ

َ
ث م 
ْ
ٍ بْنٍ  ال

 
د حَمَّ ا م 

َ
ن
َ
ٍث
َّ
 حَد

ٍَ ِ ٍ رَضِّ
َ
رَيْرَة

 
ٍ ه ِ ب ِ

َ
ٍ عَنٍْ أ ٍ رَبَاح  ِ ب ِ

َ
اءٍ  بْنٍ  أ

َ
ٍ عَط ِ تِّ

َ
ث
َّ
الٍَ حَد

َ
ٍ ق  
ّ سَيْْ ٍ ح  ِ ب ِ

َ
 سَعِيدٍِ بْنٍِ أ

ٍ
 
ه
َ
زَلٍَ ل

ْ
ن
َ
ٍ أ
َّ
اءًٍ إِلّ

َ
ٍ  د

َّ
زَلٍَ اللّ

ْ
ن
َ
الٍَ مَا أ

َ
مٍَ ق

َّ
يْهٍِ وَسَل

َ
ٍ  عَل

َّ
ٍ اللّ

َّ
ٍ  صَلّ ِ ت ِ

َّ
ٍ عَنٍْ الن

 
ه
ْ
ٍ  عَن

َّ
 اللّ

اءًٍ
َ
 شِف

 

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 



 
42 

 

 
 

radiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: 
“Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan 
obatnya juga.” (HR. Bukhari).  

Pada hadist sahih Ahmad disebutkan Rasulullah saw bersabda. 

 

ۡاۡبهۡبلغيدۡۡعوۡنۡمسبدۡاللهۡبنۡعع لهۡۡزلانۡۡءۡالاۡداۡۡلۡهللانزۡ:ۡماۡۡۡصلى الله عليه وسلملنب  

أحمدۡ(هۡاوۡۡهۡ)رۡهلـوجمهۡءۡعلۡفاۡش  

 

Artinya : 

Dari Abdullah bin Mas’ud dari nabi saw: “Allah swt tidak 
menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan pula penawarnya 
yang diketahui oleh siapa saja yang mengetahuinya, dan tidak diketahui 
(obat itu) siapa saja yang tidak mengetahuinya.”(HR. Ahmad).  

 

Menurut Muhadi & Muadzin dalam bukunya “Semua Penyakit Ada 

Obatnya”, pengobatan yang disyariatkan dalam Islam adalah pengobatan yang 

bisa diteliti secara ilmiah. Pengobatan dalam Islam tidak boleh berbau syirik 

(pergi ke dukun, kuburan dsb.) (Muhadi & Muadzin, 2009).  

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya yang berjudul Ath-

Thibb an-Nabawi, hadits-hadits tersebut mengandung pengabsahan terhadap 

adanya sebab musabab. Ungkapan Nabi "setiap penyakit pasti ada obatnya" 

memberikan dorongan kepada orang yang sakit dan juga dokter yang 

mengobatinya, selain juga mengandung anjuran untuk mencari obat dan 

menyelidikinya. Sebab, kalau orang sakit sudah merasakan dirinya satu 

keyakinan bahwa ada obat yang akan dapat menghilangkan sakitnya, ia akan 

bergantung pada ruh harapan; rasa panas dari keputusasaan akan berhasil ia 

dinginkan (Hafil, 2020).  
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Berdasarkan hadist di atas bahwa pengobatan yang diberikan saat 

mengobati ialah harus berdasarkan syariat Islam dan tidak boleh mengobati 

ketika tidak ada pengetahuan sama sekali tentang suatu pengobatan, dalam 

hal ini Rasulullah saw memberikan teladan terkait bagaimana pengobatan 

yang baik. Artinya kita diperintahkan untuk mengetahui terlebih dahulu atau 

menelusuri dulu terakait ilmu tentang obat salah satunya dengan melakukan 

eksperimen atau percobaan agar dapat dianalisa terkait kepercayaan kita 

terhadap pengobatan tersebut.  

Dalam penelitian ini, maka ditemukan spesies tumbuhan parang 

romang sebagai tanaman obat. Untuk pemanfaatan dan mutu tumbuhan 

tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoretis dan empiris) dengan 

penelitian dan eksperimen. Salah satunya dalam penetapan mutu ekstrak 

parang romang akar, daun dan bunga parang romang.   
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan 

cara eksperimen laboratorium. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu esktraksi dan uji 

parameter non spesifik. Tahap ekstraksi dilakukan dengan metode reflux dan 

maserasi, sedangkan uji parameter non spesifik dilakukan dengan beberapa 

pengujian seperti, penentuan kadar abu, penentuan kadar abu yang tidak larut 

asam, penentuan kadar air, penentuan bobot jenis, penentuan susut 

pengeringan, penentuan cemaran mikroba dan penentuan cemaran logam. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi, 

Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Prodi Farmasi, serta Laboratorium 

Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Agustus 2023  April 

2024.  
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D. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah akar, daun dan 

bunga dari tumbuhan parang romang yang tumbuh di daerah Malino. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan adalah autoklaf, cawan petri, desikator, 

gegep, gelas erlenmayer, gelas kimia, gelas ukur, hot plate, heating mantle, 

inkubator (Memmert), krus porselin, kondensor, labu alas bulat, labu alas 

datar, oven (Memmert), pipet tetes, piknometer, pompa air, rotary 

evaporator (Heidoll), timbangan analitik, tanur (Nabartherm) dan tabung 

reaksi.  

2. Bahan 

Bahan yang digunakan bahan-bahan yang digunakan adalah akar, 

daun dan bunga parang romang, alumunium foil , aquades, asam klorida, 

etanol 96%, kertas saring, nutrien agar (NA), dan potato dextrose agar 

(PDA)  . 

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data 

1. Penyiapan sampel  

a. Pengambilan sampel 

Sampel yang digunakan ialah akar, daun dan bunga parang romang 

yang diperoleh dari daerah Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten 

Gowa.  
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b. Pengolahan sampel 

Sampel akar, daun, dan bunga parang romang yang telah diambil 

disortasi basah dengan dicuci bersih menggunakan air mengalir kemudian 

ditiriskan lalu dikeringkan di lemari pengering. Setelah itu dihaluskan hingga 

menjadi serbuk dan disimpan dalam wadah tertutup rapat.  

c. Ekstraksi sampel 

Simplisia akar ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam labu alas 

bulat dan ditambahkan pelarut etanol 96%. Labu alas bulat kemudian 

disambung ke seperangkat alat refluks. Proses refluks dilakukan selama 3 kali 

2 jam. Setiap 2 jam pelarut diganti dengan pelarut baru, misela kemudian 

disaring menggunakan kertas saring lalu dipekatkan dengan rotavapor hingga 

diperoleh ekstrak kental.  

Simplisia daun dan bunga dimasukkan ke dalam wadah maserasi, 

direndam dengan etanol 96% hingga simplisia terendam secara merata. 

Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam selama 5 hari di tempat 

terlindung dari sinar matahari sambil diaduk. Selanjutnya disaring 

menggunakan kertas saring, Filtrat yang diperoleh kemudian di rotavapor dan 

diuapkan hingga diperoleh ekstrak etanol 96% yang kental. Ekstrak yang 

diperoleh ditimbang dengan menggunakan neraca analitik.  

 

2. Penentuan parameter non spesifik 

a. Penentuan kadar abu 

Ditimbang 1 g ekstrak dengan seksama (W1) dalam krus porselin yang 

sebelumnya telah ditara dan ditimbang (W0). Ekstrak dimasukkan adalam 

krus lalu dipijarkan dalam tanur secara perlahan-lahan, kemudian suhu 

dinaikkan secara bertahap hingga 800 ± 25ºC hingga bebas karbon. 
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Selanjutnya dinginkan dalam desikator kemudian timbang (W2) (Depkes RI, 

2000) (Kemenkes RI, 2017).  

 

Kadar senyawa (%) = 
W2−W0

𝑊1−𝑊0
 × 100% 

W0 : Bobot (g) krus kosong 

W1 : Bobot (g) ekstrak awal  

W2 : Bobot (g) krus + residu yang ditanur 

 

b. Penentuan kadar abu yang tidak larut asam 

Abu yang diperoleh dari penetapan kadar abu, didihkan dengan 25 mL 

asam klorida encer P selama 5 menit. Bagian yang tidak larut asam 

dikumpulkan, disaring melalui kertas saring bebas abu kemudian residunya 

dicuci dengan air panas, kemudian dipijarkan hingga bobot tetap dan 

ditimbang. Ditentukan kadar abu yang tidak larut asam dalam persen terhadap 

ekstrak awal (Depkes RI, 2000).  

 

Kadar abu tidak larut asam (%) = 
𝑊2

𝑊1
 × 100% 

W1 : Bobot (g) ekstrak awal 

W2 : Bobot (g) cawan + abu yang tidak larut asam 

 

c. Penentuan kadar air  

Ditimbang cawan porselin, kemudian dikeringkan menggunakan oven 

pada suhu 105°C selama 30 menit, lalu diletakkan dalam desikator selama 30 

menit. Setelah itu, ditimbang kembali cawan porselin tersebut. Selanjutnya 

dimasukkan kurang lebih 2 g sampel ke dalam cawan porselin, kemudian 
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dipanaskan menggunakan oven pada suhu 105°C selama 30 menit, lalu 

diletakkan di dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang hingga 

didapatkan bobot konstan. Dihitung persentase kadar air menggunakan 

rumus berikut (Depkes RI, 2000).   

 

Kadar air = (𝑊0 − 𝑊1) × 100% 

W0 : berat (g) dari sampel 

W1 : berat (g) dari sampel setelah dipanaskan 

 

d. Penentuan bobot jenis 

Piknometer yang bersih dan kering ditimbang. Ekstrak cair diatur 

suhunya kurang lebih 20ºC lalu dimasukkan ke dalam piknometer kosong 

hingga penuh lalu ditutup dengan penutup pikno, atur suhu piknometer yang 

telah diisi hingga suhu 25ºC kemudian ditimbang (Depkes RI, 2000). 

 

d = 
𝑊1−𝑊0

𝑉
   

d : bobot jenis 

W0 : bobot piknometer kosong 

W1 : bobot piknometer + ekstrak cair  

v : volume piknometer 

 

e. Penentuan susut pengeringan  

Sebanyak 1 g ekstrak ditimbang seksama dalam krus porselin tertutup 

yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105ºC selama 30 menit dan 

telah ditera. Zat diratakan dalam cawan, kemudian dipanaskan dalam suhu 

105ºC (buka tutup cawan) kemudian dinginkan dalam desikator, ditimbang 
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hingga didapatkan bobot konstan. Susut pengeringan dihitung terhadap bahan 

awal (Depkes RI, 2000). 

 

Susut pengeringan (%) = 
𝐴−𝐵

𝐴
× 100% 

A : berat (g) sampel sebelum  

B : berat (g) akhir 

 

f. Penentuan cemaran mikroba 

1) Sterilisasi alat 

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah mulut leher 

dibersihkan dengan direndam dalam larutan deterjen panas selama 15-30 

menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan asam klorida 0,1% dan 

terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di 

udara terbuka, setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung 

reaksi dan gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. 

Alat-alat dan kaca disterilkan di oven pada suhu 180оC selama 2 jam. Alat-

alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan panas tinggi) 

disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121оC selama 15 menit dengan 

tekanan 2 atm. 

2) Pembuatan medium 

a) Medium Potato Dextrosa Agar (PDA) dengan komposisi: 

Cara pembuatan:  

Media PDA sebanyak 9,36 g dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer 

dilarutkan dalam air suling 240 ml, lalu dipanaskan sampai larut. Kemudian 

disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121оC selama 15 menit. 
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b) Medium Nutrient Agar (NA) dengan komposisi: 

Cara pembuatan:  

Media NA sebanyak 6,72 g dimasukkan kedalam gelas Erlenmeyer 

dilarutkan dalam air suling 240 ml, dipanaskan sampai larut. Disterilkan 

pada autoklaf pada suhu 121ºC selama 15 menit. 

3) Penentuan total bakteri 

Sebanyak 1 g ekstrak dilarutkan dalam 10 ml aquadest steril daam 

tabung reaksi. Disiapkan 3 tabung reaksi untuk masing-masing 

pengenceran 10-1 ,10-2 ,10-3. Dimasukkan larutan sampel kedalam tabung 

reaksi pengenceran 10-1. Lalu diambil 1 ml pengenceran 10-1 kedalam 

tabung reaksi pengenceran 10-2. Lalu diambil 1 ml pengenceran 10-2 

dimasukkan kedalam tabung yang berisi aquadest steril singga diperoleh 

pengenceran 10-3. Dipipet 1 ml larutan dari setiap 10-1 ,10-2 ,10-3 , 

ditanamkan dalam medium NA pada cawan petri sesuai dengan 

pengenceran masing-masing. Diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. 

Kemudian diamati dan dihitung jumlah koloni yang tumbuh dan dikalikan 

dengan faktor pengenceran (Depkes RI, 2000). Menurut (BPOM RI, 2019) 

batas cemaran (angka lempeng total) yaitu ≤ 105 koloni/g, sebagai syarat 

standar yang diperbolehkan.  

 

Jumlah koloni/gram = Jumlah koloni ×
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
 

 

Perhitungan ALT dilakukan dengan standar koloni berdasarkan 

parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat yaitu 30-300 koloni pada 

setiap cawan petri. Jika pada cawan petri terdapat jumlah koloni kisaran 

30-300 koloni maka jumlah koloni yang didapatkan dikalikan dengan faktor 

pengenceran, bila pada cawan petri tidak ada satupun yang menunjukkan 
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jumlah antara 30-300 koloni maka dicatat angka sebenarnya dari tingkat 

pengenceran terendah dan dihitung sebagai angka lempeng total perkiraan, 

sedangkan bila tidak ada pertumbuhan pada semua cawan dan bukan 

disebabkan faktor inhibitor, maka ALT dilaporkan kurang dari satu 

dikalikan faktor pengenceran terendah (Depkes RI, 2000).  

4) Penentuan total kapang  

Sebanyak 1g ekstrak dilarutkan dalam 10 ml aquadest steril dalam 

tabung reaksi. Disiapkan 3 tabung reaksi untuk masing-masing 

pengenceran 10-1 ,10-2 ,10-3 . Dimasukkan larutan sampel 1 ml ke dalam 

tabung reaksi pengenceran 10-1 . Lalu diambil 1 ml pengenceran 10-1 

kedalam tabung yang berisi pengenceran aquadest steril hingga diperoleh 

pengenceran 10-2. Dibuat pengenceran hingga 10-3 . Dipipet 1 ml larutan 

dari tiap pengenceran, ditanamkan dalam medium PDA pada cawan petri 

sesuai dengan pengenceran masing-masing. Diinkubasi pada 25ºC selama 

tiga hari. Kemudian diamati dan dihitung jumlah koloni yang tumbuh dan 

dikalikan dengan faktor pengenceran (Depkes RI, 2000). Terkait dengan 

batas cemaran (angka kapang khamir) yaitu ≤103 koloni/g  yang menjadi 

syarat standar yang diperbolehkan (BPOM RI, 2019).  

 

Jumlah koloni/gram = Jumlah koloni ×
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
 

 

Perhitungan AKK dilakukan dengan standar koloni berdasarkan 

parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat yaitu 40-60 koloni pada 

setiap cawan petri. Bila pada cawan petri didapatkan jumlah antara 40-60 

koloni, maka jumlah koloni dikalikan dengan faktor pengenceran, bila tidak 

ada satupun dari cawan petri yang menunujukkan jumlah 40-60 koloni 

maka dicatat angka sebenarnya dari tingkat pengenceran terendah dan 
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dihitung sebagai angka kapang/khamir perkiraan, sedangkan bila tidak ada 

pertumbuhan pada cawan petri maka angka khapang/khamir dilaporkan 

sebagai kurang dari satu dikalikan faktor pengenceran terendah (Depkes 

RI, 2000).  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Ekstraksi Sampel Akar, Daun, dan Bunga Parang Romang 

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Akar, Daun, dan Bunga Prang Romang 

Sampel 
Berat Sampel 

(gram) 

Berat Ekstrak 

(gram) 
Rendemen (%) 

Akar 650  15.665  2,41  

Daun 500  15  3  

Bunga 152  6  3,9  

 

2. Parameter Non Spesifik 

a. Kadar Abu  

Tabel 2. Hasil Pengujian Kadar Abu Total dan Pengujian Kadar Abu Tidak 

Larut Asam 

Sampel 
Kadar abu 

total (%) 

Kadar abu tidak 

larut asam (%) 

Akar 8,51 ± 0,31 0,44 ± 0,08 

Daun 19,39 ± 5,76 0,64 ± 0,28 

Bunga 17,70 ± 1,06 1,29 ± 0,35 
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b. Kadar Air 

Tabel 3. Hasil Pengujian Kadar Air 

Sampel 
Kadar air 

(%) 
Standar Ket 

Akar  7,83 ± 0,62  memenuhi 

Daun 3,44 ± 0,41 ≤ 10% memenuhi 

Bunga 3,63 ± 0,73  memenuhi 

 

c. Bobot Jenis 

Tabel 4. Hasil Pengujian Bobot Jenis 

Sampel Bobot Jenis 

Akar  0,80 ± 0,01 

Daun 0,80 ± 0,01 

Bunga 0,80 ± 0,01 

 

d. Susut Pengeringan 

Tabel 5. Hasil Pengujian Susut Pengeringan 

Sampel 
Kadar Susut 

Pengeringan (%) 

Akar 8,36 ± 0,40 

Daun 5,09 ± 0,39 

Bunga 5,41 ± 1,12 

 



 
55 

 

 
 

e. Cemaran Mikroba 

1) Angka Lempeng Total 

Tabel 6. Hasil Pengujian Angka Lempeng Total 

Sampel 

Hasil Angka 

Lempeng Total 

(koloni/g) 

Standar Ket 

Akar 0  memenuhi 

Daun 2 × 105 ≤ 105 
tidak 

memenuhi  

Bunga 0  memenuhi 

 

2) Angka Kapang Khamir 

Tabel 7. Hasil Pengujian Angka Kapang Khamir 

Sampel 

Hasil Angka 

Kapang Khamir 

(koloni/g) 

Standar Ket 

Akar 0  memenuhi 

Daun 4 × 103 
≤ 103 

 

tidak 

memenuhi 

Bunga 0  memenuhi 

 

B. Pembahasan  

Standarisasi merupakan rangkaian parameter atau prosedur yang 

dilakukan untuk menjamin mutu dari produk akhir (obat, ekstrak, atau produk 

ekstrak) dengan nilai parameter yang konstan (Depkes RI, 2000).  
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Parameter standarisasi terbagi menjadi dua yaitu parameter spesifik 

dan non spesifik. Penelitian ini lebih berfokus pada parameter non spesifik 

terhadap tumbuhan parang romang. Parameter non spesifik itu sendiri lebih 

banyak mengarah kepada analisis kimia, fisik, maupun mikrobiologinya. 

Pengujian yang dilakukan pada parameter non spesifik yaitu penentuan kadar 

abu, kadar abu tidak larut asam, kadar air, bobot jenis, susut pengeringan, 

cemaran mikroba dan cemaran logam (Marpaung & Septiyani, 2020).  

Penelitian ini menggunakan ekstrak tumbuhan parang romang  

(Boehmeria virgata (Forst) Guill) yang terdiri dari akar, daun, dan bunga. 

Bagian batang sendiri telah diuji parameter non spesifik sehingga pada 

penelitian ini tidak dilakukan pengujian pada batang parang romang. 

Diekstraksi menggunakan teknik refluks dan maserasi dengan pelarut etanol 

96%. Teknik ekstraksi yang digunakan berdasarkan dengan permukaan dari 

bagian tumbuhan seperti daun dan bunga dengan permukaan halus atau 

tekstrur yang lembut maka digunakan metode maserasi sedangkan bagian 

akar mempunyai permukaan yang keras atau tekstur yang kasar sehingga 

digunakan metode refluks.  

Kedua metode tersebut mempunyai perbedaan, dimana reflux 

merupakan satu dari sekian metode yang menggunakan pemanasan dalam 

menyari zat aktif yang ada pada sampel berbeda dengan maserasi yang hanya 

meggunakan proses perendaman sampel dengan pelarut. Hasil filtrat dari 

setiap metode ekstraksi tersebut akan dipisahkan dengan pelarutnya 

menggunakan rotavapor (rotary evaporator) yang akhirnya akan 

menghasilkan ekstrak kental. 

Ekstrak kental tersebut dihitung persen rendemennya agar dapat 

diketahui banyaknya ekstrak yang diperoleh. Persen rendemen yang 
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didapatkan pada setiap ekstrak yaitu, ekstrak akar 2,41% dari 650 gram 

simplisia akar parang romang, ekstrak daun 3% dari 500 gram simplisia daun 

parang romang, dan ekstrak bunga 3,9% dari 152 gram simplisia bunga 

parang romang. Hal ini dapat meunjukkan bahwa pelarut etanol 96% yang 

digunakan berpotensi menarik senyawa yang terdapat pada sampel. Tujuan 

dilakukannya perhitungan rendemen ialah untuk mengetahui berapa banyak 

ekstrak yang diperoleh dari simplisia segar (Ariya & Dwi, 2022). Senyawa 

bioaktif terkandung yang terdapat dalam suatu tanaman obat sangat berkaitan 

dengan nilai rendemennya sehingga semakin tinggi persen rendemen semakin 

tinggi pula senyawa atau zat aktif yang terkandung dalam suatu ekstrak dari 

tanaman obat (Dewatisari et al., 2018). Berdasarkan hasil rendemen yang 

diperoleh pada sampel ekstrak bunga parang romang mempunyai hasil yang 

paling baik dilihat dari banyaknya ekstrak yang dihasilkan.  

Ekstrak dari akar, daun, dan bunga parang romang yang telah dihitung 

rendemennya akan digunakan untuk penetapan parameter non spesifik. 

Penetapan ini dilakukan untuk mengetahui adanya kontaminasi ataupun 

cemaran yang melewati batas maksimal yang diperbolehkan pada ekstrak 

sehingga dapat menjamin stabilitas dan keamanan konsumen (Saifudin et al., 

2011). Parameter pada pengujian non spesifik sendiri terbagi menjadi 

beberapa pengujian yaitu, kadar abu, kadar abu tidak larut asam, kadar air, 

bobot jenis, susut pengeringan, dan cemaran mikroba.  

Kadar abu merupakan suatu parameter yang digunakan untuk 

mengetahui sisa mineral yang tersisa setelah proses pengabuan pada suatu 

bahan obat. Hal ini perlu diketahui karena sifat fisik dari suatu bahan obat 

dapat dipengaruhi oleh senyawa anorganik seperti mineral . Penetapan ini 

dilakukan dengan melakukan pengabuan pada ekstrak dengan dipijarkan 
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dalam tanur pada suhu 600-800ºC (Kemenkes RI, 2017), sehingga dapat 

menguapkan senyawa organik dan yang tersisa tinggal mineral dan senyawa 

anorganik (Depkes RI, 2000). Kadar abu sendiri terbagi menjadi dua yaitu 

kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam. Kadar abu tidak larut asam 

dilakukan dengan pengabuan mengggunakan kembali hasil kadar abu total 

yang akan didihkan bersama dengan asam klorida encer lalu disaring dan 

dikumpulkan bagian tidak larut asam setelah itu dipijarkan dalam tanur 

(Kemenkes RI, 2017). Pada tabel 2 diperoleh hasil kadar abu total ekstrak akar, 

daun, dan bunga tumbuhan parang romang masing-masing sebesar 8,51 ± 

0,31%, 19,39 ± 5,76%, dan 17,70 ± 1,06%, sedangkan pada pengujian kadar 

abu tidak larut asam ekstrak akar, daun, dan bunga tumbuhan parang romang 

diperoleh hasil  masing-masing sebesar 0,44 ± 0,08%, 0,64 ± 0,28%, dan 1,29 

± 0,35%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada bagian dari tumbuhan parang 

romang dengan kadar abu yang tinggi yaitu pada ekstrak bunga dan daun 

parang romang. Kadar abu tidak boleh tinggi karena jika nilai kadarnya tinggi 

kemungkinan terdapat pengotor seperti pasir dan silika yang dapat 

membahayakan kesehatan. Tingginya kadar abu ini disebabkan cara 

pengolahan simplisia sampai ke ekstrak yang masih kurang maksimal, seperti 

pencucian dari tanaman obat yang kurang bersih bisa menjadi salah satu 

penyebabnya karena kadar abu dpat menjadi suatu gambaran dari kebersihan 

bahan pada saat pengolahan.  

Penetapan kadar air menjadi sangat penting karena hasilnya akan 

memperlihatkan seberapa banyak kandungan air yang ada dalam suatu 

tanaman obat. Semakin banyak kandungan air di dalamnya maka semakin 

besar pula peluang dari tanaman obat atau ekstrak tersebut untuk ditumbuhi 

bakteri. Hasil yang diperoleh pada tabel 4 yang menunjukkan bahwa kadar air 
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pada ekstrak akar, daun, dan bunga tumbuhan parang romang masing-masing 

yaitu 7,83 ± 0,62%, 3,44 ± 0,41%, dan 3,63 ± 0,73%. Dalam hal ini, kadar air 

dari ekstrak tumbuhan parang romang memenuhi kriteria dari standar yang 

diperbolehkan dimana kadar air tidak boleh melebihi batas 10% (BPOM RI, 

2019), pada literatur lain mengatakan syarat batas yang diperbolehkan untuk 

kadar air ialah 5-30% (Saifudin et al., 2011). Kadar air yang tinggi juga dapat 

menyebabkan degradasi senyawa aktif dalam ekstrak sebagai akibat dari 

aktivitas reaksi enzimatik (Marpaung & Septiyani, 2020). Kadar air dalam 

ekstrak perlu diketahui agar dapat mengetahui stabilitas dari suatu bahan 

karena kadar air ini memberikan pengaruh yang besar saat penyimpanan 

ketika akan dijadikan sebagai bahan baku untuk pengolahan sediaan 

fitofarmaka. Tingginya kadar air (≤10%) akan memberikan ruang pada 

pertumbuhan mikroba sehingga dapat mengganggu atau menurunkan 

stabilitas ekstrak (Saifudin et al., 2011).  

Penetapan bobot jenis bertujuan untuk memperoleh besarnya massa 

per satuan volume dari ekstrak tanaman obat agar dapat diketahui gambaran 

kimia terlarutnya (Depkes RI, 2000). Pengujian ini dilakukan menggunakan 

piknometer. Ekstrak yang digunakan ialah ekstrak yang telah melalui 

pengenceran 1% dengan etanol 96%. Pada tabel 5 hasil yang diperoleh yaitu 

bobo jenis ekstrak tumbuhan parang romang sebesar 0,80 ± 0,01.  

Pengujian susut pengeringan bertujuan untuk melihat seberapa banyak 

air ataupun senyawa lain yang menguap dari esktrak tanaman obat dengan 

cara pengeringan pada suhu 105°C hingga didapatkan bobot konstan (Depkes 

RI, 2000). Hasil yang diperoleh pada tabel 6 yaitu, susut pengeringan pada 

ekstrak akar, daun, dan bunga tumbuhan parang romang masing-masing 

diperoleh sebesar 8,36 ± 0,40%, 5,09 ± 0,39%, dan 5,41 ± 1,12%. Hasil susut 
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pengeringan ekstrak tumbuhan parang romang yang didapatkan telah sesuai 

sebagaimana hasilnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil dari kadar 

air ekstrak tumbuhan parang romang, hal ini perlu diperhatikan sebab susut 

pengeringan menguapkan hampir semua senyawa seperti minyak atsiri, 

senyawa aktif lainnya dan air dalam sampel, sedangkan pada pengujian kadar 

air yang diuapkan hanya air saja.  

Salah satu dari sekian parameter non spesifik, cemaran mikroba ialah 

parameter yang tidak kalah pentingnya dalam penentuan parameter standar. 

Adanya pengujian ini memungkinkan untuk mengetahui jumlah bakteri 

ataupun kapang khamir yang dapat tumbuh pada tumbuhan obat tersebut. 

Pengujian cemaran mikroba terbagi menjadi dua yaitu uji angka lempeng total 

(ALT) dan uji angka kapang kahmir (AKK). Hasil yang diperoleh dari angka 

lempeng total (ALT) ekstrak tumbuhan parang romang yaitu tidak terdapat 

nilai ALT pada ekstrak akar dan ekstrak bunga tetapi terdapat ALT pada 

ekstrak daun sebesar 2 × 105. Pada angka kapang khamir (AKK) ekstrak 

tumbuhan parang romang tidak didapatkan AKK pada ekstrak akar dan 

ekstrak bunga sedangkan pada ekstrak daun terdapat nilai AKK sebesar 4 × 

103. Batas cemaran mikroba dari ALT dan AKK masing-masing ≤ 105 koloni/g 

dan ≤103 koloni/g (BPOM RI, 2019). Berdasarkan hasil yang diperoleh, pada 

pengujian ALT dan AKK terdapat cemaran pada ekstrak daun yang melewati 

batas cemaran yang diperbolehkan. Adanya mikroba yang tumbuh 

kemungkinan diakibatkan adanya kandungan air pada sampel. Dalam hal ini 

ekstrak tumbuhan parang romang belum bisa menjamin terbebasnya dari 

bakteri patogen maupun nonpatogen (Aulia et al., 2022).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui parameter standar agar 

dapat menjamin stabilitas dan keamanan suatu tanaman obat ketika akan 
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dijadikan bahan baku obat. Parang Romang belum termasuk ke dalam salah 

satu tanaman obat yang sudah terstandarisasi dalam Farmakope Herbal 

Indonesia, sehingga batas maksimum yang digunakan sebagai tolak ukur 

untuk standarisasi parameter non spesifik ekstrak tumbuhan parang romang 

hanya dapat berdasar dari peraturan BPOM yang meliputi standar untuk 

kadar air, pengujian ALT dan AKK.  Pada Farmakope Herbal Indonesia, tidak 

ditemukan tanaman yang satu famili dengan parang romang yaitu suku 

Urticeae yang telah terstandarisasi, oleh karena itu untuk pengujian kadar abu, 

kadar abu tidak larut asam, dan susut pengeringan tidak dicantumkan standar 

yang harus dipenuhi. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa :  

1. Kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kadar air, susut 

pengeringan, bobot jenis dari ekstrak akar tumbuhan parang berturut-

turut ialah 8,51 ± 0,31%, 0,44 ± 0,08%, 7,83 ± 0,62%, 8,36 ± 0,40%, 0,80 

± 0,01.  Untuk ekstrak daun parang romang berturut-turut ialah 19,39 

± 5,76%, 0,64 ± 0,28%, 3,44 ± 0,41%, 5,09 ± 0,39%, 0,80 ± 0,01, untuk 

ekstrak bunga parang romang berturut-turut ialah 17,70 ± 1,06%, 1,29 

± 0,35%, 3,63 ± 0,73%, 5,41 ± 1,12%, 0,80 ± 0,01. Untuk cemaran 

bakteri dan cemaran kapang khamir pada ekstrak daun parang romang 

berturut-turut sebesar 2 × 105 koloni/gram, 4 × 103 koloni/gram, 

sedangkan untuk ekstrak akar dan bunga parang romang tidak 

terdapat cemaran bakteri dan cemaran kapang khamir.  

2. Kadar air, cemaran bakteri, dan cemaran kapang khamir ekstrak akar, 

daun dan bunga parang romang memenuhi persyaratan mutu obat 

tradisional, sedangkan ekstrak daun tidak memenuhi syarat pada 

cemaran bakteri dan cemaran kapang khamir.   

B. Saran  

Disarankan melakukan kembali penetapan parameter non spesifik 

ekstrak tumbuhan parang romang atau tumbuhan yang satu famili dengan 

parang romang untuk dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian 

sebelumnya melihat belum adanya standarisasi terhadap suku urticeae dalam 

Farmakope Herbal Indonesia dan disarankan untuk memperhatikan 
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kebersihan selama melakukan pengolahan bahan sampel dari awal sampai 

nanti dilakukan pengujian.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Proses Ekstraksi Sampel 

1. Proses Ekstraksi Akar Parang Romang 

 

 

 Diesktraksi mengggunakan 

metode refluks dengan  pelarut 

etanol 96%   

 

 

 

     

                                Di evaporasi dengan rotary evaporator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel akar parang romang 

Ekstraksi Cair Ampas 

Ekstraksi Kental 
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2. Proses Ekstraksi Daun dan Bunga Parang Romang  

 

 

 Diesktraksi mengggunakan 

metode maserasi dengan  pelarut 

etanol 96%   

 

 

 

     

                                Di evaporasi dengan rotary evaporator 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sampel daun dan bunga 

parang romang 

Ekstraksi Cair Ampas 

Ekstraksi Kental 
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Lampiran 2. Skema Kerja  

A. Penetapan Parameter Non Spesifik Ekstrak Tumbuhan Parang 
Romang  
 
1. Kadar abu total, Kadar abu tidak larut asam, dan kadar air 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uji parameter non 

spesifik  

Krus silikat(telah 

ditara dan dipijarkan) 

Kadar abu total 

2 g ekstrak 

Pijarkan suhu 600°-

800ºC selama 3 jam  

Timbang dan hitung 

kadar abu  

Kadar abu tidak larut 

asam 

Hasil dari kadar abu 

total 

Didihkan dengan 

25ml HCL 

Diambil bagian yang 

tidak larut asam 

Dipijarkan dalam 

tanur, timbang dan 

hitung 

Kadar air  

1 g ekstrak 

Dimasukkan ke 

dalam cawan yang 

telah ditara 

Dipanaskan dalam 

suhu 100°C 

Ditimbang lalu 

hitung 
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2. Bobot jenis dan susut pengeringan 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uji parameter 

non spesifik  

Bobot jenis Susut 

pengeringan 

Timbang pikno 

kosong 

1 g ekstrak 

kedalam cawan 

Ditimbang pikno 

yang berisi air 

yang telah didikan 

suhu 27°C 

Dipanaskan pada 

suhu 105°C 

hingga di 

dapatkan bobot 

konstan 

Dihitung susut 

pengeringan 

Dimasukkan 

ekstrak dalam 

pikno pada suhu 

25°C, ditimbang 

Dihitung bobot 

jenis ekstrak 

terhadap bobot 

jenis air 
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3. Cemaran bakteri 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uji parameter 

non spesifik  

Cemaran kapang 

Uji cemaran 

mikroba 

Cemaran bakteri 

1 g ekstrak dalam 100 mL 

air suling steril (10-1) 

1 g ekstrak dalam 100 mL 

air suling steril (10-1) 

1 mL kedalam aquadest 

steril (10-2), pengenceran 

hingga 10-3 

 

1 mL kedalam aquadest 

steril (10-2), pengenceran 

hingga 10-3 

Dipipet 1 mL larutan dari 

setiap pengenceran 10-1, 

10-2, dan 10-3 

 

Dipipet 1 mL larutan dari 

setiap pengenceran 10-1, 

10-2, 10-3 

Cawan petri berisi medium 

PDA 

Diinkubasi pada suhu 25°C 

selama 3 hari 
Diinkubasi pada suhu 37°C 

selama 1 x24 jam 

Amati koloni dan dihitung Amati koloni dan dihitung 

Cawan petri berisi 

medium NA 

 



 
74 

 

 
 

 

Lampiran 3. Perhitungan  

A. Persen Rendemen 
 

%Rendemen = 
Bobot ekstrak

Bobot simplisia
 × 100%  

 
1. Ekstrak akar 

 

%Rendemen = 
Bobot ekstrak

Bobot simplisia
 × 100%  

 

%Rendemen = 
15,665 gram

650 𝑔𝑟𝑎𝑚
 × 100%  

 
%Rendemen = 2,41% 
 

2. Ekstrak daun  
 

%Rendemen = 
Bobot ekstrak

Bobot simplisia
 × 100%  

 

%Rendemen = 
15 gram

500 gram
 × 100%  

 
%Rendemen = 3% 
 

3. Ekstrak bunga  
 

%Rendemen = 
Bobot ekstrak

Bobot simplisia
 × 100%  

 

%Rendemen = 
6 gram

152 gram
 × 100%  

 
%Rendemen = 3,9% 
 

B. Parameter Non Spesifik 
1. Kadar abu total 

 
a. Kadar abu total pada akar  

 

1) Kadar abu akar 1 = 
W2−W0

𝑊1−𝑊0
 × 100% 

 

Kadar abu akar 1 = 
17,8176−17,7338

18,7321−17,7338
 × 100% 
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Kadar abu akar 1 = 8,3942% 
 

2) Kadar abu akar 2 = 
W2−W0

𝑊1−𝑊0
 × 100% 

 

Kadar abu akar 2 = 
16,4445−16,3649

17,3414−16,3645
 × 100% 

 
Kadar abu akar 2 = 8,2027% 
 

3) Kadar abu akar 3 = 
W2−W0

𝑊1−𝑊0
 × 100% 

 

Kadar abu akar 3 = 
17,8223−17,7315

18,7457−17,7315
 × 100% 

 
Kadar abu akar 3 = 8,9528% 
 

4) Rata-rata Kadar Abu Akar = 
8,3942%+8.2927%+8,9528%

3
 

 
Rata-rata Kadar Abu Akar = 8,5165% 

 
b. Kadar abu total pada daun 

 

1) Kadar abu daun 1 = 
W2−W0

𝑊1−𝑊0
 × 100% 

 

Kadar abu daun 1 = 
16,8630−16,7656

17,5902−16,7656
 × 100% 

 
Kadar abu daun 1 = 11,8117% 
 

2) Kadar abu daun 2 = 
W2−W0

𝑊1−𝑊0
 × 100% 

 

Kadar abu daun 2 = 
18,3185−18,0697

19,0403−18,0697
 × 100% 

 
Kadar abu daun 2 = 25,7712% 
 

3) Kadar abu daun 3 = 
W2−W0

𝑊1−𝑊0
 × 100% 

 

Kadar abu daun 3 = 
17,8962−17,7618

18,4140−17,7618
 × 100% 

 
Kadar abu daun 3 = 20,6071% 
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4) Rata-rata Kadar Abu Daun = 
11.8117%+25,7712%+20,6071%

3
 

 
Rata-rata Kadar Abu Daun = 19,3966% 
 

c. Kadar abu total pada bunga 
 

1) Kadar abu bunga 1 = 
W2−W0

𝑊1−𝑊0
 × 100% 

 

Kadar abu bunga 1 = 
18,2120−18,0607

18,8355−18,0607
 × 100% 

 
Kadar abu bunga 1 = 18,6337% 
 

2) Kadar abu bunga 2 = 
W2−W0

𝑊1−𝑊0
 × 100% 

 

Kadar abu bunga 2 = 
17,8794−17,7558

18,4326−17,7558
 × 100% 

 
Kadar abu bunga 2 = 18,2624% 
 

3) Kadar abu bunga 3 = 
W2−W0

𝑊1−𝑊0
 × 100% 

 

Kadar abu bunga 3 = 
16,4567−16,3648

16,9314−16,3648
 × 100% 

 
Kadar abu bunga 3 = 16,2195% 
 

4) Rata-rata Kadar Abu Bunga = 
18,6337%+18,2624%+16,2195%

3
 

 
Rata-rata Kadar Abu Bunga = 17,7052% 
 

2. Kadar abu tidak larut asam 
 
a. Kadar abu tidak larut asam akar 

 

1) Tidak larut asam akar 1 = 
𝐵

𝐴
× 100% 

 

Tidak larut asam akar 1 = 
0,0057

0,9983
× 100% 

 
Tidak larut asam akar 1 = 0,5709% 
 

2) Tidak larut asam akar 2 = 
𝐵

𝐴
× 100% 

 



 
77 

 

 
 

Tidak larut asam akar 2 = 
0,004

0,9765
× 100% 

 
Tidak larut asam akar 2 = 0,4096% 
 

3) Tidak larut asam akar 3 = 
𝐵

𝐴
× 100% 

 

Tidak larut asam akar 3 = 
0,0037

1,0142
× 100% 

 
Tidak larut asam akar 3 = 0,3648% 
 

4) Rata-rata Tidak Larut Asam Akar = 
0,5709%+0,4096%+0,3648%

3
 

 
Rata-rata Tidak Larut Asam Akar = 0,4484% 
 

b. Kadar abu tidak larut asam daun 
 

1) Tidak larut asam daun 1 = 
𝐵

𝐴
× 100% 

 

Tidak larut asam daun 1 = 
0,0021

0,8246
× 100% 

 
Tidak larut asam daun 1 = 0,2546% 
 

2) Tidak larut asam daun 2 = 
𝐵

𝐴
× 100% 

 

Tidak larut asam daun 2 = 
0,008

0,9724
× 100% 

 
Tidak larut asam daun 2 = 0,9049% 
 

3) Tidak larut asam daun 3 = 
𝐵

𝐴
× 100% 

 

Tidak larut asam daun 3 = 
0,0051

0,6522
× 100% 

 
Tidak larut asam daun 3 = 0,7819% 
 

4) Rata-rata Tidak Larut Asam Daun = 
0,9049%+0,2546%+0,7819%

3
 

 
Rata-rata Tidak Larut Asam Daun = 0,6471% 
 

c. Kadar abu tidak larut asam bunga 
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1) Tidak larut asam bunga 1 = 
𝐵

𝐴
× 100% 

 

Tidak larut asam bunga 1 = 
0,0136

0,7685
× 100% 

 
Tidak larut asam bunga 1 = 1,7696% 
 

2) Tidak larut asam bunga 2 = 
𝐵

𝐴
× 100% 

 

Tidak larut asam bunga 2 = 
0,0081

0,6768
× 100% 

 
Tidak larut asam bunga 2 = 1,1968% 
 

3) Tidak larut asam bunga 3 = 
𝐵

𝐴
× 100% 

 

Tidak larut asam bunga 3 = 
0,0052

0,5666
× 100% 

 
Tidak larut asam bunga 3 = 0,9177% 
 

4) Rata-rata Tidak Larut Asam Bunga = 
1,7696%+1,1968%+0,9177%

3
 

 
Rata-rata Tidak Larut Asam Bunga = 1,2947% 
 

3. Kadar air 
a. Kadar air akar 

1) Kadar air akar 1 = (𝑊0 − 𝑊1) × 100% 
 
Kadar air akar 1 = (0,992 − 0,912) × 100% 
 
Kadar air akar 1 = 8% 
 

2) Kadar air akar 2 = (𝑊0 − 𝑊1) × 100% 
 
Kadar air akar 2 = (0,934 − 0,864) × 100% 
 
Kadar air akar 2 = 7% 
 

3) Kadar air akar 3 = (𝑊0 − 𝑊1) × 100% 
 
Kadar air akar 3 = (0,966 − 0,881) × 100% 
 
Kadar air akar 3 = 8,5% 
 



 
79 

 

 
 

 
 

4) Rata-rata Kadar Air Akar = 
8%+7%+8,5%

3
 

 
Rata-rata Kadar Air Akar = 7,8333% 
 

b. Kadar air daun 
1) Kadar air daun 1 = (𝑊0 − 𝑊1) × 100% 

 
Kadar air daun 1 = (1,0092 − 0,969) × 100% 
 
Kadar air daun 1 = 4,02% 
 

2) Kadar air daun 2 = (𝑊0 − 𝑊1) × 100% 
 
Kadar air daun 2 = (1,0024 − 0,977) × 100% 
 
Kadar air daun 2 = 3,04% 
 

3) Kadar air daun 3 = (𝑊0 − 𝑊1) × 100% 
 
Kadar air daun 3 = (0,8206 − 0,788) × 100% 
 
Kadar air daun 3 = 3.26% 
 

4) Rata-rata Kadar Air Daun = 
4,02%+3,04%+3,26%

3
 

 
Rata-rata Kadar Air Daun = 3,44% 
 

c. Kadar air bunga 
1) Kadar air bunga 1 = (𝑊0 − 𝑊1) × 100% 

 
Kadar air bunga 1 = (1,019 − 0,992) × 100% 
 
Kadar air bunga 1 = 2,7% 
 

2) Kadar air bunga 2 = (𝑊0 − 𝑊1) × 100% 
 
Kadar air bunga 2 = (0,925 − 0,888) × 100% 
 
Kadar air bunga 2 = 3,7% 
 

3) Kadar air bunga 3 = (𝑊0 − 𝑊1) × 100% 
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Kadar air bunga 3 = (0,934 − 0,889) × 100% 
 
Kadar air bunga 3 = 4,5% 
 

4) Rata-rata Kadar Air Bunga = 
2,7%+3,7%+4,5%

3
 

 
Rata-rata Kadar Air Bunga = 3,6333% 
 

4. Bobot jenis 
a. Bobot jenis akar 

1) Bobot jenis akar 1 = 
𝑊1−𝑊0

𝑉
 

 

Bobot jenis akar 1 = 
35,5276−15,7905

25
 

 
Bobot jenis akar 1 = 0,7894 
 

2) Bobot jenis akar 2 = 
𝑊1−𝑊0

𝑉
 

 

Bobot jenis akar 2 = 
36,3215−15,8422

25
 

 
Bobot jenis akar 2 = 0,8191 
 

3) Bobot jenis akar 3 = 
𝑊1−𝑊0

𝑉
 

 

Bobot jenis akar 3 = 
35,7688−15,6896

25
 

 
Bobot jenis akar 3 = 0,8031 
 

4) Rata-rata Bobot Jenis Akar = 
0,7894+0,8191+0,8031

3
 

 
Rata-rata Bobot Jenis Akar = 0,8038 
 

b. Bobot jenis daun  

1) Bobot jenis daun 1 = 
𝑊1−𝑊0

𝑉
 

 

Bobot jenis daun 1 = 
35,5403−15,7973

25
 

 
Bobot jenis daun 1 = 0,7897 
 

2) Bobot jenis daun 2 = 
𝑊1−𝑊0

𝑉
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Bobot jenis daun 2 = 
36,3337−15,8462

25
 

 
Bobot jenis daun 2 = 0,8195 
 

3) Bobot jenis daun 3 = 
𝑊1−𝑊0

𝑉
 

 

Bobot jenis daun 3 = 
35,7455−15,7109

25
 

 
Bobot jenis daun 3 = 0,8013 
 

4) Rata-rata Bobot Jenis Daun = 
0,7897+0,8195+0,8013

3
 

 
Rata-rata Bobot Jenis Daun = 0,8035 
 

c. Bobot jenis bunga 

1) Bobot jenis bunga 1 = 
𝑊1−𝑊0

𝑉
 

 

Bobot jenis bunga 1 = 
35,4633−15,7923

25
 

 
Bobot jenis bunga 1 = 0,7868 
 

2) Bobot jenis bunga 2 = 
𝑊1−𝑊0

𝑉
 

 

Bobot jenis bunga 2 = 
36,2338−15,8457

25
 

 
Bobot jenis bunga 2 = 0,8156 
 

3) Bobot jenis bunga 3 = 
𝑊1−𝑊0

𝑉
 

 

Bobot jenis bunga 3 = 
35,6901−15,6832

25
 

 
Bobot jenis bunga 3 = 0,8004 
 

4) Rata-rata Bobot Jenis Bunga = 
0,7868+0,8156+0,8004

3
 

 
Rata-rata Bobot Jenis Bunga = 0,8009  

 
5. Susut pengeringan 
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a. Susut pengeringan akar 
 

1) Susut pengeringan akar 1 = 
𝐴−𝐵

𝐴
× 100% 

 

Susut pengeringan akar 1 = 
0,912−0,837

0,912
× 100% 

 
Susut pengeringan akar 1 = 8,2236% 
 

2) Susut pengeringan akar 2 = 
𝐴−𝐵

𝐴
× 100% 

 

Susut pengeringan akar 2 = 
0,864−0,787

0,864
× 100% 

 
Susut pengeringan akar 2 = 8,9120% 
 

3) Susut pengeringan akar 3 = 
𝐴−𝐵

𝐴
× 100% 

 

Susut pengeringan akar 3 = 
0,881−0.811

0,881
× 100% 

 
Susut pengeringan akar 3 = 7,9455% 
 

4) Rata-rata Susut Pengeringan Akar = 
8,2236%+8,9120%+7,9455%

3
 

 
Rata-rata Susut Pengeringan Akar = 8,3603% 
 

b. Susut pengeringan daun  
 

1) Susut pengeringan daun 1 = 
𝐴−𝐵

𝐴
× 100% 

 

Susut pengeringan daun 1 = 
0,977−0,922

0,977
× 100% 

 
Susut pengeringan daun 1 = 5,6294% 
 

2) Susut pengeringan daun 2 = 
𝐴−𝐵

𝐴
× 100% 

 

Susut pengeringan daun 2 = 
0,969−0,921

0.969
× 100% 

 
Susut pengeringan daun 2 = 4,9535% 
 

3) Susut pengeringan daun 3 = 
𝐴−𝐵

𝐴
× 100% 
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Susut pengeringan daun 3 = 
0,788−0,751

0,788
× 100% 

 
Susut pengeringan daun 3 = 4,6954% 
 

4) Rata-rata Susut Pengeringan Daun = 
5,6254%+4,9535%+4,6954%

3
  

 
Rata-rata Susut Pengeringan Daun = 5,0927% 
 

c. Susut pengeringan bunga 
 

1) Susut pengeringan bunga 1 = 
𝐴−𝐵

𝐴
× 100% 

 

Susut pengeringan bunga 1 = 
0,992−0,953

0,992
× 100% 

 
Susut pengeringan bunga 1 = 3,931% 
 

2) Susut pengeringan bunga 2 = 
𝐴−𝐵

𝐴
× 100% 

 

Susut pengeringan bunga 2 = 
0,888−0,829

0,888
× 100% 

 
Susut pengeringan bunga 2 = 6,644% 
 

3) Susut pengeringan bunga 3 = 
𝐴−𝐵

𝐴
× 100% 

 

Susut pengeringan bunga 3 = 
0,899−0,848

0,899
× 100% 

 
Susut pengeringan bunga 3 = 5,672% 
 

4) Rata-rata Susut Pengeringan Bunga = 
3,931%+6,644%+5,672%

3
 

 
Rata-rata Susut Pengeringan Bunga = 5,4156% 

 
6. Cemaran mikroba Angka Lempeng Total (ALT) 

 
a. Angka lempeng total akar  

 
1) Angka lempeng total akar (pengenceran 10-1) 

 
Jumlah koloni = 104 
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Jumlah koloni/gram = Jumlah koloni ×
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
 

          = 104 ×
1

10−1
 

 
         = 1,04 × 103 koloni/g 
 

2) Angka lempeng total akar (pengenceran 10-2) 
 
Jumlah koloni         = 27 
 

Jumlah koloni/gram = Jumlah koloni ×
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
 

 

                     = 27 ×
1

10−2
 

 
                     = 2,7 × 103 koloni/g 

 

3) Angka lempeng total akar (pengenceran 10-3) 
 
Jumlah koloni         = 0 

 

b. Angka lempeng total daun  
 
1) Angka lempeng total daun (pengenceran 10-1) 

 
Jumlah koloni         = 40 
 

Jumlah koloni/gram = Jumlah koloni ×
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
 

 

                                        = 40 ×
1

10−1
 

 
                                        = 0,4 × 103 koloni/g 
 

2) Angka lempeng total daun (pengenceran 10-2) 
 
Jumlah koloni         = 33 
 

Jumlah koloni/gram = Jumlah koloni ×
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
 

 

                                        = 33 ×
1

10−2
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                                        = 3,3 × 103 koloni/g 
 

3) Angka lempeng total daun (pengenceran 10-3) 
 
Jumlah koloni         = 2 
 

Jumlah koloni/gram = Jumlah koloni ×
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
 

 

Jumlah koloni/gram = 2 ×
1

10−3
 

 
Jumlah koloni/gram = 0,2 × 10-3 koloni/g 
 

c. Angka lempeng total bunga 
 
1) Angka lempeng total bunga (pengenceran 10-1) 

 
Jumlah koloni         = 109 
 

Jumlah koloni/gram = Jumlah koloni ×
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
 

 

                                        = 109 ×
1

10−1
 

 
                                        = 1,09 × 103 koloni/g  
 

2) Angka lempeng total bunga (pengenceran 10-2) 
 
Jumlah koloni         = 1 
 

Jumlah koloni/gram = Jumlah koloni ×
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
 

 

Jumlah koloni/gram = 1 ×
1

10−2
 

 
Jumlah koloni/gram = 0,1 × 10-2 koloni/g 
 

3) Angka lempeng total bunga (pengenceran 10-3) 
 
Jumlah koloni         = 0 
 

7. Cemaran mikroba Angka Kapang Khamir (AKK) 
 
a. Angka kapang khamir akar  
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1) Angka kapang khamir akar (pengenceran 10-1) 

 
Jumlah koloni         = 1 
 
Jumlah koloni/gram = 1 × 10-1 koloni/g 
 

2) Angka kapang khamir akar (pengenceran 10-2) 
 
Jumlah koloni         = 1 
 
Jumlah koloni/gram = 1 × 10-2 koloni/g 
 

3) Angka kapang khamir akar (pengenceran 10-3) 
 
Jumlah koloni         = 0 
 

b. Angka kapang khamir daun  
 
1) Angka kapang khamir daun (pengenceran 10-1) 

 
Jumlah koloni         = 3 
 
Jumlah koloni/gram = 3 × 10-1 koloni/g 
 

2) Angka kapang khamir daun (pengenceran 10-2) 
 
Jumlah koloni         = 10 
 
Jumlah koloni/gram = 10 × 10-3 koloni/g 
 

3) Angka kapang khamir daun (pengenceran 10-3) 
 
Jumlah koloni         = 4 
 
Jumlah koloni/gram = 4 × 10-3 koloni/g 
 

c. Angka kapang khamir bunga  
 
1) Angka kapang khamir bunga (pengenceran 10-1) 

 
Jumlah koloni         = 60 
 

Jumlah koloni/gram = Jumlah koloni ×
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
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          = 60 ×
1

10−1
 

 
          = 0,6 × 103 koloni/g 
 

2) Angka kapang khamir bunga (pengenceran 10-2) 
 
Jumlah koloni         = 1 
 
Jumlah koloni/gram = 1 × 10-2 koloni/g 
 

3) Angka kapang khamir bunga (pengenceran 10-3) 
 
Jumlah koloni         = 0 
 
Jumlah koloni/gram = <1 × 10-3 koloni/g 
 

Lampiran 4. Gambar penelitian  

1. Penyiapan sampel  
 
 

 
Gambar 2. Tumbuhan Parang Romang 
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Gambar 3. Ekstraksi Refluks dan Rotary Evaporatory 

 
 
 

 
 

Gambar 4. Ekstraksi Maserasi 
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Gambar 5. Ekstrak Akar Parang Romang 

 

 

Gambar 6. Ekstrak Bunga Parang RomanG 
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Gambar 7. Ekstrak Daun Parang Romang 

 
2. Pengujian parameter non sesifik 

 
a. Hasil Kadar Abu Ekstrak Parang Romang 

 

           Gambar 8. Kadar Abu Total Akar Parang Romang  
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             Gambar 9. Kadar Abu Total Daun Parang Romang 

 

               

              Gambar 10. Kadar Abu Total Bunga Parang Romang 

 

 

b. Hasil Kadar Abu Tidak Larut Asam Ekstrak Parang Romang 
 

                     

                      Gambar 11. Kadar Abu Tidak Larut Asam Akar Parang Romang 
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                         Gambar 12. Kadar Abu Tidak Larut Asam Daun Parang Romang 

 

                         

                 Gambar 13. Kadar Abu Tidak Larut Asam Bunga Parang Romang  

 

 

c. Hasil Kadar Air Ekstrak Parang Romang 
 

 

Gambar 14. Kadar Air Akar Parang Romang  
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Gambar 15. Kadar Air Bunga Parang Romang  

 

 

 

Gambar 16. Kadar Air Daun Parang Romang  
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d. Hasil Bobot Jenis Esktrak Parang Romang 
 

 

 

                   Gambar 17. Bobot Jenis Akar Parang Romang 

 

                       

                        Gambar 18. Bobot Jenis Daun Parang Romang  
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                  Gambar 19. Bobot Jenis Bunga Parang Romang  

e. Hasil Susut Pengeringan Ekstrak Prang Romang  
 

 
 

Gambar 20. Susut Pengeringan Akar Parang Romang 
 
 

 
 

Gambar 21. Susut Pengeringan Daun Parang Romang  
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Gambar 22. Susut Pengeringan Bunga Parang Romang  
 

f. Hasil Cemaran Bakteri (ALT) Ekstrak Parang Romang 
 

 
 

Gambar 23. Cemaran Bakteri Akar Parang Romang 
 
 

 
 

Gambar 24. Cemaran Bakteri Daun Parang Romang 
 

 
 

Gambar 25. Cemaran Bakteri Bunga Parang Romang  
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g. Hasil Cemaran Kapang Khamir Ekstrak Parang Romang  
 
 

 
 

Gambar 26. Cemaran Kapang Khamir Akar Parang Romang 
 
 

 
 

Gambar 27. Cemaran Kapang Khamir Daun Parang Romang 
 
 

 
 

Gambar 28. Cemaran Kapang Khamir Bunga Parang Romang  
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