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Hary Kumiawan (991710101131), Pengaruh Penambahan Ragi Tempe Pada 
Pembuatan Minyak Kelapa (Cocos nucifero L) Sccara Bioproses, Jurusan 
Tek:notoii Hasil Pertanian Fakultas Tekoolugi Pemnian Universitas Jcmber, 
Oosen Pembimbing : Ir. Achmad Marzuki Moca'im, M.Sr£ (DPU) dan Nita 
Kuswardhani, S.TP, M.Eng (DPA). 

RINGKASAN 

Indonesia merupakan salah satu ocgara penghasil kclapa ntama d i dwlia. 
Bcrbagai kemajuan telah dipcrolch dalam pengembangan kelapa dan berbagai 
manfaat telah dapat diwujudkau sebagai hasil upaya dari kegiatan tcrsebut. 

Salah satu keb'\maru1 yang pentiag dari buah kelapa adalal1 sebagai bal1a11 
baku pcmbuatan mioyak kclapa. Berdasarkan pwsesnya pembuatan minyak 
kelapa dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu secarn basah dengan 
mcnggunakan kclapa S<:glll' sebagai bahan baku dan secara kcring dengan 
mcnggunakan kopra sebagai bahan balm. Karena adanya krisis cncrgi dan untuk 
lcbih menghemat bahan bakar, maka perlu adanya suatu altcrnatif pembuatan 
minyak kclapa yang lebih praktis. yaitu sccai11 fermentasi dcugan menggunakan 
ragi. Salah satu jenis ragi yang dapat digunakan adalah ragi tempe. 

Tujuan dari penclitian ini adalal1 w1tuk mengctal1ui pengand1 prosentase 
ragi tempe yang ditambahkan tcl'hadap kadal' air, rcndemen, bilangan peroksida 
dan kandungan kadar asam lemak beba~ dari min yak kelapa yang dihasilkan. 

Metodc yang digunakan dalam pcnclitian ini adalah Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) deogan san1 fak1or. yaitu proscntase ragi tcmpe yang 
ditambahkan sebesar 0,1 %. 0,2%. dan 0.3% dengan pcngulangan scbanyak 3 kali. 
Parameter pengamatan yang diamati meliputi rcndemen, kadal' air. bilaugan 
pcroksida, <lan kadar asam lemak bcba~ (FF A). 

Hasil pcnclitian menunjukkan bahwa pcnambahan ragi lempe membcrikan 
pcngaruh ·bcrbcda sangat oyata terhadap rcndemen minyak, berarti hipotesa 
diterima pada taraf I%. Pada minyak pertaina, semakin bcsar (lf'osemasc ragi yang 
ditamballkan maka rcndemen minyak semakin bcsar dengau nilai koefisien 
determinan (R2

) untuk minyak pcrtama sebesar 96.52%, sedaug.kan pada miuyak 
kedua semakin bcsar prosentasc ragi yang ditarnbah kan maka rendemen minyak 
akau semakin kecil deogan nilai koefisien determ·inan (R2) sebesar 94, 19% .. 
Penam bah an ragi tempe tcrhadap kualitas min yak pc.naina memberik811 pengaruh 
berbeda sangal nyata pada raraf I%. semakin bcs81' proseatasc ragi yang 
ditarnbahkan maka akan semakin bcsar pula nilai kadar air, bilangan pet'Oksida 
dan kadar asam lemak bebasnya dcngan nilai R2 masing-masing sebesar 99,02% 
untuk kadar air, 83,22% unn1k bilangan pei-oksida, dan 98,03% untuk kadar asam 
lemak bebas. Pada minyak kcdua penambahan ragi tempe memberikan pcngaruh 
berbcda nyata terhadap kadar air, berarti hipotesa diterima pada taraf 5% deng-<lll 
nilai R2 sebcsar 94,38%, scmakin besar prosentase ragi yang ditanibahkan maka 
nilai kadar air akan semakin turun, sedangk.an untuk bilangan peroksida dan kadar 
asam lcmak bebas penambahan ragi tempe mcrnberikan pcngaruh bertx:da sangat 
nyata pada taraf I% semakin bcsar J>TOsentase ragi yang ditambabkan maka nilai 
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bilangan petoksida dan kadar asam lcmak bebasnya akan semakin besar pula 
dcng-dJl nilai R2 masiug-masing scbcSar 89,94% UJlluk bilangan peroksida dan 
94,68% untuk kadar asam lemak bebas, 
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I. PENOAffULVA~ 

1.1 Latar Belnkang 

Seperti halnya negara-negara di Samodera Pasifik, lndoncsia merupakan 

penghasil kelapa utama dunia. Hal ini memungkinkan karena tanaman kela1><1 

yang juga scrin!l discbut pohon kchidupan (the tree of live) tumbuh dominan di 

l..awasan pantai. Disebut pohon kehidupan karena ~luroh bag1an uioamannya 

sangat bennanfaat bab>i manosia. Bcbcrapa produk dari kelapa antara lain 

minuman segar dari air kelaJla, daging kclapa, sant:rn kclapa, kelara rarol kering, 

lidi , janur, gola kclapa, dan roti. Di lain pihak, peran kclapa akan scmakin besar 

bila ditinjau dari mdustri non pangan sepcrti industri sa!nit, arang al..'tif, bahkan 

kerajinan tangan (Sukamto,200 I). 

Berbagai kemajuan 1elah dipcroleh dalam pengembangan kelapa dan 

berbagai manfaat telah dapat diwujudkan sebagai hasil upaya dari kegiatan 

tersebut. Untuk memberi gambaran tcntang perkelapaan Indonesia serta 

prospcknya, berikut tabel produksi dan konsumsi kelapa di Indonesia yang dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabet 1. Produk.~i dan Konsumsi Kelapa fndonesia ( Oalam 000 Ton) 

No Ura.ian 1996 1997 1998 1999 2000 
I. Stok Awai 75 126 1 122 297 
2. Produksi 745 730 750 753 750 
3. Impor 44 20 5 0 0 
4. Ekspor 379 644 373 350 735 
5. Konsomsi 359 231 261 228 250 
6. Stok Akhir 126 I 122 297 62 

Sumber: Ditjen 13ina Prodoksi Perkebunan (2000) 

Di tingkat dunia, konsumsi kelapa dan olahannya meningkat scjalan 

dcngan pertambahan pcnduduk. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini , 

konsumsi minyak kelapa dunia meningkat sekitar 1,3% yaitu sekitar 2,9 juta ton 

di tahun 1992 mcnjadi lebih dari 3 juta ton di tahun 1997. Dengan dcmikian dapat 

diprediksi babwa kelapa masih merupakan komoditas hasil perkchunan yang 

penting bagi masyarakat di masa yang akan datang (S.ukamto,200 I). 

Salah satu kcgunaan yang penting dari buah kelapa adalah sebagai bahan 

haku pembuatan minyak kelapa baik secara tradisional maupun secara industrinL 
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. 
Kandungan minyak dalam daging kelapa sebcsar 30 - 50%. Minyak kelapa 

tersusun atas gliserol dan asam-asam lemak, antara lain asam laurat 45%, asam 

miristat 18%, asam palmitat 9,5%, ao;am oleat &,2%, a~am kaprilat 7,8%, asam 

kaproat 7 ,6% dan asam stcarat 5% (WoodrooJ: 1970). 

Sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan minyak kclapa wituk 

kcpcrluan schari-hari terntama sebagui minyak goreng. Minyak kclapa di samping 

sd>agai minyak goreng juga digunakan untuk pembuatan margarine, kue. indusoi 

sabun dait deterjcn (Murdijali dkk, 1979). 

Minyak kclapa dapat diperoleh setelal1 daging buah kclapa tersebut dikupas, 

dipamt. dan dibuat santan. Pada pcmbuatan santan, scjumlah air ditambahkan 

schingga pcmbuatan minyak deogan cara ini membtltuhkan banyak cnergi yang 

dipcrlukan untuk mellh'llapkan air tcrsebut. Caru dcmikiao banyak dilakukan di 

pedesaan dan disebut deogan pembuatan minyak cara basah. Cara lainnya disebut 

earn kcting. dalain hal ini daging buah yang digmtakan telah dikcringkan tcrlebih 

dahulu dengan mcnggunakan sioar matahari atau dijemur. Cara ini banyak 

dilak11kai1 di pcrusahaai1 minyak dengan bahan baku yang cukup besar 

(Thieme.1968). 

Problem utama dalam pembuatan minyak k·elapa sccam basah adalah 

pemisahan air dari santan. Cara pernisahan air dengan cara pcmanasan atau 

pendidihan dianggap tidak ekonomis. Hal ini disebabkan. karena untuk 

mcnguapkan air sampai habis dan menggumpalkan protein menjadi blondo 

dibutuhkan banyak ballan bakar. Dewasa ini dengan adanya anjuran dari 

pemerintah tentang pengbematau bahan bakar mioyak., maka perlu dipik.irkan cara 

pcngolallan minyak kelapa yang manerlukan sedikit energi dan lebih praktis. 

Suatu cara yang lcbih praktis dalaln panbuatan minyak kclapa adalah 

dengan cara fermentasi/enzimatis. Menurut Rochani (1982). menyatakan bahwa 

cam fenucntasi ini mempw1yai beberapa keuntungan antara lain produksi per unit 

lebih tinggi, protein tidak rusak karcna pemanasan yang lama pada suhu tinggi 

sehingga ma~ih mcmiliki nilai ouuisi yang cukup baik, basil minyak yang 

di1ier-olch lebih baik daripada cara tradisional, dan Jebih menghemat baltan bakar. 

Pada pembuatan minyak kclapa dengan cara fonnentasi ini dapat 

menggunakan ragi scbagai inoknlum. Jenis ragi yang biasa digunakan adalab ragi 
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roti (baker's yeast). sedangkan jenis ragi yang berc!da di pasaran tidak banya r.igi 

roti melainkan juga ada jenis ragi lain yang mempun.yai sifat l1ampir sama dengan 

ragi roti , aniara lain ragi tempc (Rhizopus oligosporus). Salah satu sifal dari ragi 

tcmpe adalah menghasilkm1 cn2im protease yang mempunyai kernampuan wuuk 

mende<>.,radasi protein. Dengan adanya enzim ini, maka dalam pcmbuatan minyak 

secara fonnentasi dengan pcnambahan ragi tcmpe, emulsi santan dipecah sehingga 

terjadi pemisahan anrara fasc minyak dan fase air, dengan demikian air mudah 

dipisahkan dari minyak. 

1.2 Permasalahan 

Dalam penelitian ini, pcnnasalahan yang ada yaitu belum diketahuinya 

seberapa besar pengaruh prosentase jumlah ragi tcmpc yang ditambahkrui 

tcrhadap rcndemen, kadar air, angka peroksida, Win kadar asam lemak bebas dari 

minyak yang dihasilkan. 

1.3 Oatasan Masalah 

Untuk ma1getahui pengaruh penambahan ragi tempe pada minyak yang 

dihasilkan pada pembuatan minyak kelapa secara bioproses, maka kami batasi 

permasalahan dalam satu faJ..1or perlakuan yaitu penambahan ragi lempc sebesar 

0.1%; 0.2%; 0.3%, kcmudian dilakukan pengamat<m parameter rendemcn. kadar 

air. angka pcroksida. dan kadar asam lemak behas. 

1.4 Tujuan l'coelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah scbagai beriku.t. 

I. Mengctahui pengaruh penambahan jumlah ragi tempe terhadap rendemen 

minyak pada pcmbuatan minyak kelapa secara bioproses. 

2. Menge1ahui pengaruh pcnamb11han jumlah rdgi tempe tcrhadap kualitas 

minyak (kadar air, bilangan peroksida, kadar asain leroak bebas) yang 

dihasilkan pada pembuatan miuyak kelapa secara bioproses. 
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15 Manfaat Pcnelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berik'llt. 

I. Menginfonnasikan kepada masyarakat tcntang cara pembualan minyak kclapa 

secara bioproscs dengan penambahan ragi ttm1pc. 

2. Mcningkatkan nilai tambah kclapa dcngan adanya pcmbuatan minyak kdapa 

sccara bioproses. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada garis besamya., skripsi ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan satu 

sama lain. 

Bab I. Pendahuluan, yang berisi Iatar belakang pcnnasala11an penclitian 

secara garis besar, batasan masalah unluk menghindari terjadinya penyimpangan, 

scrta tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. 

Bab II. Tinjauan Pustak.a, yang bcrisi beberapa Leori dasar yang 

berhubungan dengan penclitian. Untuk mempem1u.dah pembahasan dan juga 

sebagai landasan setta alat lmtuk mcngupas permasalahan dan hipol~a pcnelitian. 

Bab Ill. Metode Penelitian., yang rnenguraikan tcniang alat-alat dan 

bahan apa saja yang diperlukan, tempat dan waktu penelitian, pengamatan serta 

prosodur analisa pengamatan yang dapat mcmpennudah dala.111 melak11ka11 

pembal1asan. 

Bab IV. Hasil dan Pembahasan, yang berisi tentang hasil analisa data 

serta pembahasan yang dilengkapi dengan daftar s1dik ragam, dan grafik 

hubw1gan tcrhadap masing-masing perlakuan. 

Bab V. Kesimpulan dan Saran, merupakan bab terakhir dalam penulisan 

skripsi ini. berisikan tentang kcsimpulan yang merupakan jawaban dari hipotesa, 

jawaban ini diambil alas dasar hasil analisa data dan pembahasan yang telalJ 

diuraikan dalanJ bab IV, ~a saran sebagai sumbangan pcnulciran agar basil dari 

penelitian dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat. 

1 
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