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ABSTRAK 

 

 

Nama  :   Mujihadul Haq 

Nim  :   60500116010 

Jurusan :   Kimia 

Fakultas  :   Sains dan Teknologi 

Judul : Sintetis Zeolit dari Tongkol Jagung (Zea mays L) dan  

Aluminium Foil serta Aplikasinya terhadap Penurunan Kadar 

Amoniak pada Feses Ayam.  

Zeolit merupakan senyawa anorganik yang terdiri dari campuran mineral silika 

(SiO4) dan alumina (AlO4) yang membentuk struktrur negatif dan mempunyai pori-

pori. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik zeolit dari tongkol 

jagung (Zea mays L) dan aluminum foil serta mengetahui penurunan kadar amoniak 

pada feses ayam. Zeolit dapat disintetis dari silika dan alumina yang di dalamnya 

terdapat kandungan alkali hidroksida dan basa organik. Hasil reaksi antara silika dan 

alumina akan membentuk zeolit melalui reaksi yang disebut reaksi kondensasi 

dengan metode leaching dan hidrotermal. Hasil penelitian pada uji FTIR menunjukan 

pita serapan pada panjang gelombang spektrum 3905,80- 3451,52 (O-H), 1638,52; 

1774,80 (vibrasi tekuk –OH), 1015,83 (vibrasi ulur Si-O-Si), 680,33 (vibrasi ulur 

asimetris Si-O-Si) dan 451,82 (vibrasi tekuk Si-O-Al). Adapun difraktogram XRD 

memiliki posisi 2𝜃 = 27,920. Uji efektivitas zeolit terhadap penurunan kadar amoniak 

pada feses ayam masing-masing sebesar 89,82%; 92,61%; 93,21%; 94.81%; dan 

95,60%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak zeolit maka kadar 

amoniak yang terdapat pada feses ayam akan semakin berkurang.  

 

Kata kunci: Zeolit, Jagung (Zea mays L), Aluminium Foil, Silika, alumina  
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ABSTRACT 

 

Name : Mujihadul Haq 

Reg. Number : 60500116010 

Major  : Chemistry 

Faculty : Science and Technology 

Litle               : Synthesis of zeolite from corn cobs (zea mays L) and aluminium 

foil on its applications on reducing ammonia levels in chicken 

feces. 

Zeolite is an inorganic compound consisting of a mixture of silica (SiO4) and 

alumina (AlO4) minerals which form a negative structure and have pores. This study 

aims to determine the characteristics of synthetic zeolite from corn cobs (Zea mays L) 

and aluminum foil its know on reducing ammonia levels in chicken feces. Zeolites 

can be synthesized from silica and alumina which contain alkali hydroxides and 

organic bases. The result of the reaction between silica and alumina will form a 

zeolite through a reaction called the condensation reaction by leaching and 

hydrothermal methods. The results of the FTIR test showed the absorption band at the 

wavelength spectrum 3905.80-3451.52 (O-H), 1638.52; 1774.80 (-OH bending 

vibration), 1015, 83 (Si-O-Si upstream vibration), 680.33 (Si-O-Si asymmetric 

stretching vibration) and 451, 82 (Si-O-Al bending vibration). The XRD 

diffractogram has a position of 2θ = 27.692. The effectiveness test of zeolite on 

reducing ammonia levels was 89.82%, respectively; 92.61%; 93.21%; 94.81%; and 

95.60%. From these results it can be concluded that the higher the concentration of 

zeolite, the lower the ammonia on the chicken feses content. 

 

Keywords: Zeolite, Corn (Zea mays L), Aluminum Foil, Silica, alumina 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman menunjukkan kemajuan yang pesat diberbagai bidang 

salah satunya bidang peternakan ayam. Peternakan ayam mampu menghasilkan nilai 

ekonomis yang menjanjikan (Arifin, dkk., 2018). Berdasarkan badan statistik 

peternakan di Kabupaten Gowa, Sulawesi selatan dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan yaitu dari tahun 1998, 1999, 2001 hingga 2002 berturut-turut 

adalah 1.699.086 ekor, 1.774.021 ekor, 2.545.753 ekor, dan 3.131.201 ekor 

(Salam, dkk., 2006). Seiring bertambahnya peternakan ayam, mengakibatkan feses 

yang dihasilkan juga akan meningkat. Jika, tidak diolah dengan baik maka akan 

menghasilkan bau yang kurang sedap dan mencemari lingkungan (Arifin, dkk., 

2018). 

Pencemaran lingkungan disebabkan oleh proses alam dan ulah tangan 

manusia. Pencemaran ini terjadi bila materi dalam lingkungan mengalami perubahan 

struktur serta fungsinya terganggu (Rokhani, 2015). Sebagaimana diterangkan 

dalam Surah Al-A’raf/7: 56. 

 ِ ۚ إنَِّ رحَْمَتَ الّلَ رْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا
َ
قرَيِبٌ مِّنَ المُْحْسِنيِنَ  وَلاَ تُفْسِدُوا فيِ الأْ

(٦٥) 
Terjemahannya: 

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. 
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Ayat ini melarang berbuat kerusakan di bumi, yang mana berbuat kerusakan 

merupakan salah bentuk pelampauan batas. Alam raya diciptakan Allah swt dalam 

keadaan yang harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah SWT 

telah menjadikannya dalam keadaan baik, serta memerintahkan hamba-hambaya 

untuk memperbaikinya. 

Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan oleh Allah SWT adalah dengan 

mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan di masyarakat. 

Maka, merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada sebelum diperbaiki. 

Karena ayat tersebut secara tegas menggaris bawahi larangan tersebut, 

walaupun memperparah kerusakan atau merusak sesuatu yang baik juga dilarang 

(Al-Misbah, 2013). 

Feses ayam mengandung senyawa kimia berupa gas yaitu amoniak, metana, 

dan   karbon   dioksida.   Gas   amoniak   dan   metana   merupakan   senyawa   yang 

memberikan bau tidak sedap karena terjadi penguraian oleh mikroorganisme. 

Apabila terakumulasi di dalam kandang, hal ini dapat menghambat laju pertumbuhan 

dan menimbulkan penyakit pada ayam (Arifin, dkk., 2018). Salah satu bahan yang 

dapat digunakan untuk menyerap gas amoniak pada feses ayam yaitu zeolit 

(Wihandoyo, dkk., 2001). 

Zeolit merupakan kristal aluminosilikat yang terhidrasi dari alkali dan alkali 

tanah dengan struktur yang berbentuk kerangka dan mempunyai pori (Gunawan, 

dkk., 2017). Salah satu potensi yang menjanjikan yaitu memiliki kemampuan 

reversible yang dapat menyerap, melepaskan ion dan molekul air dengan sangat 

kuat. Berdasarkan struktur zeolit yang berpori dan mudah melepaskan molekul air 

maka zeolit memiliki kemampuan penukar ion dengan kapasitas yang sangat besar                  
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(T. Kurtini, 2006). Menurut Nurlela dan Husnah, (2019) dalam penelitiannya  

melaporkan bahwa semakin  banyak  zeolit  yang ditambahkan  maka  akan terjadi 

penurunan kadar amoniak pada feses. Hal ini menunjukan bahwa dengan adanya 

zeolit aktif maka akan terjadi proses adsorbsi. 

Zeolit  dapat  disintetis  dari  limbah  buangan  salah  satunya  tongkol  

jagung. Jagung merupakan salah satu dari banyaknya produk pertanian. Produksi 

jagung sangat melimpah di Indonesia pada tahun 2007, badan statistik menyatakan 

bahwa produksi jagung nasional mencapai 13.287.527 ton dan dapat diperkirakan 

meningkat menjadi 14.854.050 ton (Fachry, dkk., 2013). Proses pemanfaatannya 

atau bagian yang digunakan adalah biji sedangkan bagian tongkol tidak banyak 

digunakan bahkan dibuang begitu saja sebagai limbah. Pemanfaatan tongkol 

sebagai sumber silika pada pembuatan zeolit dapat meningkatkan manfaat dan 

nilai ekonomisnya. sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Imran/3: 191. 

رْضِ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ رُونَ فيِ خَلقِْ السَّ َ قيَِامًا وَقُعُودًا وعََلَيٰ جُنُوبهِِمْ وَيَتَفَكَّ رَبَّنَا مَا الّذَِينَ يذَْكُرُونَ الّلَ

 (١٩١)خَلقَْتَ هَذَٰا باَطِلًا سُبْحَانكََ فقَِنَا عَذَابَ النَّار

 
Terjemahannya: 

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 

dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan 

ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa 

neraka”. 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang berakal, yaitu 

orang yang senantiasa mengingat Allah. Mereka mau memikirkan tentang 

kejadian langit dan bumi beserta rahasia-rahasia dan manfaat yang terkandung di 

dalamnya yang menunjukkan pada ilmu yang sempurna, hikmah yang tinggi, dan 

kemampuan yang utuh.  Orang  mukmin  yang  mau  menggunakan  akal  
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pikirannya,  selalu  menghadap Allah dengan doa dan ibtihal semacam ini. Tuhan 

kami, tidak sekali-kali Engkau menciptakan alam yang di atas dan yang di bumi 

yang kami saksikan tanpa arti, dan Engkau tidak menciptakan semuanya dengan sia-

sia. Maha suci Engkau dari segala yang tidak berarti dan sia-sia. Semua ciptaan 

Allah tidak sia-sia semua bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Tongkol jagung dianggap sebagai limbah oleh masyarakat, padahal tongkol 

jagung memiliki senyawa kimia yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam 

industri salah satunya sebagai sumber silika dalam pembuatan zeolit berdasarkan 

kandungan kimia dan fisika yang dimilikinya (Fachry, dkk., 2013). Menurut Nindi, 

dkk., (2018) yang melaporkan bahwa kandungan silika yang terdapat pada tongkol 

jagung sekitar 66,38%. Selain silika yang digunakan dalam pembuatan zeolit 

dibutuhkan juga alumina yang dimana sumbernya dapat diperoleh salah satunya dari 

aluminium foil 

Aluminium Foil pada umumnya digunakan sebagai kemasan untuk 

membungkus makanan, sebagai pelapis pada minuman kaleng dan pembungkus 

obat- obatan (Hakim dan Intan, 2017). Menurut Nugroho dan Athiek (2015), 

kandungan aluminium pada aluminium foil sebesar 99%. 

Zeolit dapat disintetis dengan menggunakan metode hidrotermal yang dapat 

mengisolasi silika yang terdapat pada tongkol jagung dan alumina dari aluminium 

foil (Gunawan, dkk., 2017). Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini 

dilakukan untuk mensintesis dan karakterisasi Zeolit dari Tongkol Jagung (Zea mays 

L.) dan Aluminium Foil terhadap Penurunan Kadar Amoniak pada feses ayam. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.   Bagaimana karakteristik  zeolit  dari  tongkol  jagung  (Zea  mays  L.)  dan 

aluminium foil? 

2.   Berapa penurunan  kadar  amoniak  yang  terdapat  pada  feses ternak ayam 

dengan menggunakan zeolit dari tongkol jagung (Zea mays L.) dan 

aluminium foil? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui karakteristik zeolit dari tongkol jagung (Zea mays L.) dan 

aluminium foil. 

2. Mengetahui penurunan kadar amoniak yang terdapat pada feses ternak ayam 

dengan menggunakan zeolit dari tongkol jagung (Zea mays L.) dan 

aluminium foil. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1.   Memberikan solusi dalam permasalahan penanganan limbah tongkol jagung. 

2.  Memberikan solusi mengenai cara mengatasi permasalahan limbah feses yang 

disebabkan oleh gas amoniak. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peternakan Ayam 

Peternakan ayam merupakan subsektor yang sangat berkembang era ini. 

Berdasarkan data kementrian peternakan dari tahun 1998 hingga 2002, selalu 

mengalami peningkatan khususnya daerah Sulawesi selatan. Meningkatnya populasi 

ayam memiliki dampak positif yaitu ketersediaan daging yang dibutuhkan 

masyarakat dapat teratasi. Namun, disisi lain juga berdampak pada ayam, 

lingkungan, dan masyarakat disekitarnya yang disebabkan oleh kandungan yang 

terdapat pada feses ayam (Salam, dkk., 2006). 

Feses ayam mengandung gas amoniak, metana, dan karbondioksida. 

Amoniak merupakan polutan yang dihasilkan dari usaha peternak. Gas amoniak 

menjadi penyebab utama keresahan masyarakat yang ada disekitar kandang. Efek 

yang sangat merugikan dari gas amoniak ini adalah performa ayam menurun dan 

kesehatan masyarakat disekitar terganggu. Gas amoniak ini dapat ditimbulkan dari 

feses, pakan, dan urin yang terakumulasi dalam kandang (Ikhwan, dkk., 2016). 

Gas amoniak (NH3) menghasilkan bau yang tidak sedap yang dikarenakan 

terjadinya pembusukan oleh mikroorganisme, sehingga terjadi proses pelepasan gas 

amoniak di udara. Gas amoniak dapat mencemari udara, tanah dan gas amoniak 

mudah larut dalam air yang membentuk amonium hidroksida yang dapat menaikkan 

pH dalam air, sehingga kualitas air menurun (Banon dan Toton, 2008). Kadar 

amoniak dalam kandang sebaiknya tidak lebih dari 25 ppm. Sehingga, laju 

pertumbuhan pada ayam dapat meningkat dengan cepat (Nanda, 2018). Salah satu 
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alternatif yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar amoniak yaitu penyerapan 

menggunakan zeolit (Tala’ohu, 2013). 

 

B. Zeolit 

Zeolit  merupakan  senyawa  anorganik  yang  terdiri  dari  campuran  

mineral silika (SiO2) dan alumina (AlO2) yang membentuk struktur negatif yang 

memiliki pori-pori (Marfuatun, 2011). Sehingga mampu melepaskan molekul air 

(dehidrasi) apabila dipanaskan. Secara universal struktur dari zeolit akan  menyusut  

akan  tetapi  kerangka dasarnya tidak  mengalami  perubahan karena molekul air 

memiliki posisi yang sangat spesifik sehingga dapat dikeluarkan secara reversibel. 

Zeolit memiliki sifat sebagai adsorben karena zeolit mampu menyerap sejumlah 

besar molekul yang lebih kecil atau sesuai dengan rongganya (Sari dan Afdal, 2016). 

Zeolit dapat dinyatakan dengan rumus molekul sebagai berikut: 

Mx/n[(AlO2)x(SiO2)y. wH2O 

Dimana: 
 

M        = Unsur logam alkali atau alkali tanah 

n          = Valensi dari logam alkali atau alkali tanah  

x,y      = Total jumlah tetrahedral persatu unit sel 

w         = Jumlah molekul air yang terkandung dalam rongga zeolit 

[ ]        = Struktur kerangka alumina silikat (Ulfah, dkk., 2006). 

Struktur dan kerangka umum zeolit dapat dilihat pada gambar 2.1, yang 

menjelaskan bahwa silikon memiliki nomor atom 14 dan memiliki elektron valensi 4 

sehingga Si dikatakan netral. Sedangkan aluminium memiliki tiga ikatan trivalent 

negatif sehingga membutuhkan kation untuk menetralkan senyawa tersebut 

seperti ion natrium dan ion kalium (Mahadilla dan Ardian, 2013). 
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Gamabar 2. 1 Struktur Zeolit 

Kerangka struktur tiga dimensi senyawa alumina silikat terdiri atas dua 

bagian, yaitu bagian netral dan bagian bermuatan. Bagian netral semata-mata 

dibangun oleh silikon dan oksigen dan jenisnya bervariasi antara SiO4
- sampai SiO2 

dengan perbandingan Si:O dari 1:4 sampai 1:2. Bagian bermuatan dibangun oleh ion 

aluminium yang kecil dan oksigen. Bagian ini terjadi penggantian ion pusat silikon 

bervalensi empat dengan kation aluminium yang bervalensi tiga, sehingga setiap 

penggantian ion silikon dan ion aluminium memerlukan satu ion logam alkali atau 

alkali tanah yang monovalen atau setengah ion logam divalen, seperti : Na+, K+ , 

Ca2
+, Mg2

+, Ba2
+, Sr2

+, dan lain-lain untuk menetralkan muatan listriknya (Lestari, 

2010). 

Struktur yang khas dari zeolit, yakni hampir sebagian besar merupakan kanal 

dan pori, yang menyebabkan zeolit memiliki luas permukaan yang besar. Keadaan 

ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pori dan kanal dalam maupun antar kristal 

berbentuk silinder, maka luas permukaan total zeolit adalah akumulasi dari luas 

permukaan (dinding) pori dan kanal-kanal penyusun dari zeolit. Semakin banyak 

jumlah pori yang dimiliki, semakin besar luas permukaan total yang dimiliki zeolit. 

Luas permukaan internal zeolit dapat mencapai puluhan bahkan ratusan kali lebih 

besar dibanding bagian permukaaan luarnya. Luas permukaan yang besar ini sangat 

menguntungkan dalam pemanfaatan zeolit baik sebagai adsorben ataupun sebagai 
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katalis heterogen (Lestari, 2010). 

Menurut Sudarno (2008), yang menyatakan bahwa proses pembuatan zeolit 

dapat dibagi menjadi 2 tahap yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap preparasi berupa diameter ukuran dan proses pengayakan 

2. Tahap aktivasi berupa pemanasan dengan menggunakan metode hidrotermal 

dan metode peleburan alkali. 

 Cara yang digunakan untuk menaikkan mutu dari zeolit yaitu dilakukan 

proses pengolahan dan aktivasi, baik dengan cara pemanasan, penambahan asam 

atau basa maupun dengan penambahan senyawa kimia tertentu. Proses aktivasi 

secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dengan tujuan menguapkan 

kandungan air yang terdapat pada pori-pori kristalnya, sehingga luas permukaannya 

bertambah. Sedangkan aktivasi secara kimiawi dilakukan dengan penambahan asam 

atau basa atau senyawa kimia tertentu dengan tujuan membersihkan permukaan pori 

zeolit, membuang zat pengotor, dan mengatur kembali posisi unsur yang akan 

ditukar (Atikah,2017).  

 Sintetis zeolit menggunakan sumber silika komersial seperti Ludox dan 

TEOS dengan metode hidrotermal harus menggunakan suhu tinggi. Sehingga, salah 

satu alternatif untuk menggantikan silika komersial tersebut yaitu dengan 

menggunakan silika dari limbah agrikultural seperti tongkol jagung, sekam padi, 

ampas tebu dan daun bambu (Gunawan, 2017). 

Zeolit dapat disintetis dari silika dan alumina yang di dalamnya terdapat 

kandungan alkali hidroksida dan basa organik. Hasil reaksi antara silika dan alumina 

akan terbentuk zeolit melalui reaksi yang disebut kondensasi. Zeolit yang 

dihasilkan pada temperatur 70-100
0
C merupakan zeolit dengan kadar silika yang 
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rendah. Sedangkan zeolit yang kaya akan silika akan terbentuk pada temperatur 

100-350
0
C (Schubert dan Husing, 2000). 

Metode   peleburan   alkali   adalah   proses   sintetis   zeolit   dengan   

kisaran temperatur 450
0
C-600

0
C selama 1-3 jam tergantung tinggi rendahnya suhu 

yang digunakan (Sudarno, 2008). Zeolit pada umumnya dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu zeolit alam dan zeolit sintetis. Zeolit alam memiliki beberapa kelemahan 

salah satunya mengandung banyak  pengotor  dan  struktur  kristalinitasnya  kurang  

baik  sehingga  salah  satu alternatif yang dilakukan adalah mengoptimalkan 

kegunaan zeolit dengan cara mensintetis zeolit dengan sifat yang lebih unggul 

(Oktaviani dan afdal, 2015). 

Zeolit sintetis dapat dibentuk dengan menggunakan metode pemanasan atau 

hidrotermal dari gel aluminasilika dan logam sebagai sumber kation. Komposisi 

alumina dan silika seperti sifat fisik, jenis kation yang dihasilkan dan 

kristalisasi zeolit akan sangat berpengaruh dengan struktur zeolit yang diperoleh. 

Zeolit sintetis dibuat sedemikian rupa untuk memperoleh sifat atau karakteristik 

seperti zeolit alam. Zeolit sintetis tergantung komposisi alumina dan silika. Zeolit 

sintetis memiliki sifat yang lebih baik dibandingkan dengan zeolit alam, akan tetapi 

zeolit yang akan dibuat tidak akan sama persis dengan zeolit alam dikarenakan zeolit 

ini terjadi secara alamiah (Lutfia, 2017). 

Menurut, Marfuatun (2011), yang melaporkan bahwa zeolit sintetis 

mengandung ion K
+ 

dan Na
+
. Zeolit sintetis yang dikelompokkan menjadi 3 

berdasarkan kandungan aluminium dan silikon sebagai berikut: 

1. Zeolit sintetis dengan kadar Si rendah, zeolit sintetis ini mengandung banyak 

aluminium dan berpori dengan volume 0,5 cm
3 

setiap 1 cm
3 

volume zeolit. 
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2. Zeolit sintetis dengan kadar Si sedang, jenis zeolit ini dengan kadar Al dan 

Si sangat stabil. Contohnya: zeolit omega. 

3. Zeolit dengan kadar Si tinggi, zeolit sangat higroskopis  dan dapat 

menyerap molekul nonpolar sehingga dapat mempercepat reaksi yang terjadi 

(katalisator asam) untuk hidrokarbon. Contohnya: ZSM-5, ZSM-11, ZSM-

21, dan ZSM-24. 

Menurut Lestari (2010), yang menyatakan bahwa kenaikan rasio Si/Al akan 

memberikan pengaruh terhadap sifat-sifat zeolit seperti berikut ini:  

1. Terjadinya perubahan medan magnet elektrostatik dalam zeolit, sehingga 

mempengaruhi interaksi adsorpsi zeolit. Zeolit bersilika rendah akan bersifat 

hidrofilik sementara zeolit bersilika tinggi bersifat hidrofobik dan lipofilik.  

2. Zeolit bersilika rendah (Zeolit A dan X) dapat stabil pada suhu 800-900 K, 

sedangkan zeolit bersilika tinggi (H-ZSM-5) stabil hingga suhu 1300 K.  

3. Zeolit bersilika rendah mudah rusak pada pH kurang dari 4, sedangkan zeolit 

bersilika tinggi lebih stabil dalam lingkungan asam kuat  

4. Kekuatan asam akan meningkat, sedangkan sisi Asam Bronsted akan 

berkurang dengan naiknya rasio Si/Al. Kekuatan asam ini disebabkan oleh 

posisi aluminium dalam kerangka yang lebih terisolasi. 

Zeolit saat ini ditemukan lebih  dari 50 dengan  jenis  dan  struktur  yang 

berbeda-beda. Menurut mozgawa dkk, (2011) zeolit dapat diidentifikasi dengan 

melihat rumus molekul sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Rumus molekul Zeolit 

Nama 

Zeolit 

Rumus Molekul Kode IUPAC Cincin 

Analsim Na16[Al16Si32O96].16H2O ANA 4,6,8 
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Filipsit K2(Ca0,5Na)[Al6Si10O32].12H2O PHI 4,8 

Harmotom  Ba(Ca0,5Na)[Al5Si11O32].12H2O PHI 4,8 

Gismondit Ca4[Al8Si18O32].16H2O GIS 4,8 

Laumondit  Ca4[Al8Si16O48].16H2O LAU 4,6,1 

Zeolit A Na12[Al24Si24O48].27H2O LTA 4,6,8 

Kankrinit Na6Ca[Co3(AlSiO4)6].2H2O CAN 4,6,12 

Levin  Na6Ca2,5[Al6Si12O36].18H2O LEV 4,6,8 

Offretit KCaMg[Al5Si13O36].15H2O OFF 4,6,8,12 

Kabasitd Ca2[Al4Si8O24].12H2O CHA 4,6,8 

Faujasit 
Na20Ca12Mg8[Al60Si132O384].235

H2O 

FAU 4,6,12 

Menurut Dur (2017), yang melaporkan bahwa sifat fisik dan kimia dilihat 

dari struktur dan komposisi zeolit seperti yang diuraikan di atas adalah sebagai 

berikut: 

a. Sifat fisik zeolit  

Zeolit umumnya berwarna putih atau bening, tetapi dapat berwarna merah 

daging, merah muda atau kelabu karena terkontaminasi oleh zat-zat asing lainnya. 

Zeolit secara umum berentuk kristal yaitu berserabut atau berserat, pipih, dan 

bersegi. Ukuran kristal zeolit umumnya lebih dari 2 mikron dan maksimum 

mencapai 4 inci. Berat jenis zeolit relatif rendah rata–rata 2,0–2,5. Ukuran kekerasan 

pada skala Mohs: 2,5–10. Indeks reflaksi berkisar 1,44 – 1,52 dan tidak berkilap. 

b.  Sifat kimia zeolit 

1. Berpori karena kristal zeolit merupakan kerangka yang terbentuk dari 

jaringan tetrahedral SiO4 dan AlO4.  

2. Pori–porinya berukuran molekul karena pori zeolit terbentuk dari tumpukan 

cincin beranggotakan 6,8,10 atau 12 tetrahdral.  



13 
 

 
 

3. Dapat mempertukarkan kation karena perbedaan muatan Al(+3) dan Si(+4) 

menjadikan atom Al dalam kerangka kristal bermuatan negatif dan zeolit 

membutuhkan kation penetral.  

4. Dapat diubah menjadi padatan yang bersifat asam karena penggantian kation 

penetral dengan proton menjadikan zeolit sebagai padatan asam Bronsted. 

5. Mudah dimodifikasi karena setiap tetrahedral dapat dikontakkan dengan 

bahan–bahan modifikasi. Modifikasi yang dikenakan pada zeolit diantaranya 

adalah: pertukaran ion, penggantian inti tetrahedral dengan atom atau logam 

lainnya seperti Ga, Fe, B, dan Ti dengan cara mengatur perbandingan Si/Al 

dalam kerangka kristal.  

 

C. Tongkol Jagung (Zea mays L.) 

Indonesia merupakan satu dari banyaknya negara yang kaya akan sumber 

daya alam. Hal  ini  dapat  dilihat  keadaan  tanah  Indonesia  yang  sangat  subur. 

Indonesia adalah negara  yang mempunyai  peran  penting sebagai  produsen untuk 

pembuatan bahan pangan dimata dunia, salah satunya dibidang pangan adalah jagung. 

Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-An’am/6: 95. 

ۚ ذَلٰكُِمُ  َ فاَلقُِ الحَْبِّ وَالنَّوَىٰٰۖ يخُْرِجُ الحَْيَّ مِنَ المَْيّتِِ وَمُخْرِجُ المَْيّتِِ مِنَ الحَْيِّ نّيَٰ  ۞إنَِّ الّلَ
َ
ٰۖ فَأ ُ الّلَ

 (٩٦)تؤُْفكَُونَ 
 

Terjemahannya: 

 “Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-

buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang 

mati dari yang hidup. (yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, Maka 

mengapa kamu masih berpaling?”. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberitahukan bahwa dialah yang 

membelah biji-bijian dan semua bibit tanaman, yakni Dia yang membelahnya dalam 
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tanah, lalu menumbuhkan dari biji-bijian berbagai macam tanaman, sedangkan dari 

bibit tanaman Dia keluarkan berbagai macam pohon yang menghasilkan buah-

buahan yang berbeda-beda warna, bentuk, dan rasanya. 

Jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman yang banyak diproduksi dari tahun 

ke tahun yang konstribusinya pada pertumbuhan ekonomi lokal maupun 

nasional yang cukup signifikan. Tanaman jagung juga sebagai komoditi yang sangat 

strategis dan dapat meningkatkan nilai ekonomis (Dewanto, dkk., 2013). 

Jagung (Zea mays L.) adalah tumbuhan yang mempunyai banyak manfaat, 

antara lain: sebagai makanan pokok disebagian wilayah Indonesia, sebagai bahan baku 

utama dalam pembuatan tepung maizena, minyak dan lain sebagainya. Akan tetapi, dari 

100 kg jagung yang dimanfaatkan akan menghasilkan limbah tongkol jagung sebanyak 

18 kg yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Kandungan dari tongol jagung 

tersebut yang belum diketahui sehingga kebanyakan masyarakat mengatakan limbah 

(Puspitasari, dkk., 2013). 

Morfologi  yang terdapat  pada  pada  tongkol  adalah  tangkai  utama  yang  

termodifikasi. Salah satu limbah yang paling banyak di Indonesia adalah limbah 

lignoselulotik dari tongkol jagung. Limbah lignoselulotik merupakan limbah hasil 

pertanian yang di dalamnya terdapat selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Senyawa 

potensial tersebut dapat dikonversi menjadi senyawa-senyawa lain baik secara 

biologi maupun kimia. Pada tanaman jagung terdapat tempat penyimpanan makanan 

yaitu terdapat pada tongkol jagung. Jagung pada dasarnya mengandung 30% 

tongkol jagung selain itu adalah kulit dan biji (Fachry,  dkk., 2013). 
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  Gambar 2. 2 Tongkol Jagung 

 

Tongkol jagung adalah sumber penyimpanan makanan untuk 

pertumbuhan biji. Oleh karena itu, tongkol jagung mengandung senyawa-senyawa 

yang aktif. Pemanfaatan  tongkol  jagung  masih  sangat  terbatas,  kebanyakan  

limbah  tongkol jagung dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak atau digunakan 

sebagai bahan bakar setelah  terjadinya  proses  pengeringan  (Wungkana,  dkk.,  

2013). Tongkol jagung merupakan salah satu alternatif sebagai sumber silika 

karena senyawa kimia dan fisika yang dikangdungnya (Wardhani, 2017).  

Menurut Erviana (2013), yang melaporkan dalam penelitiannya bahwa 

kandungan tongkol jagung setelah melalui proses furnace dan leaching. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. 2 Kandungan senyawa kimia dalam tongkol setelah furnace dan leaching 

 Senyawa  Kadar (%) 

Silika 76,56 

P2O5 4,94 

CaO 3,83 

MgO 4,88 

K2O  3,97 

Na2O 4,24 

Fe2O3 3,58 
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Silika dapat disintetis dari bahan alam yang mengendung silika. Silika 

merupakan gabungan antara senyawa silikon dan oksida. Kedua senyawa 

tersebut akan membentuk  ikatan  atau  struktrur  tetrahedron. Bentuk umum  silika  

adalah quarsa, bentuk silika ini didapatkan dari proses alam seperti yang terdapat 

di batuan sedimen dari batuan metaforik. Bentuk kristalin, terdapat tiga macam silika 

dalam  suhu  kamar  antara  lain:  quartz-kwarsa  (stabil  hingga  870  0C), kristobalit 

(stabil 1470 -1710) 0C dan tridmit (stabil 870-1470) 0C. Ketiga silika tersebut tidak 

dapat saling terbentuk. Setiap struktur berada dalam modifikasi suhu rendah (α) 

yaitu tridimit (120-160) 0C,  sedangkan suhu tinggi (β) ya i t u  kristobalit (200-

275) 0C  s e r t a  suhu transisi kira-kira 573 0C untuk kwarsa (Priyanto, 2015). 

 

 

 

 
 

      Gambar 2. 3 Struktur tetrahedron silika (SiO2) 

Menurut Priyanto (2015), Silika merupakan senyawa anorganik memiliki 

kelebihan sifat yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar seperti pengaruh 

mekanik, temperatur, dan derajat keasaman dikarenakan reaksi yang terjadi adalah 

reaksi dapat balik (reversible). Adapaun sifat fisik dan kimia silika adalah sebagai 

berikut: 

a. Sifat fisika silika 

Silika dengan rumus molekul SiO2  yang berwarna putih. Titik leleh silika 

adalah 1610 
0
C dan memiliki titik didih sekitar 2320 

0
C. Silika memiliki sifat tidak 

larut  dalam  air  dingin,  air  panas  maupun  alkohol  tetapi  dapat  larut  dalam  
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asam flourida. 

b. Sifat kimia silika 

1. Silika dapat stabil terhadap hidrogen kecuali fluorin dan juga inert 

terhadap semua asam kecuali HF.  Persamaan reaksi dapat dilihat sebagai 

berikut: 

SiO2 (s)+ 6HF(aq) → [SiF6]2(aq) + 2H3O(l) 

2. Silika dapat  bereaksi  dengan  basa misalnya  NaOH  yang berada pada  

suhu tinggi secara perlahan menghasilkan natriumsilika yang larut dalam air. 

Persamaan reaksi dapat dilihat sebagai berikut: 

SiO2 (s)+ 2NaOH (aq) → Na2SiO3 (s) + H2O(l) 

Kandungan silika dapat diketahui setelah proses pengabuan. Pengabuan 

dilakukan untuk mengetahui kadar abu dan suhu optimum, kandungan silika yang 

tinggi dapat diketahui jika direaksikan atau direndam dengan HCl, kadar silika yang 

terdapat tongkol jagung lebih tinggi jika direndam dibandingkan dengan yang tidak 

(Saputra, dkk., 2017). Dilihat dari komposisinya tongkol jagung dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber silika untuk pembuatan zeolit. Kandungan silika yang terdapat 

tongkol jagung mengandung lebih dari 60% (Wardhani, 2017). 

 

D. Aluminium Foil 

Kegiatan produksi tidak semata-mata menghasilkan produk yang bernilai 

ekonomis akan tetapi menghasikan juga limbah. Limbah dapat diklasifikasikan 

menjadi limbah padat, cair, dan gas. Kandungan yang terdapat pada limbah tersebut 

dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan baik pencemaran air, 

pencemaran udara, maupun pencemaran tanah (Manurung dan Fitria, 2010). 

Aluminium foil merupakan bahan yang terbuat dari logam yang sangat tipis, 



18 
 

 
 

dapat digulung dan memiliki ketebalan 0,15  mm, lebar 1,52 sampai 4,06 

meter. Aluminium foil pada umumnya tidak murni berdasarkan logam. Aluminum 

foil memiliki karakteristik yang kuat, ringan, tahan panas dan hampir kedap udara, 

serta tidak  mengandung  magnet  (Ariani,  dkk.,  2017).  Aluminium  foil  pada  

umumnya digunakan sebagai pembungkus dikarenakan sifatnya yang tahan panas 

dan sebagai sumber hydrogen fuel cell. Pada aluminium foil mengandung 99% 

aluminium yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber alumina pada pembuatan zeolit 

(Nugroho dan Athiek, 2015). 

 

 

 

 
 

 

          Gambar 2. 4 Auminium Foil 

Alumina merupakan senyawa kimia dari aluminium dan oksigen, dengan 

rumus kimia Al2O3. Alumina dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu alumina 

murni dan alumina tidak murni. Alumina murni adalah logam yang ringan, lunak, 

tahan lama dan dapat di tempa yang memiliki kekuatan tensil 90 MPa seperti γ-

alumina, δ-alumina, ή-alumina β- alumina, κ-alumina,  dan  χ-alumina. Sedangkan 

alumina tidak  murni  memiliki kekuatan tensil sekitar 200-600 MPa seperti θ-

alumina dan ζ-alumina (Wardani dan Suminar, 2014). 

Menurut Fitri (2013), yang menyatakan bahwa sifat kimia alumina adalah 

sebagai berikut: 

1. Reaksi dengan air 
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Alumina memiliki dua karakteristik yaitu tidak dapat bereaksi 

dengan air secara sederhana dan tidak ikut larut dalam air 

2. Reaksi dengan asam 

Alumina dapat bereaksi dengan asam yang terdapat ion klorida di 

dalamnya seperti asam klorida yang encer yang dapat menghasilkan larutan 

aluminium klorida. Reaksi yang terjadi dapat dilihat di bawah ini: 

Al2O3(s) + 6HCl(l)         2AlCl3(l) + 3H2O(l) 

3. Reaksi dengan basa 

Alumina dapat beraksi dengan natrium hidroksida. Pada reaksi ini 

alumina dapat berperan sebagai asam. Sehingga larutan natrium hidroksida 

pekat yang berada pada suhu tinggi dapat melarutkan aluminium oksida 

sehingga dapat menghasilkan larutan natrium tetrahidroksoaluminat. Reaksi 

yang terjadi dapat dilihat di bawah ini: 

Al2O3(s) + 2NaOH(aq) + 3H2O(l)             2NaAl(OH)4(aq) 

Alumina diproduksi dalam jumlah yang besar disetiap tahunnya yang 

dimanfaatkan sebagai aluminium sulfat, pembuatan logam alumina, katalisator dan 

keperluan industri farmasi, industri kimia, dan lain-lain (Nisah, 2016). Alumina 

dapat digunakan  sebagai  sumber  hidrolisis  yang  harus  memiliki  kualitas.  

Sedangkan alumina tidak murni adalah yang sangat baik terutama dari bentuk 

fisik yaitu kadar dan ukuran butirnya. Kadar alumina dapat ditingkatkan dari semula 

sekitar 58,70% menjadi 62,79% - 63,1% diperoleh dengan cara hidrolisis natrium 

aluminat dengan natrium sulfat  (Husaini, dkk., 2018). 
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E. Instrumen XRF, XRD, FTIR, dan UV-Vis 

X-Ray  powder  diffraction  (XRD)  adalah  metode  analisis  yang  

digunakan untuk mengetahui ukuran zat atau jarak antar partikel yang terdapat 

pada sampel. Serta dapat mengetahui keberdaan suatu zat dari fasa kristalnya. 

Prinsip dasar XRD ialah proses penangkapan pola hamburan sinar atau pantulan 

sinar yang membentuk bidang dari susunan atom-atom suatu senyawa (Munasir, 

dkk.,2012). 

 

 

 

 

 

      Gambar 2. 5 Instrumen XRD 

Prinsip kerja XRD adalah jika seberkas sinar x di tembakkan pada sampel 

yang berbentuk kristal, maka pada bidang kristal itu akan membelokkan sinar x yang 

mempunyai panjang gelombang yang sama dengan jarak antar kisi dalam kristal 

tersebut. Sinar yang dibelokkaan akan ditangkap oleh detektor yang kemudian 

menghasilkan puncak sebagai hasil difraksi. Jika pada suatu sampel mengandung 

banyak bidang kristal, maka akan semakin kuat intensitas pembiasan yang 

dihasilkannya (Priyanto, 2015). 

XRF  ialah  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  unsur  ataupun 

senyawa yang terkandung bahan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Prinsip 

kerja dari analisis XRF disebabkan oleh tumbukan antar atom-atom yang terjadi 

pada permukaan suatu sampel oleh sinar X dari sumber sinar X (Jenkin, 1998). 
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        Gambar 2. 6 Instrumen XRF 

Skema XRF menunjukan proses x-ray  yang memiliki energi  yang sangat 

cukup maka ion negatif (elektron) akan mengalami eksitasi ke kulit atom yang 

terdalam, yang dapat menghasilkan vacancy di kulitnya, vacancy dapat 

mengakibatkan kondisi atom menjadi tidak stabil. Sehingga untuk menstabilkan 

kondisi atom tersebut maka ion negatif (elektron) yang terdapat pada kulit terluar 

ditranfer untuk menutupi vacancy tersebut agar atom menjadi stabil. Proses x-ray 

dapat memberikan karakteristik yang energinya berasal dari energi ikatan antar kulit 

yang berhubungan itu berbeda. Maka, spektrum x-ray yang apabila dipancarkan pada 

suatu material akan menghasilkan multiple peak pada Panjang gelombang yang 

berbeda (Astini, 2008). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.7 sebagai berikut:    

 

 

 

 

 

 

                  

                 Gambar 2. 7 Prinsip Kerja XRF 

Spektroskopi infra merah (FTIR) merupakan metode yang digunakan untuk 

menentukan gugus fungsi suatu zat dengan cara mengamati interaksi antar molekul 

dengan gelombang elektromagnetik (Munasir, dkk., 2012). FTIR memiliki beberapa 

kelebihan  dibandingkan  dengan  spekroskopi  IR  lainnya.  Salah  satunya  adalah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Spektroskopi
http://id.wikipedia.org/wiki/Metode
http://id.wikipedia.org/wiki/Metode
http://id.wikipedia.org/wiki/Metode
http://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
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memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi hingga 1000 kali dibandingkan dengan yang 

lainnya dan dalam waktu yang singkat mampu menghasilkan signal dan nois yang 

tinggi (Setaibudi, dkk., 2012). Jika sampel dipancarkan sinar infra merah maka 

molekul- molekulnya akan menyerap energi sehingga sampel akan tereksitasi. 

FTIR dapat dikatakan sangat akurat dalam mengukur gugus fungsi pada 

suatu sampel. Cayaha yang dihasilkan pada radiasi tengah inframerah sekitar 

400-4000 Cm
-1

. Pembacaan gugus fungsi pada FTIR akan berbeda-beda 

tergantung dari  panjang  gelombangnya  (Alminda  dan  Ramadhania, 2018). 

Beberapa penelitian yang melaporkan bahwa FTIR dapat digunakan untuk 

menganalisis protein, hal ini dapat dilakukan dengan cara memvariasikan pellet pada 

suatu sampel dan kalium bromida yang berfungsi sebagai perekat sehingga dapat 

menentukan spektrum dari sampel tersebut (Sulystiawati dan huda, 2017). 

 

 

 

 

          

       Gambar 2. 8 Instrumen FTIR 

Menurut Krisnawati, dkk (2018), dalam penelitiannya yang melaporkan 

bahwa daerah serapan zeolit yang diperoleh setelah diuji dengan FTIR dengan 

panjang gelombang 3459,88-3912,55 (vibrasi OH), 1650,94-1759,61 (vibrasi tekuk –

OH), 1000-1100 (vibrasi ulur Si-O-Si), 660,64 (vibrasi ulur asimetris Si-O-Si), dan 

466,91-431,63 (vibrasi tekuk Si-O-Al).  

UV-Vis adalah salah satu metode instrumen yang digunakan untuk 

mengidentikasi adanya senyawa (padat/cair) berdasarkan adsorbansi foton. Agar 

sampel dapat menyerap foton pada daerah UV-Vis dengan panjang gelombang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
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200 nm-700 nm, biasanya sampel diderivatisasi, misalnya penambahan reagen dalam 

pembentukan garam kompleks dan lain sebagainya (Irawan, 2019) 

 

 

 

 

     

                              Gambar 2. 9 Instrumen UV-Vis 

 

F. Aplikasi Zeolit dalam Bidang Peternakan 

Zeolit dapat dimanfaatkan oleh manusia salah satunya dalam bidang 

peternakan. Zeolit dalam bidang ini dapat berfungsi penyerap kadar amoniak yang 

terdapat pada kotoran ternak. Pada peternakan unggas atau ayam, zeolit dapat 

dimanfaatkan  untuk  menyerap bau yang disebabkan oleh gas amoniak, metana 

dan karbon dioksida yang  tertimbun  pada  kandang  ayam. Penggunaan zeolit ini 

dilakukan dengan cara menaburkan langsung pada feses ayam (Pontoh, Cherly 

Joula, 2018: 36). Pemberian zeolit 10 gram ternyata lebih efektif dalam menekan 

pembentukan gas amoniak dan H2S pada kotoran ayam tersebut (Racmawati, 2000). 

Zeolit dapat berfungsi sebagai penukar ion pada pakan ternak. Zeolit dapat 

meningkatkan efisiensi penggunaan nitrogen dalam pakan. Hal ini zeolit dapat 

bertindak sebagai penyangga dan dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi 

penggunaan ransum (Pontoh, Cherly Joula, 2018). Zeolit dapat berfungsi untuk 

mengolah limbah ternak dengan cara menyerap kation dan anion agar tidak mudah 

lepas. Zeolit juga mampu menggumpalkan kotoran ternak agar mempercepat proses 

penguraian kotoran supaya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik (Pontoh, 

Cherly Joula, 2018). 
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
 
A.  Waktu dan Tempat 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai Februari 

2021 di Laboratorium Kimia Anorganik, Laboratorium Analitik, Laboratorium 

Organik, dan Laboratorium Riset Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

 
B.  Alat dan Bahan 
 

1. Alat Penelitian 
 

Alat-alat   yang   digunakan   pada   penelitian   ini   adalah   ini   yaitu   X-

Ray Diffraction (XRD) Nicolet IS10, Four Transform Infrared Specroscopy (FTIR), 

X- Ray Fluorescence  (XRF),  spekrofotometer  UV-Vis  ISO,  furnace  (tanur),  

shieve sheker, neraca analik, oven, penyaring buchner, hotplate, pipet skala, gelas 

kimia, cawan porselin, erlenmeyer, termometer, bulp, corong, batang pengaduk,  

lumpang dan mortal, spatula, botol polipropilen, dan gunting. 

 
2. Bahan Penelitian 

 
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah akuades (H2O), asam 

klorida (HCl) 2 N, kertas saring whatman no.48, natrium hidroksida (NaOH p.a) 

0,62 M, aluminium Foil, dan tongkol jagung. 

C.  Prosedur Penelitian 

1. Preparasi dan Ekstraksi tongkol jagung 

Tongkol jagung dicuci sampai bersih, dikeringkan dan dipotong dengan 

ukuran kurang lebih 2 cm, kemudian dikarbonisasi, hasil karbonisasi dipanaskan 
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selama 1 jam pada suhu 105 0C, kemudian dikalsinasi pada temperatur 650 0C 

selama 6 jam. 

 

2. Preparasi aluminium foil 

Aluminium foil dibersihkan dari pengotor dengan menggunakan kain, 

kemudian digunting dengan ukuran yang kecil untuk digunakan sebagai bahan baku 

aluminium. 

 

3. Ekstraksi silika dari tongkol jagung 

Abu tongkol jagung ditimbang sebanyak 25 gram, selanjutnya dilarutkan 

dengan  300  mL  HCl  2  N  dan  dipanaskan  pada  suhu  85 0C  sambil  dilakukan 

pengadukan selama 1 jam. Selanjutnya disaring menggunakan penyaring buchner 

untuk mendapatkan endapan silika. Kemudian endapan silika yang diperoleh dicuci 

menggunakan aquades hingga pH 7. Kemudian dikeringkan menggunakan oven  

pada  suhu 110 0C selama  8  jam.  Selanjutnya, silika yang diperoleh dianalisis 

menggunakan XRF (Erviana, 2013). 

 

4. Sintetis zeolit dengan metode hidrotermal 

NaOH ditimbang sebanyak 11,2 gram kemudian dilarutkan dalam 450 mL 

aquades dan diaduknya secara perlahan hingga homogen. Selanjutnya diambil 

aluminium foil sebanyak 2,7 gram dan ditambahkan larutan NaOH sebanyak 200 

mL hingga aluminium foil larut dan homogen. Setelah itu, dilarutkan 25 gram 

silika ke dalam 250 mL larutan NaOH hingga larutan homogen. Campurkan kedua 

larutan ke dalam botol polipropilen yang merupakan botol plastik kedap udara. 

Kemudian dikristalisasi pada oven dengan temperatur 100
o
C selama 24 jam. Setelah 

itu, dicuci gel zeolit dengan akuades lalu dikeringkan gel pada suhu 80
o
C. Kemudian 

dilakukan pengayakan dengan menggunakan saringan 200 mesh (Kim et al., 2004; 
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Yang et al., 2017). Selanjutnya dianalisis hasil sintetis dengan XRD untuk 

mengkonfirmasi struktur zeolit dan dilakukan pengujian gugus fungsi zeolit dengan 

FTIR (Gunawan, dkk., 2017: 93). 
 
 

5. Aplikasi zeolit terhadap feses ayam broiler 

Feses ayam ditimbang sebanyak 100 gram. Kemudian dilarutkan dengan 

menggunakan aquades 500 mL, selanjutnya dihomogenkan dan kemudian disaring. 

Setelah itu, dipipet 25 mL feses ayam yang sudah diencerkan ke dalam 6 gelas kimia 

dengan label A, B, C, D, E dan F. Pada gelas kimia A terdapat 0 gram zeolit, 

sebanyak 1 gram pada gelas kimia B, 3 gram pada gelas kimia C, 5 gram pada gelas 

kimia D, 7 gram pada gelas  kimia  E  dan  9  gram  pada  gelas  kimia  F.  Setelah 

itu, dihomogekan. Selanjutnya, didiamkan selama 3 jam. Setelah itu, menghitung 

konsentrasi penurunan amoniak terhadap feses ayam dengan menggunakan 

spektrofotometer  Uv-Vis (Sinaga, 2019). 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian sintesis dan karakterisasi zeolit dari tongkol jagung (Zea mays. L) 

dan aluminium foil serta aplikasinya terhadap penurunan kadar amoniak pada feses 

ayam terdiri dari beberapa langkah yaitu preparasi sampel, ekstraksi silika, analisis 

menggunakan XRF, sintetis zeolit, uji karakteristik serta aplikasinya. Adapun hasil 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil analisis komposisi abu tongkol jagung dengan (XRF) 

     Tabel 4. 1 Komposisi tongkol jagung setelah dianalisis dengan XRF 

Komposisi Konsentrasi (% b/b) 

SiO2 65.92 

K2O 18,40 

CaO 7,43 

P2O

5 

4,13 

Fe2O

3 

2,85 

ZnO 0,35 

TiO2 0,32 

 

2. Hasil analisis XRD zeolit dari tongkol jagung dan aluminium Foil 
 

Tabel 4. 2 Hasil difraktogram zeolit menggunakan XRD 

Phase name                        Formula 
 

Trydimite                             SiO2 
 

Kealite, syn                          SiO2 
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3. Hasil identifikasi gugus fungsi zeolit menggunakan FTIR 

Tabel 4. 3 Daerah serapan Zeolit menggunakan FTIR Zeolit 

Daerah Serapan (Cm-1) Daerah Referensi (Cm-1) 

(Krisnawati, 2018) 

Gugus Fungsi 

3905,80; 3855,42; 

3823,19;  3841,97; 

3806,55; 3725,65; 

3451,52 

3459,88-3912,55 

Vibrasi OH 

1638,52; 1774,80 1650,94-1759,61 Vibrasi tekuk –OH 

1015,83 1000-1100 Vibrasi ulur Si-O-Si 

680,33       660,64 
Vibrasi ulur asiimetris Si-

O-Si 

451,82 431,63-466,91 Vibrasi tekuk Si-O-Al 

 

4. Identifikasi Kadar Amoniak  Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis 

Hasil identifikasi kadar awal amoniak pada feses ayam broiler di Samata, 

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan menggunakan amoniak (NH3) sebagai 

parameter menunjukan kadar sebesar 0,501 ppm dalam 100 gram feses ayam. hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kadar awal amoniak yang akan dijadikan acuan sebelum 

ditambahkan zeolit (Sinaga, 2019). 

 

Tabel 4. 4 Hasil Penurunan Kadar Amoniak setelah penambahan Zeolit 

Massa Zeolit 

(gram) 

Kadar Amoniak setelah 

Perlakuan (ppm) 

Persen (%) Penyerapan 

1 0,051 89,82 

3 0,037 92,61 

5 0,034 93,21 

7 0,026 94,81 

9 0,022 95,60 
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B.  Pembahasan 

1. Ekstraksi silika dari tongkol jagung (Zea Mays L) 

Sampel pada penelitian ini adalah tongkol jagung yang diperoleh dari 

Botolempangan, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Preparasi sampel bertujuan untuk 

menghilangkan zat pengotor dan kadar airnya. Tongkol jagung mengandung bahan 

organik salah satunya adalah silika. Sehingga untuk mendapatkan silikanya maka 

dilakukan karbonisasi yang bertujuan untuk menghilangkan karbonnya.  

Metode yang digunakan untuk mengekstraksi silika adalah metode leaching 

yang mana menggunakan larutan asam kuat seperti asam klorida (HCl) atau asam 

bromida (HBr). Penggunaan HCl bertujuan untuk mengikat senyawa silika serta  

menghilangkan  pengotor  yang  terdapat  pada  tongkol jagung sehingga silika yang 

diperoleh lebih murni. Silika yang dihasilkan masih mengandung kadar air yang 

cukup tinggi sehingga dilakukan pemanasan yang bertujuan untuk menghilangkan 

kadar air tersebut.  

Silika yang diperoleh dianalisis menggunakan XRF. Berdasarkan hasil 

analisis XRF dapat dilihat pada tabel 4.1 yang menunjukan bahwa kandungan silika 

cukup tinggi sekitar 65,92%. Hal ini sesuai dengan penelitian Nindi, dkk., (2018), 

yang menyatakan bahwa kandungan silika pada tongkol jagung sekitar 66,38%.  

Proses pembuatan zeolit dimulai dengan silika yang direaksikan dengan 

NaOH  hal  ini  bertujuan  untuk  mempermudah  pembentukan  natrium  silikat  

yang terjadi pada suhu yang tidak begitu tinggi karena NaOH memiliki titik leleh 

yang rendah dibandingkan dengan natrium bikarbonat (Na2CO3). Peleburan ini 

berfungsi agar  proses  perubahan  abu  tongkol  jagung  menjadi  natrium  silikat  

(Na2SiO3) (Trivana, dkk., 2015). Reaksi yang terjadi sebagai berikut.  

2NaOH(aq) + SiO2(s)           Na2SiO3(s) + H2O(l) 
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Selanjutnya untuk membentuk zeolit dibutuhkan aluminium yang sumbernya 

berasal dari aluminium foil. Aluminium   foil   direaksikan   dengan   NaOH   untuk   

membentuk   natrium alumina. Reaksi yang terjadi sebagai berikut: 

2NaOH(aq) + Al2O3(s)             Na2Al2O4(s) + H2O(l) 

Penambahan NaOH memiliki fungsi sebagai metalizer dikarenakan zeolit 

memiliki muatan negatif yang berlebih pada ion alumina sehingga kation-kation 

dibutuhkan sebagai pendukung untuk menetralisirnya (Ojha. 2004). Kemudian 

natrium silikat direaksikan dengan natrium aluminat bertujuan untuk membentuk sol 

kemudian terjadi proses polikondensasi dimana pada tahap ini transisi fasa sol 

berubah bentuk menjadi gel. Pembentukan gel adalah salah satu tanda dari 

terbentuknya kristal pada proses sintetis zeolit (Ojha, 2004). Reaksi yang terjadi 

sebagai berikut: 

NaOH(aq)+Na2Al(OH)(aq)  + Na2SiO3(aq)           [Nax(AlO2)y(SiO2)z.NaOH.H2O](gel)  

Setelah gel terbentuk dilakukan proses hidrotermal agar kristal zeolit yang 

terbentuk dapat seragam dan sempurna. Proses kristalisasi terjadi secara berlanjut 

dimulai dari reaksi kondensasi dan lanjutkan dengan polimerisasi larutan jenuh 

sehingga ikatan Si-O-Al dapat terbentuk (Warsito, 2008). Reaksi yang terjadi pada 

proses hidrotermal adalah sebagai berikut: 

[Nax(AlO2)y(SiO2)z.NaOH.H2O](gel             Nap[(AlO2)p(SiO2)q.bH2O]kristal 

Proses pembentukan kristal akan terjadi penataan ulang pada struktur gel 

amorf sehingga memiliki susunan yang teratur setelah pemanasan dan embrio inti 

kristal terbentuk pada proses embrio inti kristal, larutan lewat jenuh, dan gel amorf 

sisa mengalami kesetimbangan. Sehingga terbentuk kristal zeolit yang stabil 

(Warsito, 2008). Kristal zeolit yang didapatkan kemudian dibersihkan menggunkan 
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aquades agar material lain dapat hilang mulai dari pembentukan zeolit hingga zeolit 

mencapai pH 7-8 (Bahri, 2015). 

 

2. Hasil Analisis Zeolit menggunakan XRD 

Pengujian menggunakan XRD bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kristalitasnya suatu sampel. Hasil difraktogram zeolit dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 

Gambar 4. 1 Hasil difraktogram zeolit 

Hasil difraktogram menunjukkan bahwa Kristal yang terbentuk memiliki 

nama tridimit, kealit, dan syn karena dengan kemiripan nilai 2θ terhadap zeolit bahan 

kuarsa SiO2. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Treacy and Higgins (2001) yang 

menyatakan bahwa sudut pantul dari senyawa 2θ silikon dioksida (SiO2) yaitu 

sebesar 240; 21,80; 26,20; 27,20; 30,24°; 37,996° dan 40,04°. Hal ini juga didukung 

oleh data Joint Committee on Powder Diffraction Standar (JCPDS) no 5-0490  bahwa 

sudut 2θ dari senyawa kuarsa SiO2 yaitu 23,6550; 27,920 dan 28,0450. 
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3. Hasil identifikasi gugus fungsi zeolit menggunakan FTIR 

Pengujian dengan menggunakan spktrofotometer FTIR bertujuan untuk 

mengetahui gugus fungsi pada sampel. Kandungan gugus fungi yang dianalis adalah 

gugus fungsi yang menunjukan adanya kandungan silika dan alumina yang terdapat 

zeolit. Adapun hasil karakterisi zeolit menggunakan spekrofotometer FTIR adalah 

sebagai berikut.  

Gambar 4.2 Spektrum FTIR dari Zeolit 

Hasil analisis spektrofotometer FTIR diperoleh spektrum yang dapat dilihat 

pada gambar 4.2 pita serapan  yang muncul pada analisis FTIR 

mengindikasikan bahwa adanya gugus fungsi yang terdapat pada sampel. Pita 

serapan yang muncul dengan bilangan gelombang 3905,80, 3855, 42, 3823,19, 

3841,97, 3806,55, 3725,65 dan 3451,52 cm
-1  

merupakan vibrasi dari gugus OH. 

Hal ini menunjukan bahwa didalam zeolit terdapat air. Sedangkan pada pita 

serapan dengan bilangan gelombang 1638,52, 1774,80 cm
-1 

menimbulkan adanya 

vibrasi tekuk dari gugus fungsi –OH. Pada pita serapan 1015,83 menunjukan 

adanya vibrsi ulur dari gugus Fungsi Si-O-Si hal ini mengindikasikan bahwa di 
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dalam zeolit terdapat kerangka alumina silikat. Pada pita serapan 680,33 

menyatakan vibrai ulur simestris dari gugus fungsi Si-O-Si hal ini menunjukan 

bahwa alumina dan silika belum bereaksi secara sempurna. Akan tetapi terjadi 

reaksi antara alumina dan silika dalam jumlah yang sangat kecil, hal ini di tunjukan 

pada pita serapan 451,82 yang merupakan puncak dari gugus fungsi Si-O- Al 

(Krisnawati, dkk., 2018). 

 

4. Identifikasi Kadar Amoniak  Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis 

Perlakuan ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas zeolit untuk menurunkan 

kadar amoniak pada feses ayam broiler. Adapun hasil setelah penambahan zeolit 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

Gambar 4. 3 Grafik Penurunan Kadar Amoniak 

Hasil analisis spekrofotometer uv-vis yang menunjukan bahwa setelah 

dilakukan penambahan zeolit mengalami penurunan dengan massa zeolit 1 gram, 3 

gram, 5 gram, 7 gram dan 9 gram menghasilkan nilai kadar amoniak berturut-turut 

89,82%; 92,61%; 93,21%; 94,81%; dan 95,60%. Hal ini sesuai dengan penelitian 
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Silaban, dkk., (2012), yang menyatakan bahwa konsentrasi amoniak mengalami 

penurunan yang disebabkan oleh penambahan zeolit. Hal tersebut terjadi penyerapan 

kation amoniak oleh jumlah pori- pori zeolit. Hal ini sesuai dengan standar bahan 

baku mutu yang ditetapkan oleh KepMen LHK RI No. 50 tahun 1996 yaitu 2 ppm. 

Penurunan kadar amoniak oleh zeolit dapat berlangsung melalui pertukaran 

kation. Ion-ion amoniak yang terdapat pada feses ayam dapat mengganti kation-

kation logam alkali yang terdapat pada permukaan zeolit. Sehingga Molekul-molekul 

amoniak pada feses ayam dapat diadsorpsi (Banon, 2008). Reaksi antara zeolit 

dengan amoniak dapat dilihat sebagai berikut: 

NH3 + H2O          NH4
+ + OH- 

NH4
+ + Na12[Al12Si12O48]27H2O           12Na+ + (NH4)12[Al12Si12O48]27H2O 

12Na+ + 12OH          12NaOH 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristrik zeolit tongkol jagung (Zea Mays L.) dan aluminium foil 

merupakan jenis tridymite, kealyn dan syn hal ini ditandai dengan hasil pita  

serapan  FTIR  yang  muncul  yakni  spektrum  3905,80-3451,52 (O-H), 

1638,52-1774,80 (vibrasi tekuk –OH), 1015,83 (vibrasi ulur Si-O-Si), 680,33 

(vibrasi ulur asimetris Si-O-Si) dan 451, 82 (vibrasi tekuk Si-O-Al). 

Adapun difraktogram XRD memiliki posisi 2θ = 27,920. 

2. Presentase penurunan setelah penambahan zeolit dengan massa yang 

berbeda-beda yaitu 1,3,5,7, dan 9 gram berturut-turut 89,82%: 92,61%: 

93,21; 94,81; dan 95,60%. 

B. Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengaplikasikan zeolit terhadap 

penurunan kadar logam yang terdapat di air seperti logam Pb dan Mg. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran I. Skema proses Penelitian 

Sintesis dan Karakterisasi Zeolit dari Tongkol Jagung (Zea mays L.) dan Aluminium 

Foil serta Aplikasinya terhadap Penurunan Kadar Amoniak pada Feses Ayam 

 

  

Tongkol Jagung 

Preparasi Aluminium Foil 

Isolasi Silika dari 

Tongkol jagung 

Sintesis Zeolit 

Uji FT-IR Uji XRD 

Aplikasi Zeolit pada 
Feses Ayam 

Feses Ayam 

Uji UV-Vis 
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Lampiran II. Preparasi dan Ekstraksi Tongkol Jagung dan Aluminium Foil 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran III. Ekstraksi Silika dari Tongkol Jagung  

 

 

    

 

 

 

 

Hasil 

dibersihkan menggunakan kain 

digunting dengan ukuran kecil 

Aluminium foil 

dicuci dengan akuades 

disaring dengan penyaring Buchner 

dilarutkan dengan 300 mL HCl 2 N 

dipanaskan dengan suhu 85oC sambil diaduk 

selama 1 jam 

Abu tongkol jagung 60 gram 

dikeringkan dengan oven pada suhu 

110oC selama 8 jam 

Endapan silika 

dianalisis dengan XRF 

Hasil 

dikarbonisasi 

dipotong dengan ukuran 2 cm 

dikeringkan 

dicuci hingga bersih 

Tongkol Jagung 

Hasil 

dioven pada suhu 105oC selama 1 jam 

dikalsinasi pada suhu 650oC selama 6 

jam 

Abu tongkol jagung 
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Lampiran IV. Sintesis Zeolit dengan Metode Hidrotermal 

- Larutan NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Larutan Aluminium Foil 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Larutan silika 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sintesis Zeolit 

 

 

 

 

 

ditimbang sebanyak 11,2 gram 

dilarutkan dengan aquades sebanyak 450 mL 

NaOH 0,62 M 

diaduk perlahan hingga homogen 

Hasil 

ditimbang sebanyak 2,7 gram 

ditambahkan larutan NaOH sebanyak 200 mL 

Aluminium foil  

diaduk perlahan hingga homogen 

Hasil 

ditimbang sebanyak 25 gram 

ditambahkan larutan NaOH sebanyak 250 mL 

Silika  

diaduk perlahan hingga homogen 

Hasil 

dicuci dengan aquades 

dikeringkan pada suhu 80oC 

disaring menggunakan saringan 200 mesh 

Hasil 

Larutan aluminium foil Larutan silika 

dicampur dan disimpan dalam botol 

polipropilen 

dikristalisasi menggunakan oven pada suhu 

100 oC selama 24 jam 

Gel zeolit 
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Lampiran V. Pengukuran Kadar Awal Amoniak dan Aplikasi Zeolit pada Feses 

Ayam 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

16 

ditimbang sebanyak 100 gram 

dilarutkan dengan aquades sebanyak 500 mL 

Feses ayam 

dihomogenkan dan disaring 

Hasil 

dimasukkan ke dalam 5 gelas kimia setelah 

diencerkan, masing-masing sebanyak 25 mL 

Feses ayam 

ditambahkan zeolit masing-masing sebanyak 1 gram, 

3 gram, 5 gram, 7 gram, 9 gram dan dihomogenkan 

didiamkan  selama 3 jam 

dihitung konsentrasi amonium menggunakan  

Spektrofotometer UV-Vis 

Hasil 
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Lampiran VI. Dokumentasi Penelitian 

1. Preparasi Tongkol Jagung 

  Proses pemotongan 

tongkol jagung 

proses pengeringan  Abu tongkol jagung 

 

2. Preparasi Aluminium Foil 

Bersihkan Aluminium Foil Memperkecil ukuran 

aluminium foil  

Menimbang aluminium 

foil 

3. Isolasi silika dari tongkol jagung 

Proses penimbangan abu 

Tongkol jagung 

Melarutkan abu tongkol 

jagung dengan HCl 2N 

Menyaring dengan 

penyaringan bunhner 
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Mengukur pH Mengeringkan pada suhu 

1100C selama 12 jam 

Analisis Menggunakan 

XRF 

 

4. Sintesis Zeolit 

  

Melarutkan aluminium foil 

dengan NaOH 

Melarutkan silika dengan 

NaOH 
Mencampurkan kedua 

larutan ke polipropilen 

memanaskan selama 24 

jam pada suhu 1000C 
Proses penyaringan 

setelah keringkan pada 

suhu 800C 
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  Proses Pengayakan Zeolit 

  

 

5. Karakterisasi Zeolit 

  

Proses pengujian sampel 

menggunakan FTIR 

Proses pengujian zeolit 

menggunakan XRD 

 

 

6. Pengaplikasian Zeolite terhadap penurunan kadar amoniak 

Mengencerkan Feses 

Ayam 

Mencampurkan Feses 

ayam dengan Zeolit 
menganalisis dengan AAS 
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Lampiran VII. Analisis Data 

Dik: Co = 0,501 ppm 

 Ce = a). 0,051 ppm 

         b). 0,037 ppm 

         c). 0,034 ppm  

         d). 0,026 ppm 

                    e). 0,022 ppm 

Dit: % Adsorpsi = 

         

                                                                                   

a).   % Adsorpsi = 
Co-Ce

Co
 x 100%     = 

0,501-0,051

0,501
 x 100%   = 

0,45

0,501
 x 100%      

                                = 89,82% 

 

b). % Adsorpsi = 
Co-Ce

Co
 x 100%     = 

0,501-0,037

0,501
 x 100%   = 

0,464

0,501
 x 100%      

                              = 92,61% 

 

c). % Adsorpsi = 
Co-Ce

Co
 x 100%     = 

0,501-0,034

0,501
 x 100%   = 

0,467

0,501
 x 100%      

                               = 93,21% 

 

d). % Adsorpsi = 
Co-Ce

Co
 x 100%     = 

0,501-0,026

0,501
 x 100%   = 

0,475

0,501
 x 100%     

                 = 94,81% 
 

e). % Adsorpsi = 
Co-Ce

Co
 x 100%     = 

0,501-0,022

0,501
 x 100%   = 

0,479

0,501
 x 100%     

        = 95,60% 

 

 
 

Co-Ce

Co
 x 100% 
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 Qualitative analysis results 

 

Phase name Formula Figure of merit Phase reg. detail DB card number 

Tridymite Si O2 0.486 ICDD (PDF-2/Release 2011 RDB) 01-071-0261 

keatite, syn Si O2 1.387 ICDD (PDF-2/Release 2011 RDB) 01-076-0912 

 

Phase name Formula Space group Phase reg. detail DB card number 

Tridymite Si O2 1 : F1 ICDD (PDF-2/Release 2011 RDB) 01-071-0261 

keatite, syn Si O2 96 : P43212 ICDD (PDF-2/Release 2011 RDB) 01-076-0912 
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