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Nama : SOFHIA NURAINI ZAHRA 
NIM : 70100117038 
Jurusan : FARMASI 
Judul Skripsi : IDENTIFIKASI DAN KARAKTERISASI ISOLAT FRAKSI 

AKTIF ANTIOKSIDAN RIMPANG LEMPUYANG GAJAH 
(Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.) 

Penyakit degeneratif merupakan masalah utama yang diderita oleh 
masyarakat modern. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah radikal bebas 
yang masuk dalam tubuh sehingga menyebabkan kerusakan pada sel. Lempuyang 
gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.) merupakan salah satu jenis varietas 
jahe yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu bahan 
dalam obat tradisional. Bagian rimpang lempuyang gajah diketahui memiliki 
berbagai jenis metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antioksidan yang 
bekerja dengan menetralkan radikal bebas sehingga lebih stabil dalam tubuh. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui karakter 
metabolit sekunder larut n-heksan pada rimpang lempuyang gajah yang berpotensi 
sebagai antioksidan aktif sehingga dapat digunakan sebagai landasan awal dalam 
sintesis obat baru yang berfokus pada pengobatan penyakit degeneratif. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni identifikasi senyawa 
menggunakan KLT  melalui penampakan noda pada UV 254 dan 366 nm serta 
penampak bercak H2SO4 10%. Skrining aktivitas antioksidan dengan metode 
KLT-bioautografi menggunakan DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhidrazil) dan 
dikarakterisasi menggunakan spektrofotometri FTIR (Fourier Transform 
Infrared). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rimpang lempuyang gajah memiliki 
kandungan flavonoid, alkaloid, steroid dan terpenoid yang memiliki potensi 
sebagai antioksidan pada lima fraksi dengan kepolaran yang berbeda yakni 
dengan perbandingan eluen n-heksan : etil asetat (12:1, 10:1, 8:1, 8:2 dan 4:2). 
Karakterisasi yang dilakukan dengan FTIR diketahui cukup memberikan 
gambaran susunan gugus fungsi dari senyawa yang ada pada tiap fraksi sehingga 
cukup baik digunakan dalam memperoleh karakter dari senyawa antioksidan yang 
terkandung dalam sampel. 

 
Kata Kunci: Antioksidan, FTIR, KLT, Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 
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NIM : 70100117038 
Department : PHARMACY 
Title : IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF 

ANTIOXIDANT ACTIVE FRACTION ISOLATES OF 
LEMPUYANG GAJAH RHIZOME (Zingiber zerumbet (L.) 
Roscoe ex Sm.) 

Degenerative disease is a major problem suffered by modern people. This 
is caused by the increased number of free radicals that caused damage to human 
cells. Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.) is one of ginger 
variety that is often used by Indonesian people as an ingredient in traditional 
medicine. Lempuyang gajah rhizome is known to have various types of secondary 
metabolites that have the potential as antioxidants that work by neutralizing free 
radicals and make them more stable in human body.  

This study was designed with the aim to identify and characterize 
secondary metabolites those soluble in n-hexane which has the potential as an 
active antioxidant and hopely it can be used as an initial basis especially for the 
synthesis of new drugs that focus on treating degenerative diseases.  

The method used were metabolites identification in lempuyang gajah 
rhizome using TLC with spots analysis on UV 254 and 366 nm, H2SO4 10% 
spraying. TLC-bioautography to determine the antioxidant activity using DPPH 
(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil) and fraction characterized using FTIR (Fourier 
Transform Infrared) spectrophotometry. 

The results showed that lempuyang gajah rhizome contain flavonoids, 
alkaloids, steroids and terpenoids that have potential as antioxidants in five 
fractions with different polarities, with the ratios of n-hexane : ethyl acetate (12:1, 
10:1, 8:1, 8:2 and 4:2). The characterization carried out by FTIR is known to be 
sufficient to provide an overview of the composition of the functional groups of 
the compounds present in each fraction so that it is good enough to be used in 
obtaining the character of the antioxidant compounds contained in lempuyang 
gajah sample. 

 
Keywords: Antioxidant, FTIR, TLC, Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, intensitas kemunculan penyakit mematikan 

khususnya penyakit degeneratif seperti kanker, penyakit kardiovaskular, diabetes 

mellitus, hingga stroke semakin meningkat. Salah satu penyebab penting 

timbulnya penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh adanya stres oksidatif. Stres 

oksidatif dapat terjadi akibat banyaknya radikal bebas yang bersifat toksik dan 

reaktif sehingga mengganggu metabolisme sel dalam tubuh. Asap rokok, sinar 

UV, maupun zat kimia yang didapatkan dari luar tubuh dapat menjadi sumber 

radikal bebas. Tidak hanya dari luar, radikal bebas juga dapat diproduksi dari 

dalam tubuh (Werdhasari, 2014). 

Species Oxygen Reactive (ROS) adalah radikal bebas turunan oksigen 

yang diperoleh dari tubuh manusia. Akibat jumlah ROS dan antioksidan yang 

berbanding terbalik memicu terjadinya stres oksidatif sehingga menjadi awal 

timbulnya penyakit. Pada Studi Kesehatan Dasar 2018 yang dilakukan oleh 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, dilaporkan terdapat prevalensi kanker 

yang meningkat dari 1,4% menjadi 1,8%, prevalensi hipertensi meningkat dari 

25,8% menjadi 34,1% dan prevalensi diabetes meningkat dari 6,9% menjadi 8,5% 

(Sunarto, dkk., 2020). 

Secara alami, tubuh memproduksi senyawa antioksidan endogen sebagai 

pertahanan dalam melawan efek radikal bebas seperti SOD, glutathione, 

hyperplasmin, transferin dan ferritin. Paparan radikal bebas dari luar tubuh secara 

terus menerus dapat berujung pada ketidakseimbangan jumlah antioksidan dan 

radikal bebas dalam tubuh sehingga diperlukan antioksidan eksogen yang 
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mendukung pertahanan dan perlindungan dari radikal bebas (Rudiana, dkk., 

2018). 

Saat ini antioksidan sintetik banyak digunakan sebagai zat tambahan 

dalam makanan (contohnya BHA dan BHT), namun terdapat dampak negatif yang 

ditimbulkan bagi kesehatan apabila dikonsumsi melebihi batas yang dianjurkan 

seperti gangguan pada usus, hati, ginjal hingga keracunan pada tubuh. Sebagai 

gantinya, antioksidan alami yang berasal dari tumbuhan dapat menjadi pilihan 

yang tepat sebagai sumber antioksidan eksogen jangka panjang. Beberapa 

penemuan pun dilakukan demi mendapatkan variasi senyawa kimia dengan 

aktivitas antioksidan dari tumbuh-tumbuhan di berbagai belahan dunia (Sari, 

2016). 

Di Indonesia, terdapat sekitar 1.260 jenis tumbuhan berkhasiat obat yang 

dapat menghasilkan metabolit sekunder, dimana masing-masing metabolit 

tersebut memiliki struktur dan peranan yang berbeda-beda. Pada dasarnya, 

metabolit sekunder digunakan oleh tumbuhan sebagai alat pertahanan diri atau 

menjaga eksistensi tumbuhan tersebut di lingkungannya. Flavonoid, steroid, 

alkaloid, saponin, terpenoid dan tannin merupakan beberapa senyawa metabolit 

sekunder yang umum ditemukan pada tumbuhan dan dapat dimanfaatkan dalam 

pengobatan (Ergina, dkk., 2014). 

Tumbuhan dengan sifat obat telah banyak ditemukan mengandung 

berbagai metabolit sekunder yang ada sebagai antioksidan untuk mekanisme 

pertahanan. Kemampuan antioksidan tersebut berhubungan dengan senyawa yang 

mampu melindungi sistem biologis terhadap potensi bahaya efek dari reaksi 

radikal bebas termasuk spesi oksigen reaktif. Beberapa senyawa yang terkandung 

dalam tumbuhan Zingiberaceae seperti flavonoid dan terpenoid memiliki aktivitas 

sebagai antioksidan (Wandita, dkk., 2018). 
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Tumbuhan dengan famili Zingiberaceae sering digunakan oleh masyarakat 

Indonesia sebagai bahan pembuatan obat tradisional dan rempah masakan seperti 

kunyit, lengkuas dan jahe. Pada suku Zingibereae terdapat genus tunggal Zingiber 

yang memiliki lebih dari satu spesies. Salah satu spesies Zingiber yang sejak 

dahulu sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan untuk jamu 

tradisional yakni lempuyang gajah (Zingiber zerumbet) (Silalahi, 2018). 

Lempuyang gajah terutama pada bagian rimpangnya secara luas digunakan 

dalam pengobatan tradisional sejalan dengan khasiatnya secara biologis dan 

farmakologis. Rimpang lempuyang gajah telah banyak digunakan dengan efek 

terapeutik yang luar biasa untuk pengobatan tradisional dalam mengatasi 

peradangan, diare, kram perut, infeksi bakteri, demam, perut kembung, alergi dan 

keracunan (Koga, dkk., 2016). 

Ekstrak lempuyang gajah diketahui memiliki aktivitas antioksidan. Dalam 

penelitian terkait aktivitas antioksidan dan sitotoksisitas rimpang lempuyang gajah 

oleh Nag, dkk. (2013), dilakukan evaluasi penentuan fenolik total (metode Folin 

Ciocalteu), kandungan flavonoid (kompleksasi dengan aluminium klorida) dan 

aktivitas antioksidan (DPPH dan radikal bebas hidroksil) dari ekstrak etanol 

rimpang jahe liar (Zingiber zerumbet). Aktivitas antioksidan menunjukkan nilai 

IC50 sebesar 417,14 (asam askorbat: 2,71 µg/ml) dan 13,24 mg/ml (kuarsetin: 2,46 

µg/ml) pada pengujian dengan DPPH dan hidroksil. Adanya jumlah kaempferol 

yang cukup besar dilaporkan memiliki aktivitas pembersihan radikal hidroksil 

yang kuat. 

Senyawa utama yang terdapat dalam lempuyang gajah yakni zerumbone 

juga diketahui memiliki aktivitas antioksidan. Hal ini telah dilaporkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Tian, dkk. (2020), dimana nilai IC50 dari DPPH 

pemulungan radikal bebas kapasitas masing-masing adalah 90293,12 ± 3529,38 
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μg/mL untuk zerumbone, yang jauh lebih tinggi dari BHT (29,25 ± 1,87 μg/mL) 

dan asam askorbat (1,57 ± 0,23 μg/mL).  

Dalam pandangan Islam, Allah SWT. dengan jelas telah menunjukkan 

betapa banyaknya tumbuh-tumbuhan bermanfaat yang ia ciptakan. Berbagai 

bentuk dan ukuran tumbuhan serta kompleksitas yang dimiliki oleh suatu 

tumbuhan sehingga membedakan ia dengan tumbuhan yang lain, baik itu ciri-ciri 

ataupun kandungan dalam tumbuhan tersebut, telah membuktikan betapa besarnya 

tanda-tanda kekuasaan yang ia miliki termasuk menciptakan tumbuhan 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.). Sebagai salah satu 

makhluk ciptaan Allah SWT. yang telah dianugrahi akal, sudah sepantasnya kita 

menggunakan akal tersebut untuk berpikir dan mengkaji lebih dalam mengenai 

petunjuk-petunjuk yang Allah SWT. berikan baik dalam Al-Qur’an maupun lewat 

hadis-hadis yang ada sehingga manusia dapat lebih memahami dan bersyukur 

dalam memaknai kehidupan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah  dipaparkan sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa  rimpang lempuyang gajah memiliki potensi sebagai 

antioksidan, namun dalam penelitian yang akan dilakukan lebih fokus dalam 

mengidentifikasi dan menentukan karakter dari senyawa antioksidan yang diambil 

dari ekstrak lempuyang gajah. Diharapkan dari penelitian ini, dapat dikembangkan 

obat baru yang dapat memberikan manfaat yang luas sebagai antioksidan bagi 

masyarakat.  

B. Rumusan Masalah   

1. Apakah ekstrak rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe 

ex Sm.) memiliki aktivitas antioksidan? 

2. Apa golongan senyawa kimia yang memiliki aktivitas antioksidan dalam 

ekstrak lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.)? 
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3. Bagaimana karakteristik senyawa antioksidan dalam rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.) dengan menggunakan 

metode KLT dan FTIR? 
 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Identifikasi senyawa ialah metode untuk mengetahui gambaran awal mengenai 

kandungan senyawa yang ada pada suatu tumbuhan yang dapat diperoleh 

dengan metode KLT (Kromatografi Lapis Tipis). 

b. Karakterisasi senyawa adalah metode yang dilakukan untuk menentukan ciri-

ciri ataupun sifat dari suatu senyawa yang diteliti sehingga diketahui 

manfaatnya. Sifat dari senyawa akan diperoleh dalam bentuk gugus fungsi 

dengan bantuan instrumen Spektrofotometer FTIR (Fourier Transform 

Infrared). 

c. Senyawa antioksidan merupakan senyawa dengan struktur molekul yang dapat 

dengan bebas memberikan elektron ke molekul radikal bebas dan dapat 

memutus reaksi berantai radikal bebas.  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi identifikasi golongan senyawa pada 

ekstrak hasil partisi n-heksan serta penggunaan instrumen dalam karakterisasi 

senyawa yakni menggunakan Spektrofotometer FTIR (Fourier Transform 

Infrared). 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nag, dkk. (2013), dilakukan 

pengujian pada aktivitas antioksidan dan sitotoksisitas rimpang lempuyang gajah. 

Ekstrak sampel diperoleh dengan maserasi. Selanjutnya pada ekstrak dilakukan 
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penentuan kandungan polifenol total (TPC) dan penentuan total flavonoid (TFC), 

diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis. Hasilnya, diketahui 

bahwa TPC dari lempuyang gajah yaitu 33,64±3,22 mg GAE/g, sementara itu 

TFC lempuyang gajah ialah 26,79±0,68 mg quercetin equivalent/g (QUE/g). 

Dilakukan pula uji efek pembersihan radikal bebas DPPH juga dilakukan dengan 

asam askorbat sebagai kontrol positif, nilai IC50 lempuyang gajah yang diperoleh 

ialah 417,14 µg/ml, lebih lemah efeknya dibandingkan asam askorbat yang 

memiliki nilai IC50 2,71 µg/ml. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

aktivitas antioksidan pada ekstrak lempuyang gajah yang diujikan. 

Pada jurnal yang berjudul “In Vitro Antioxidant and Antiglycation Activity 

of Zingiber zerumbet (Wild Zinger) Rhizome Extract” oleh (Bhavesh, dkk., 2013), 

pengujian kandungan fenolik total, flavonoid total, uji DPPH, pemulungan radikal 

oksida nitrat serta hidrogen peroksida dilakukan pada ekstrak etil asetat, dengan 

menggunakan asam askorbat sebagai perbandingan. Dari penelitian didapatkan 

hasil yaitu kandungan fenolik total lempuyang gajah sebesar 331,93±1,23 mg 

GAE/g dan kandungan flavonoid total sebesar 198±2,65 mg QUE/g. Aktivitas 

antioksidan dari lempuyang gajah yang diuji dengan metode DPPH memperoleh 

nilai IC50 yaitu 117,65±1,45 µg/ml dengan standar 36,26±0,43 µg/ml. Nilai IC 50 

dari uji pemulungan radikal bebas superoksida dan hidroksil masing-masing 

185,49±0,97 µg/ml (standar 27,25±0,56 µg/ml) dan 39,90±0,77 µg/ml (standar 

menggunakan quercetin 85,01±0,33 µg/ml). Nilai IC50 uji pemulungan radikal 

oksida nitrat dan hidrogen peroksidan masing-masing ialah 89,87±1,02 µg/ml 

(standar 48,73±0,85 µg/ml) dan 144,71±3,75 µg/ml (standar 94,47±1,05 µg/ml). 

Dari berbagai pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekstrak 

Zingiber zerumbet memiliki kemampuan sebagai antioksidan dengan 
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mendonasikan proton pada radikal bebas, mungkin karena adanya kandungan 

fenolik dan flavonoid yang tinggi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mokhtar, dkk. (2018), pengujian 

kandungan total fenolik (TPC), total flavonoid (TFC) dan aktivitas pemulungan 

radikal bebas (RSA) dilakukan pada rimpang lempuyang gajah. Ekstraksi 

dilakukan pada dua sampel yang sama dengan masing-masing pelarut yang 

digunakan yaitu air (menggunakan Subcritical Water Extraction (SWE)) dan 

etanol (menggunakan sokhlet). Nilai IC50 dari ekstraksi yang menggunakan etanol 

yaitu TPC 8,376±0,020 mg GAE/g; TFC 6,948±0,012 mg QUE/g; dan RSA 

60,453±0,008 % hambatan. Sedangkan untuk ekstraksi yang menggunakan SWE, 

diperoleh nilai TPC 18,5233±0,0520 mg GAE/g; TFC 2,3403±0,0453 mg QUE/g; 

dan RSA 83,924±0,0683 % hambatan.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

a. Untuk memperoleh senyawa antioksidan dari hasil isolasi ekstrak lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.) 

b. Untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang memiliki aktivitas 

antioksidan pada ekstrak lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex 

Sm.) 

c. Untuk menentukan karakteristik senyawa antioksidan yang telah diidentifikasi 

menggunakan metode KLT dan spektrofotometri FTIR (Fourier Transform 

Infrared) 

2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data ilmiah 

atau rujukan tentang senyawa yang berperan sebagai antioksidan pada rimpang 
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lempuyang gajah dimana kedepannya dapat dikembangkan menjadi sediaan 

farmasi yang bermanfaat bagi masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Uraian Sampel 

1. Klasifikasi Lempuyang Gajah 

Regnum : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Ordo : Zingiberales 

Famili : Zingiberaceae 

Genus : Zingiber 

Spesies : Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 

(Lianah, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rimpang Lempuyang Gajah (Zakaria, dkk., 2011) 
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2. Deskripsi dan Morfologi Lempuyang Gajah  

Lempuyang gajah atau yang lebih dikenal sebagai jahe liar adalah tanaman 

berumpun dan tanaman terna tahunan (perennial). Batangnya semu, dapat 

mencapai tinggi 1-2 meter, berwarna hijau, terdiri atas beberapa pelepah daun dan 

dapat mencapai tinggi 1-2. Daun pada lempuyang gajah ialah daun tunggal 

berbentuk lanset dan memanjang, yang memiliki susunan berseling pada kanan 

kiri batang. Ujung daun meruncing (acuminatus), pangkal daun runcing (acutus), 

dan tepi daun rata. Panjang daun mencapai 25-40 cm dan lebar daun mencapai 10-

15 cm. Jumlah helai daun 3-7 cm tiap batang dan berwarna hijau pucat hingga 

gelap, pertulangan daun menyirip, tangkai daun pendek dan berbulu halus. Bunga 

pada lempuyang gajah muncul dari rimpang, bunga berbentuk pinecone, tangkai 

bunga panjangnya ± 12 cm, bunga berwarna merah dan kelopak saling lepas satu 

sama lain. Rimpang utama lempuyang gajah berukuran cukup besar dan kuat serta 

bercabang, dagingnya berwarna kuning kecoklatan dan lebih pucat dibandingkan 

rimpang lempuyang wangi, bagian luar rimpang berwarna coklat (Lianah, 2019). 

3. Kandungan Lempuyang Gajah 

Dalam penelitan yang dilakukan oleh Dai, dkk. (2013) sebanyak 46 

senyawa dapat diidentifikasi dari minyak atsiri yang terkandung dalam rimpang 

lempuyang gajah, mewakili 99,6% dari kandungan minyak. Monoterpenoid 

(76,1%) merupakan senyawa utama yang paling banyak terkandung dalam 

minyak atsiri,  diikuti oleh (Z)-citral (26,1%), camphene (16,3%), sabinene 

(14,6%), zingiberene (7,2%) dan lavandulyl asetat (6,7%) dan zerumbone (1,2%).  

Lempuyang gajah banyak tumbuh di beberapa negara dan diketahui bahwa 

terdapat perbedaan persentase senyawa utama dari minyak esensial Zingiber 

zerumbet ditemukan bervariasi dari satu lokasi ke lokasi geografis lainnya. 

Senyawa utama pada rimpang lempuyang gajah di India yaitu zerumbone (76,3% 
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- 84,8%); di Malaysia ditemukan zerumbone (68,9%); di Bangladesh ditemukan 

senyawa utama zerumbone (46,8%), b-caryophyllene (19,0%), 1,5,5,8-

tetramethyl-12-oxabicyclo[9.1.0]-dodeca-3,7-dien (4,3%). Sementara itu, minyak 

atsiri dari lempuyang gajah yang diteliti di Vietnam mengandung senyawa utama 

(Z)-nerolidol (16,8% - 22,3%) pada bagian batangnya; zerumbone (21.3% - 

2.4%), trans-phytol (7.0% - 12.6%), β-caryophyllene (10.4% - 11.2%) pada 

bagian daun; dan (Z)-nerolidol (36.3%), β-caryophyllene (13.2%) pada bagian 

bunganya. 

Pada penelitian lain yang menggunakan sampel lempuyang gajah yang 

diperoleh di Indonesia melaporkan bahwa terdapat beberapa senyawa yang 

terkandung pada minyak atsiri rimpang lempuyang gajah yakni α-tujene (1,70%); 

α-pinene (1,16%); camphene (0,98%); sabinene (32,96%); δ-myrcene (13,27%); 

α-terpinene (0,71%); limonene (0,86%); γ-terpinene (1,24%); kamfer (2,91%); 

linalool (0,77%); 1,8-sineol (4,23%); δ-gurjunene (1,50%); trans-caryophyllene 

(3,73%); α-humulene (2,72%); germacrene (3,04%); dan zerumbone (11,05%) 

(Batubara, dkk., 2013). 

4. Manfaat Lempuyang Gajah 

Nenek moyang kita mengenal lempuyang sebagai bahan obat yang dapat 

dibuat menjadi jamu tradisional. Rimpang lempuyang muda, khususnya 

lempuyang gajah biasa dimanfaatkan sebagai lalapan. Banyak masyarakat yang 

meyakini bahwa rimpang lempuyang gajah memiliki berbagai manfaat, 

diantaranya yakni sebagai tonikum, obat luar, karminativa, penambah nafsu 

makan, stomakik, dan stimulant (Rejeki, dkk., 2017). 

Dalam beberapa penelitian diketahui bahwa rimpang lempuyang gajah 

mempunyai aktivitas sebagai antiinflamasi, analgetik, antitumor, pengobatan luka 
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memar dari pukulan, sebagai ramuan untuk sakit perut, sebagai obat bius sakit 

gigi, serta untuk panu dan kurap (Lallo, dkk., 2018). 

Lempuyang gajah memiliki manfaat yang lebih luas sebagai tanaman 

herbal khususnya pada bagian rimpang dapat digunakan untuk mengobati luka, 

sakit perut, batuk, asma, demam, wasir, kusta dan penyakit kulit lainnya. Air 

rebusan rimpang juga telah digunakan sebagai obat cacingan pada anak-anak 

(Chaudhuri, dkk., 2018). 

B. Metode Preparasi Sampel 

Isolasi merupakan teknik pemisahan senyawa-senyawa metabolit sekunder 

yang terkandung dalam suatu bahan alam. Isolasi senyawa pada bahan alam terdiri 

dari beberapa tahap mulai dari ekstraksi, fraksinasi, kemudian pemurnian dan 

identifikasi (Ilyas, 2013). 

1. Ekstraksi  

Tahap awal untuk mendapatkan bahan alam yakni melalui ekstraksi. 

Ekstraksi adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh materi yang terkandung 

dalam makhluk hidup baik hewan, tumbuhan ataupun mikroba. Untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi perolehan materi alam, maka 

dikembangkan beberapa metode ekstraksi yang dapat disesuaikan dengan 

keinginan peneliti. Pemilihan metode yang sesuai dikaitkan dengan sifat senyawa 

ataupun bahan alam itu sendiri (Firdaus, dkk., 2013). 

Secara umum, senyawa aktif yang terkandung dalam bahan alam dapat 

dikelompokkan menjadi dua yakni minyak atsiri dan non minyak atsiri (contohnya 

flavonoid). Tiap kelompok senyawa memiliki perbedaan struktur kimia yang 

mengakibatkan perbedaan dalam sifat masing-masing senyawa seperti stabilitas 

terhadap udara, cahaya, pemanasan serta, kelarutannya. Dengan diketahuinya 

jenis senyawa aktif yang terdapat dalam suatu bahan alam maka pemilihan cairan 
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penyari dapat lebih mudah serta proses ekstraksi yang dapat dilakukan dengan 

lebih cepat (Yasni, 2013). 

Secara garis besar, proses ekstraksi terdiri atas beberapa tahapan yaitu: 

(Firdaus, dkk., 2013) 

a. Pengeringan 

b. Penghancuran bahan atau homogenisasi bagian tanaman 

c. Pemilihan pelarut 

d. Pemilihan metode ekstraksi 

Pilihan utama cairan penyari yang digunakan dalam ekstrasi yakni 

metanol, etanol 70%, dan etanol 96%. Pelarut-pelarut ini memiliki daya ekstraksi 

yang luas, semua metabolit sekunder dapat tersari, sehingga sering digunakan 

dalam proses ekstrasi dimana belum diketahui struktur senyawa metabolit 

sekundernya. (Azis, 2014). 

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam ekstraksi, diantaranya 

yaitu: 

a. Maserasi 

Metode maserasi ialah salah satu metode ekstraksi dengan cara merendam 

sampel ke pelarut yang sesuai. Perendaman sampel pada pelarut mengakibatkan 

perbedaan tekanan di dalam dan luar sel sehingga dinding sel pecah dan metabolit 

sekunder yang terkandung dapat terlarut di cairan penyari. Dalam maserasi, 

semakin lama sampel melakukan kontak dengan cairan penyari maka semakin 

banyak metabolit yang terlarut akibat banyaknya dinding sel yang pecah. Proses 

ini akan berlanjut sampai terciptanya keseimbangan intrasel dan ekstrasel pada 

sampel. Metode maserasi memiliki keuntungan yaitu zat aktif yang diperoleh 

tidak akan rusak, namun kerugiannya yakni dibutuhkan cairan penyari yang cukup 

banyak dalam prosesnya (Chairunnisa, dkk., 2019). 
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b. Perkolasi 

Perkolasi adalah salah satu metode ekstraksi yang dilakukan dengan 

melewatkan cairan penyari pada sampel sehingga senyawa organik akan ikut 

terbawa bersama dengan cairan tersebut (Hasrianti, dkk., 2016). 

Proses ekstraksi dilakukan dalam perkolator, sampel dibasahi dengan 

perlahan dengan cairan penyari yang ditambahkan pada bagian atas sampel dan 

dibiarkan menetes perlahan di bagian bawah. Kelebihan dari penggunaan metode 

ini yaitu sampel bahan alam senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan 

kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut 

akan sulit menjangkau seluruh area serta membutuhkan banyak waktu dalam 

prosesnya (Mukhriani, 2014). 

c. Sokletasi 

Metode ekstraksi ini dilakukan dengan penempatan serbuk simplisia dalam 

sarung selulosa (dapat diganti dengan kertas saring) pada klonsong yang 

diletakkan di bagian bawah kondensor dan di bagian atas labu. Cairan penyari 

yang sesuai kemudian dituangkan ke dalam labu kemudian diatur suhu penangas 

dengan suhu yang lebih rendah dari suhu reflux. Metode soxhlet memiliki 

keuntungan yakni proses ekstraksi yang berulang memungkinkan sampel dapat 

terekstrasi oleh cairan penyari hasil kondensasi pada reflux sehingga pelarut yang 

digunakan lebih hemat dan tidak membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya. 

Kerugian dari metode ini ialah senyawa yang memiliki sifat tidak stabil terhadap 

perubahan suhu dapat mengalami degradasi terus berada pada titik didih 

(Mukhriani, 2014). 

d. Refluks 

Refluks merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan 

dalam prosesnya. Pemanasan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses ekstraksi 
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dimana senyawa yang terkandung dapat lebih mudah ditarik oleh cairan penyari. 

Prinsip dalam metode ekstraksi ini ialah menguapkan pelarut pada suhu tinggi, 

uap dari pelarut yang mengembun pada dinding dalam kondensor akan menetes 

turun kembali ke wadah. Hasil ekstraksi yang didapatkan kemudian disaring dan 

dipekatkan menggunakan rotary evaporator (Susanty, dkk., 2016). 

Kelebihan yang dimiliki metode ini ialah penggunaan waktu yang singkat  

dan hemat dalam penggunaan pelarut. Disamping kelebihan tersebut, kekurangan 

yang dimiliki metode ini ialah sampel yang digunakan harus tahan pada suhu 

panas (Kiswandono, 2011).  

e. Ultrasound-Assisted Solvent Extraction 

Seperti namanya, teknik ekstraksi ini merupakan teknik yang telah 

dimodifikasi dengan penambahan ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 

kHz). Penambahan ultrasound dimaksudkan untuk memberi tekanan mekanik 

pada sel-sel di simplisa sehingga menghasilkan ruang antar sel dan senyawa kimia 

pun dapat diperoleh dengan mudah. Teknik ekstrasi ini dilakukan dengan 

memasukkan wadah yang berisi sampel ke dalam wadah ultrasound. Kerusakan 

sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan 

meningkatkan hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014). 

2. Fraksinasi dan pemurnian 

Ekstrak yang diperoleh masih berupa bahan alam kasar yang teridiri atas 

berbagai elemen dan perlu dilakukan pemisahan antar komponennya melalui suatu 

metode yang disebut sebagai fraksinasi. Fraksinasi merupakan metode pemisahan 

komponen berdasarkan perbedaan polaritas dan ukuran molekul dari elemen 

penyusun yang terkandung dalam ekstrak. Fraksi-fraksi yang telah dipisahkan 

akan memiliki sifat fisik yang berbeda. Di awal fraksinasi tidak disarankan 

membuat banyak fraksi dengan alasan ditakutkan bahwa akan terjadi penyebaran 
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senyawa target dengan konsentrasi rendah di berbagai fraksi tersebut (Firdaus, 

dkk., 2013). 

Teknik kromatografi adalah teknik yang secara khusus dipakai dalam 

pemisahan senyawa dari kumpulan komponen kimia berdasarkan bentuk, muatan 

dan ukurannya. Konsep yang diterapkan dalam teknik kromatografi yakni 

penggunaan fase gerak dan fase diam. Fase gerak yang dimaksud ialah pelarut 

ekstraksi, sedangkan fase diam digunakan silica gel ataupun sephadex yang 

dicampur dengan kalsium sulfat sebagai pengikat. Silika gel digunakan dalam 

pemisahan gula, asam amino, alkaloid, lipid dan alkaloid. Sephadex dapat 

digunakan dalam pengisolasian asam amino dan protein. Aluminium berguna 

dalam pemisahan fenol, steroid, vitamin, alkaloid dan karoten. Bubuk selulosa 

digunakan dalam pemisahan alkaloid, asam amino dan pewarna makanana. Celite 

dapat bermanfaat dalam steroid ataupun kation organik. Terdapat bermacam-

macam teknik kromatografi, meliputi kromatografi kertas (KKt), kromatografi 

lapis tipis (KLT), kromatografi kolom (KK), kromatografi cair (KC), 

kromatografi gas (KG), dan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) (Rabiu, dkk., 

2020). 

a. Kromatografi Lapis Tipis 

Teknik kromatografi lapis tipis juga melibatkan penggunaan mekanisme 

adsorpsi untuk memisahkan suatu senyawa dari suatu campuran. Pemisahan 

didasarkan pada interaksi antara senyawa dalam campuran dan fase diam. Ini 

berlaku dalam pemisahan senyawa dengan berat molekul rendah. Fase diam 

biasanya 100 g silika gel yang dilarutkan dalam akuades untuk membuat bubur. 

Silika gel kemudian dituang ke dalam plat kaca dengan ukuran 20 cm× 20 cm 

hingga menghasilkan ketebalan 1,5 mm. Kemudian disimpan selama 1 jam pada 

suhu 105°C untuk memadat. Setelah itu, 10 mL ekstrak disuntikkan ke bagian 
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bawah piring dan dibiarkan menyebar. Pelat kemudian dengan hati-hati 

dimasukkan ke dalam ruang pemisah yang berisi fase gerak dan didiamkan selama 

30 menit. Senyawa yang terkandung dalam campuran akan naik ke berbagai posisi 

di atas pelat berdasarkan kelarutannya. Setiap senyawa yang dipisahkan 

diidentifikasi dengan menghitung faktor retardasinya yaitu perbandingan jarak 

yang ditempuh oleh senyawa dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut dan 

membandingkannya dengan senyawa yang diketahui). Senyawa yang terlihat pada 

posisi berbeda diambil menggunakan spatula dan akhirnya diekstraksi kembali 

menggunakan berbagai pelarut. Keunggulannya antara lain memakan waktu lebih 

sedikit, menghasilkan bintik-bintik bening, dan stabil menjadi asam sebagai 

pelarut (Rabiu, dkk., 2020). 

3. Identifikasi dan Karakterisasi Senyawa 

Beberapa metode digunakan dalam identifikasi senyawa dari ekstrak 

tumbuhan obat yang dimana metode-metode tersebut dilakukan untuk mendeteksi 

gugus fungsi, adanya beberapa ikatan dan cincin, hidrogen dan pengaturan karbon 

serta mengetahui structural dari senyawa yang diinginkan. Teknik yang digunakan 

antara lain spektroskopi massa (MS), spektroskopi ultraviolet (UV), spektroskopi 

resonansi magnetik nuklir (NMR), dan spektroskopi inframerah (IR)  (Rabiu, 

dkk., 2020). 

a. Spektroskopi massa 

Spektroskopi massa merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan 

identifikasi berat molekul serta struktur kimia suatu senyawa. Teknik ini dapat 

diaplikasikan dalam identifikasi peptida dan oligonukleotida. Pertama-tama 

dilakukan penembakan elektron pada molekul organik yang kemudian 

mengubahnya menjadi energi ion bermuatan. Energi ionisasi elektron 70 eV 

pertama kali mendeteksi sinyal, selanjutnya spektrum yang tertangkap dicatat 
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sebagai presentase puncak. Suatu senyawa yang diidentifikasi dengan memplot 

massa ion yang terfragmentasi terhadap muatan ion individu sehingga diketahui 

berat molekul dan massa relatif molekulnya. Spektroskopi massa memberikan 

banyak informasi khususnya  terkait molekul senyawa organik (Rabiu, dkk., 

2020). 

b. Spektroskopi ultraviolet 

Struktur senyawa organik dapat ditentukan melalui interaksi antar 

molekulnya dengan sinar ultraviolet dan sinar tampak. Elektron-elektron dari 

molekul senyawa organik akan tereksitasi dari tingkat dasar ke tingkat energi 

tinggi apabila terkena sinar UV maupun sinar tampak, eksitasi elektron tersebut 

akan direkam dan ditampilkan dalam spektrum berbentuk dua dimensi dengan 

panjang gelombang sebagai absis dan absorbansi sebagai ordinatnya. Semakin 

sulit elektron bereksitasi maka panjang gelombang yang diabsorbsi semakin kecil, 

semakin sedikit elektron yang bereksitasi maka makin rendah absorbannya 

(Suhartati, 2017). 

Metode spektroskopi ultraviolet dapat digunakan untuk mendeteksi 

berbagai metabolit sekunder, contohnya tannin, fenol, antosianin dan pewarna 

polimer yang dapat ditemukan pada frekuensi tertentu sehingga sesuai untuk 

analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak 

tumbuhan. Terdapat frekuensi-frekuensi tertentu yang dapat mendeteksi metabolit 

sekunder yang terkandung dalam tanaman yakni antosianin (520 nm), flavonoid 

(320 nm), fenolik (280nm), dan asam fenolik (360 nm) (Rabiu, dkk., 2020). 

Prinsip dari spektoskopi UV-Vis ialah radiasi pada rentang panjang 

gelombang 200-700 nm dilewatkan melalui suatu larutan senyawa. Elektron-

elektron pada ikatan di dalam molekul menjadi tereksitasi sehingga menempati 

keadaan kuantum yang lebih tinggi dan dalam proses menyerap sejumlah energi 
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yang melewati larutan tersebut. Semakin longgar elektron tersebut ditahan 

didalam ikatan molekul, semakin panjang gelombang (energi lebih rendah) radiasi 

yang diserap (Watson, 2013). 

Spektrum UV-Vis memiliki fungsi dalam penentuan struktur senyawa 

organik yakni menentukan jenis kromofor yang dimiliki oleh molekul yang 

sedang diteliti. Penting untuk dicermati ialah absorbansi panjang gelombang 

maksimum pada spektrum UV-Vis apabila melebar hingga menuju ke daerah 

sinar tampak, dapat diartikan bahwa kromofor mengandung ikatan rangkap 

terkonjugasi panjang atau kromofor berupa aromatik polisiklik. Sementara itu, 

jika panjang gelombang maksimum kurang dari 300 nm dan hanya memiliki satu 

pita atau beberapa pita, dapat diartikan bahwa kromofor memiliki dua atau tiga 

ikatan rangkap terkonjugasi (Suhartati, 2017). 

c. Spektroskopi resonansi magnetik nuklir 

Spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau nuclear magnetic resonance 

spectroscopy atau spektroskopi NMR merupakan teknik yang lebih menampakkan 

sifat fisik molekul bioaktif seperti jumlah dan susunan atom karbon, keberadaan 

isotop karbon, atom hidrogen, dan proton (Rabiu, dkk., 2020). 

d. Spektroskopi inframerah 

Spektroskopi inframerah merupakan teknik yang digunakan untuk 

mengetahui gugus fungsi dari matabolit sekunder yang terkandung dalam 

senyawa. Gugus fungsi, mencakup ikatan tunggal maupun ganda yang 

diidentifikasi dapat mencerminkan sifat kimia dan fisika dari senyawa tersebut. 

Identifikasi dilakukan dengan bantuan radiasi inframerah yang kemudian diserap 

dalam frekuensi tertentu. Umumnya, preparasi sampel berbentuk cairan 

diidentifikasi menggunakan pelat NaCl, sedangkan sampel berbentuk padat 

ditentukan menggunakan KBr yang digiling bersama dan dikompresi menjadi 
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pelet tipis. Hasilnya dicatat sebagai spektrum yaitu persentase transmitansi. 

Terakhir, spektra dianalisis; puncak yang diperoleh pada bilangan gelombang 

tertentu dibandingkan dengan acuan standar (Rabiu, dkk., 2020). 

Prinsip dari spektrofotometri inframerah yaitu rentang radiasi 

elektromagnetik yang berkisar antara 400 cm-1 dan 4000 cm-1 (2500 dan 20000 

nm) dilewatkan pada suatu sampel dan diserap oleh ikatan-ikatan molekul 

didalam sampel sehingga molekul tersebut meregang atau menekuk. Panjang 

gelombang radiasi yang diserap merupakan ciri khas ikatan yang menyerapnya 

(Watson, 2013). 

Terdapat dua jenis spektrofotometer IR, yaitu spektrofotometer IR klasik 

dan spektrofotometer IR transformasi Fourier (Fourier Transform Infra Red 

(FTIR)) dengan interferometer. Elemen utama pada instrumentasi klasik IR terdiri 

atas empat bagian yaitu sumber cahaya radiasi, elemen pendispersi berupa kisi 

difraksi atau prisma, detektor dan sistem optik cermin. Radiasi inframerah dari 

sumbernya lalu dipantulkan ke cermin datar melewati sampel dan monokromator 

kemudian terus ke sampel. Sinar direfleksikan pada cermin putar yang secara 

bergantian, yang mana sinar akan melewati sampel dan monokromator ke elemen 

pendispersi dan akhirnya ke detektor inframerah untuk spektrum yang dihasilkan. 

Saat sinar bergantian diteruskan, cermin berputar perlahan dan radiasi sinar 

inframerah dengan frekuensi yang berbeda lolos ke detektor (Theophanides, 

2012). 

Spektrofotometer inframerah dikembangkan lebih modern 

(Spektrofotometer FTIR) dengan mengganti monokromator dengan interferometer 

Michelson yang memungkinkan semua frekuensi mencapai detektor sekaligus. 

Keuntungan dari teknik ini ialah bahwa seluruh hasil pindai spektrum dapat 

diperoleh dalam waktu satu detik, dibandingkan dengan 2-3 menit yang 
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diperlukan agar suatu instrumen klasik mendapatkan satu spektrum (Watson, 

2013). 

Setiap ikatan yang berbeda memiliki sifat frekuensi vibrasi yang berbeda. 

Apabila terdapat dua molekul yang memiliki struktur yang berbeda maka serapan 

inframerah akan membentuk spektrum yang berbeda pula. Kedua senyawa yang 

diperkirakan mirip antara satu dengan yang lainnya dapat dibandingkan spektrum 

inframerahnya sehingga dapat ditetapkan apakah senyawa tersebut identik 

ataupun tidak (Sastrohamidjoji, 2018). 

Pola puncak yang tampak pada daerah bilangan gelombang kurang dari 

1500 cm-1 biasanya sulit untuk ditentukan akibat adanya peregangan pada molekul 

sehingga daerah ini disebut sebagai daerah sidik jari yang dimana dapat 

dimanfaatkan ketika membandingkan dua senyawa yang diperkirakan identik 

karena adanya pola yang khas bagi senyawa yang tidak dimiliki senyawa lainnya 

(Cairns, 2008).  

C. Radikal Bebas 

Radikal bebas merupakan molekul yang mengandung elektron tak 

berpasangan di orbital terluar dan sengat reaktif di dalam tubuh dengan 

mengoksidasi (melepaskan elektron) dari atom lain, atau terkadang mereduksi 

(mendonasikan elektronnya ke) atom lain. Sumber utama spesies oksigen reaktif 

adalah mitokondria, yang berkontribusi pada reaksi peradangan. Radikal bebas ini 

juga mendorong proliferasi sel (pembelahan mitosis) dari fibroblas, sehingga 

jaringan parut dapat terbentuk dan menstimulasi proliferasi limfosit dalam proses 

produksi klon. Radikal bebas juga berpengaruh pada peningkatan relaksasi otot 

polos pembuluh darah yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan aliran 

darah ke tempat peradangan (Adwas, dkk., 2019). 
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Dalam sel, oksigen digunakan untuk menghasilkan energi. ATP dibentuk 

oleh mitokondria dalam proses reduksi oksidasi seluler, menghasilkan produk 

samping yakni radikal bebas. Kurangnya pertahanan oleh antioksidan dan 

tingginya produksi ROS (Reactive Oxygen Species) dapat mengakibatkan stres 

oksidatif yang menyebabkan rusaknya struktur sel. Selain dapat menyebabkan 

kerusakan sel, stres oksidatif dapat menimbulkan gangguan pada regulasi 

makromolekul dalam tubuh seperti asam nukleat, lipid, protein (Arnanda dan 

Rina, 2019). 

Sumber ROS endogen berasal dari mekanisme peradangan dan aktivasi sel 

kekebalan, latihan yang parah, iskemia, stres aktivitas mental, penyakit kanker 

dan infeksi, dan penuaan. Sumber ROS eksogen berasal dari pencemaran air dan 

udara, minuman beralkohol, merokok, logam berat, obat-obatan tertentu 

(tacrolimus dan siklosporin), radiasi, dan beberapa pelarut seperti benzena. 

Senyawa ini terurai menjadi ROS setelah menembus tubuh. Efek merusak dari 

ROS menyebabkan perubahan pada makromolekul seperti protein, lipid, dan asam 

nukleat. Pembentukan radikal bebas ini dapat menjadi awal mula dari 

perkembangan berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, 

aterosklerosis, penyakit hati, dan kanker (Adwas, dkk., 2019). 
 

D. Antioksidan 

Radikal bebas merupakan molekul yang berbahaya karena sifatnya yang 

reaktif sehingga cenderung menyerang molekul yang ada didekatnya. Agar bisa 

mempertahankan tubuh dari serangan radikal bebas, berbagai makhluk hidup 

termasuk manusia membuat mekanisme pertahanan tersendiri yakni dengan 

membentuk antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa-senyawa pemberi 

elektron (elektron donor) dimana dalam hal ini senyawa antioksidan dapat 
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menghalangi efek negatif dari radikal bebas, termasuk enzim-enzim dan protein 

pengikat logam (Yuslianti, 2018). 

Untuk mempertahankan pensinyalan sel yang tepat, ada kemungkinan 

bahwa sejumlah enzim pemulung radikal bebas mempertahankan tingkat ambang 

ROS di dalam sel. Namun, ketika tingkat ROS melebihi ambang batas maka 

peningkatan produksi ROS dapat menyebabkan sinyal yang berlebihan ke sel. 

Selain kerusakan langsung pada komponen utama di jalur pensinyalan, stres 

oksidatif terjadi ketika keseimbangan antara pembentukan ROS dan detoksifikasi 

mendukung peningkatan kadar ROS sehingga menyebabkan fungsi seluler 

terganggu. ROS juga dapat merusak target makromolekul esensial seperti DNA, 

protein, dan lipid secara permanen, yang dapat memicu karsinogenesis. Oleh 

karena itu, konsentrasi ROS harus dikontrol oleh beberapa mekanisme pertahanan, 

yang melibatkan sejumlah enzim antioksidan dan detoksifikasi (Adwas, dkk., 

2019). 

Mekanisme antioksidan dalam pertahanan tubuh yaitu dengan pemblokiran 

produksi radikal bebas, pembersihan oksidan, pengubahan radikal bebas menjadi 

zat yang kurang beracun, pemblokiran produksi metabolit sekunder yang beracun 

dan mediator inflamasi, pemblokiran rantai propagasi oksidan sekunder, 

memperbaiki molekul yang terluka, dan meningkatkan sistem pertahanan 

antioksidan endogen. Semua mekanisme pertahanan ini bekerja untuk melindungi 

tubuh dari stres oksidatif (Adwas, dkk., 2019). 

1. Antioksidan Enzimatik dan Non Enzimatik 

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu 

antioksidan enzimatik (antioksidan yang diperoleh dari dalam tubuh manusia) dan 

antioksidan non enzimatik yang terdiri atas antioksidan alami dan sintetik 

(Yuslianti, 2018). 
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a. Antioksidan enzimatik 

Antioksidan enzimatik merupakan antioksidan yang diproduksi secara 

alami dari dalam tubuh manusia yang berupa enzim, diantaranya superoksida 

dismutase (SOD), glutathione peroksidase (GPx), dan katalase. Tubuh dapat 

menghasilkan antioksidan yang berupa enzim yang aktif bila didukung oleh 

nutrisi pendukung atau mineral yang disebut juga ko-faktor (Yuslianti, 2018). 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Mekanisme Aksi Antioksidan yang Berasal dari Dalam Tubuh 

(Werdhasari, 2014) 

Dalam mempertahankan tubuh radikal bebas, terjadi suatu mekanisme aksi 

yang diprakarsai oleh antioksidan endogen. Radikal superoksida (O2-) yang 

merupakan hasil dari respirasi dan juga dari lingkungan, diubah menjadi hidrogen 

peroksida (H2O2) oleh enzim SOD. Enzim SOD dapat ditemukan di mitokondria 

serta sitosol. H2O2 kemudian dikatalisis oleh enzim GPx dan katalase. Enzim 

katalase menjadikan masing-masing dua molekul H2O2 sebagai substrat elektron 

donor dan elektron akseptor, sehingga terbentuk 2 H2O dan O2. Enzim GPx yang 

terletak di sel darah merah (eritrosit) dan jaringan, mengkatalisis penghancuran 

H2O2 dan lipid hidoperoksida menggunakan glutation (GSH) yang tereduksi, 

melindungi hemoglobin dan lipid membran sehingga tidak terjadi hemolysis 

akibat reaksi oksidasi oleh H2O2. GS-SG atau oxidized gluthatione merupakan 

hasil oksidasi dari GSH. GSH diperlukan dalam membantu kinerja enzim GPx 
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sehingga dalam proses penyediaan GSH diperlukan enzim glutation reduktase 

(GRred) yang mengubah GS-SG menjadi GSH (Werdhasari, 2014). 

b. Antioksidan non enzimatik 

Antioksidan non enzimatik berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi 

dua kelompok, yaitu antioksidan sintetik dan antioksidan alami. Antioksidan 

sintetik merupakan antioksidan yang didapatkan melalui proses reaksi kimia. 

Beberapa antioksidan sintetik yang telah diproduksi dan diizinkan penggunaanya 

secara luas yaitu tokoferol, butylated hidroxyteluene (BHT), butylated 

hidroxyanisol (BHA), DAN tert-butylated hidroxyquinon (TBHQ). Sedangkan 

antioksidan alami merupakan antioksidan yang diperoleh secara dari alam (Sayuti, 

dkk., 2015).  

Sumber antioksidan alami dapat berasal dari molekul senyawa yang 

berasal dari satu atau lebih komponen makanan, molekul senyawa yang berasal 

dari hasil reaksi melalui proses pengolahan, molekul senyawa yang berasal dari 

sumber alami kemudian diisolasi untuk ditambahkan ke makanan sebagai bahan 

tambahan makanan (Yuslianti, 2018). 

Antioksidan alami memiliki berbagai aksi biokimia seperti penghambatan 

produksi ROS dan pembersihan radikal bebas. Diketahui bahwa konsumsi bawang 

putih, kurkumin, delima, wijen, dan sejenisnya menunjukkan efek perlindungan 

terhadap penyakit ginjal dan agen nefrotoksik diinduksi disfungsi ginjal. Efek 

nefroprotektif mungkin disebabkan oleh penghambatan peroksidasi lipid jaringan 

dan peningkatan aktivitas antioksidan. Oleh karena itu, penelitian menunjukkan 

bahwa antioksidan ini mungkin berguna bagi orang yang terpapar agen 

nefrotoksik dan pasien yang menderita penyakit ginjal (Adwas, dkk., 2019). 

Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik 

atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat 
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(meliputi asam kafeat, asam ferulat, asam klorogenat, dan lain-lain), kumarin, 

tokoferol, dan asam-asam organik polifungsional. Golongan flavonoid memiliki 

aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, kateksin, kalkon 

(Yuslianti, 2018). 

Flavonoid bekerja sebagai antioksidan eksogen melalui mekanisme 

pengkelatan radikal bebas berupa elemen logam transisi, dimana flavonoid 

mengikat ion logam dengan cara menyumbangkan atom hidrogen atau dengan 

transfer elektron tunggal. Flavonoid juga berperan sebagai inhibitor enzim seperti 

xanthine oksidase yang dapat membantu pembentukan senyawa radikal bebas 

(Arnanda dan Rina, 2019). 

1. Uji Potensi Antioksidan 

Saat ini telah banyak dikembangkan pengujian aktivitas antioksidan pada 

suatu bahan untuk mengetahui potensi bahan tersebut dalam menangkap ataupun 

menetralkan senyawa-senyawa turunan oksigen reaktif. Beberapa metode tersebut 

ialah sebagai berikut: (Santoso, 2021). 

a. Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) 

Metode ORAC dilakukan dengan penambahan molekul fluoresen 

contohnya β-phicoerythrin atau fluorescein ke senyawa yang memproduksi 

radikal bebas seperti azo-initiator kemudian dipanaskan. Radikal bebas peroksil 

akan dihasilkan oleh azo-initiator yang kemudian molekul fuoresen akan dirusak 

sehingga sifat fluorosensinya menurun. Kurva intensitas fluoresensi versus waktu 

dicatat dan luas area di bawah kurva dengan atau tanpa antioksidan dihitung dan 

dibandingkan dengan kurva standar (Trolox) (Santoso, 2021).  

b. Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter (TRAP) 

Dalam metode TRAP, diukur penurunan fluorosensi selama peroksidasi 

dengan spektrofotometer luminescence. Dihitung nilai TRAP melalui 
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perbandingan antara panjang lag phase (fase lag) akibat antioksidan dengan 

Trolox sebagai standar (Santoso, 2021). 

c. Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) 

Metode TEAC menggunakan prinsip yang sama dengan metode ORAC, 

dimana pengukuran perubahan warna ketika antioksidan ditambahkan ke 

kromofor biru-hijau ABTS •+ (senyawa radikal bebas stabil yang tidak ditemukan 

pada manusia) dilakukan dengan diode-array spectrophotometer. Penambahan 

antioksidan akan membuat ABTS•+ tereduksi menjadi ABTS, sehingga 

mengakibatkan terjadinya dekolorisasi. (Santoso, 2021). 

d. Peroxyl Radical Scavenging Capacity (PSC) 

Prinsip yang diterapkan pada metode ini sama dengan metode TEAC dan 

ORAC, yakni dengan penghambatan oleh antioksidan yang menangkap radikal 

peroksil terhadap oksidasi dichlorofluorescin (DCF) yang dihasilkan dari oksidasi 

termal 2,2’-azobis(amidinopropana) (Santoso, 2021). 

e. Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) 

Pada metode FRAP, kemampuan yang diukur yakni aktivitas antioksidan 

dalam reduksi ion Fe3+. Ion Ferri (Fe3+) yang telah ditambahkan 2,4-6-

tripyridyltriazine) direduksi menjadi ion ferro (Fe2+) di suasana asam. Dalam 

prosesnya, dilakukan pengawasan dan juga diukur perubahan absorbansi pada 

panjang gelombang 595 nm  dengan alat diode-array spectrophotometer (Santoso, 

2021). 

f. Folin-Ciocalteau 

Penentuan kandungan total fenolik dilakukan dengan metode ini melalui 

uji perubahan warna pada reduksi oksida logam dengan menggunakan reagen 

phosphomolybdate-phosphotungstic acid. Pada proses reduksi oleh antioksidan, 

terbentuk warna biru laut dengan absorbansi maksimum 765 nm. Pada metode ini 
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digunakan kurva standar dengan larutan katekin atau asam galat sebagai standar 

(Santoso, 2021). 

g. 2,2-diphenyl picrylhydrazyl (DPPH) 

Metode DPPH merupakan metode yang paling sering digunakan karena 

prosedurnya yang mudah dilakukan, dimana pengujian diawali dengan 

menambahkan antioksidan pada DPPH yang merupakan radikal bebas berwarna 

ungu gelap yang berubah warna menjadi kuning apabila tereduksi selanjutnya 

dapat diukur absorbansinya pada 517 nm menggunakan alat spektrofotometer. 

Intensitas warna yang menurun dapat terjadi akibat ikatan rangkap terkonjugasi 

yang berkurang dikarenakan penangkapan elektron oleh zat antioksidan sehingga 

elektron tersebut tidak dapat beresonansi (Erlidawati, dkk., 2018). 

Metode deteksi antioksidan dengan DPPH dapat secara luas digunakan 

untuk mendeteksi aktivitas antuoksidan dalam suatu senyawa. DPPH dapat 

digunakan dalam skrining antioksidan metode bioautografi, dimana perubahan 

warna dari ungu menjadi kuning dengan penyemprotan DPPH pada plat KLT 

yang telah ditotolkan suatu sampel, dimana intensitas perubahan warna yang 

semakin meningkat menunjukkan potensi senyawa sebagai antioksidan yang 

menangkap radikal bebas (Praptiwi, dkk., 2015). 

E. Tinjauan Islam 

Allah SWT. menciptakan seluruh alam semesta termasuk bumi dan isinya 

dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Proses penciptaan hal-hal yang terdapat di 

bumi tidak dapat dimengerti oleh logika manusia termasuk penciptaan makhluk 

hidup seperti hewan dan tumbuhan yang memiliki banyak tujuan dan manfaat. 

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Thaha ayat 53: 
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مَاۤءِ مَاۤءًًۗ فاَخَْزَجْىاَ  اوَْشَلَ مِهَ انسَّ سَهكََ نكَُمْ فٍِْهَا سُبلًًُ وَّ انَّذِيْ جَعمََ نكَُمُ الْْرَْضَ مَهْداً وَّ

هْ وَّباَتٍ شَتّٰى ٖٓ اسَْوَاجًا مِّ  بِه 

Terjemahan: 
“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan 
meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) 
dari langit. Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) 
beraneka macam tumbuh-tumbuhan” (Kementrian Agama RI, 2019). 

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. menunjukkan kuasa dan kebesaran-Nya 

melalui penciptaan-Nya yang sempurna termasuk bumi dan seisinya. Aneka 

nikmat yang Allah berikan termasuk menurunkan air dari langit berupa hujan, 

membentuk berbagai mata air serta sungai-sungai yang mengalir sehingga dengan 

air-air itu yang menjadi perantara Allah SWT. dalam menumbuhkan berbagai 

tumbuhan yang bervariasi antara bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Aneka 

tumbuhan tersebut tentunya tidak serta merta diciptakan secara sia-sia dan tanpa 

tujuan. Allah SWT. telah mengarahkan hamba-hambaNya untuk merenungi dan 

memahami makna dibalik penciptaan-Nya dengan menggunakan akal yang telah 

dianugrahkan kepada mereka untuk berpikir. Hal ini selaras dengan firman Allah 

dalam Q.S. Ali Imran ayat 191 yaitu: 

ًْ خَهْقِ انسَّمٰىٰتِ  عَهٰى جُىىُْبِهِمْ وٌَتَفَكََّزُوْنَ فِ قعُىُْداً وَّ َ قٍِاَمًا وَّ ٌْهَ ٌذَْكُزُوْنَ اللّّٰٰ انَّذِ

 وَالْْرَْضِِۚ رَبَّىاَ مَا خَهقَْتَ هٰذاَ باَطِلًًِۚ سُبْحٰىكََ فقَِىاَ عَذاَبَ انىَّارِ 

Terjemahan: 
“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau 
dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan 
langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau 

menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari 
azab neraka” (Kementrian Agama RI, 2019). 

Allah SWT. memberi hidayah kepada manusia untuk mempergunakan akal 

pikirannya dan mengambil kebaikan dari tumbuh-tumbuhan tersebut termasuk 

mempelajari fungsi dan manfaat dari tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT. 

Hal ini berkesinambungan dengan banyaknya manusia yang melakukan penelitian 
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terhadap tumbuh-tumbuhan, mengingat betapa kompleksnya ciptaan Allah SWT. 

yang hanya tersusun atas kumpulan atom atau sel namun memiliki sistem yang 

begitu rumit (Shihab, 2002).   

Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT. 

dengan bentuk sebaik-baiknya, sehingga sudah sepantasnya kita mensyukuri hal 

ini dengan menjaga tubuh dan menghindarkan diri dari penyakit. Dengan akal dan 

pemikiran yang dianugrahi pula, manusia dengan baik dapat memanfaatkan hal 

tersebut untuk mencari cara untuk mengobati dirinya apabila terkena penyakit. 

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary melalui sahabat Abu 

Hurairah r.a., Rasulullah SAW. bersabda: 

 

ٍْزِيُّ حَدَّثىَاَ عُمَزُ بْهُ سَعٍِدِ بْهِ أبًَِ حُسَ  بَ دُ بْهُ انْمُثىََّى حَدَّثىَاَ أبَىُ أحَْمَدَ انشُّ ٍْهٍ حَدَّثىَاَ مُحَمَّ

 ُ ِ صَهَّى اللَّّٰ ًّ ُ عَىْهُ عَهْ انىَّبِ ًَ اللَّّٰ ٌْزَةَ رَضِ قاَلَ حَدَّثىًَِ عَطَاءُ بْهُ أبًَِ رَباَحٍ عَهْ أبًَِ هزَُ

ُ داَءً إِلَّْ أوَشَْلَ نهَُ شِفاَءً  ٍْهِ  وَسَهَّمَ قاَلَ مَا أوَْشَلَ اللَّّٰ  عَهَ

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan 
kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 'Atha`bin Abu Rabah dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 
"Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya 
juga." (HR Bukhari) (Al Asqalani, 2014). 

Hadis tersebut dengan jelas menerangkan bahwa Allah SWT. telah 

menurunkan obat bagi segala penyakit dan kita sebagai manusia tinggal 

menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah SWT. untuk mencari, 

meneliti dan mengolah sumber daya alam yang diberikan dengan bersungguh-

sungguh sehingga dapat mengembangkan suatu bentuk obat yang dapat menjadi 

penawar dari bermacam jenis penyakit. Salah satu sumber daya alam yang Allah 
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berikan sebagai bahan baku obat, dimana jumlahnya sangat melimpah ruah yakni 

tumbuh-tumbuhan.  

Terdapat begitu banyak variasi tumbuhan di permukaan bumi namun tidak 

semua tumbuhan dijelaskan manfaatnya dalam Al-Qur’an. Salah satu tumbuhan 

yang disebut memiliki kegunaan dalam berbagai bentuk pengolahan, baik itu 

dikonsumsi sebagai minuman ataupun makanan yakni jahe. Seperti yang diketahui 

bahwa jahe memiliki berbagai varian yang semuanya bermanfaat bagi masyarakat. 

Jahe liar atau disebut juga lempuyang gajah, khususnya pada bagian rimpang 

sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional dalam mengobati 

penyakit seperti demam, sakit perut, wasir, kusta, dan penambah nafsu makan.  

Jahe disebutkan sebagai minuman penghuni surga dalam Al-Qur’an surah 

Al-Insan ayat 17 yaitu: 

ٍْلًًِۚ  ٍْهَا كَأسًْا كَانَ مِشَاجُهَا سَوْجَبِ   وٌَسُْقىَْنَ فِ

Terjemahan:  
“Di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe” (Kementrian 
Agama RI, 2019). 

Abu Naim, dalam bukunya mengenai pengobatan nabi, menyebutkan 

tentang Sa’id Al-Khudri yang bercerita mengenai Raja Roma yang memberikan 

Nabi Muhammad SAW. semangkuk penuh jahe dan membagikannya pada semua 

orang untuk dimakan (Khater, 2014). 

Terlepas dari berbagai variasi jahe yang ada, semua jenis jahe memiliki 

masing-masing manfaat yang sebagian besar telah digunakan dalam pengobatan 

sejak dahulu. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan manusia akan manfaat dan 

kegunaan dari tanaman terus berkembang sehingga banyak penelitian yang 

dilakukan dengan mengkaji kembali tumbuh-tumbuhan yang ada, berlandaskan 

catatan-catatan sejarah dan kitab suci umat manusia yaitu Al-Qur’an. Allah SWT. 

telah menunjukkan seberapa hebat ciptaannya sehingga manusia harus takut dan 
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senantiasa menyembah Allah SWT., menjalankan perintahnya serta menjauhi 

larangannya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental yang dilakukan di 

laboratorium berdasarkan metode deskriptif kuantitatif yang dimana dilakukan 

identifikasi dan karakterisasi pada tiap fraksi yang diduga memiliki aktivitas 

antioksidan menggunakan instrument spektrofotometer FTIR. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia dan Fisika, Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Juli – Oktober 2021. 

B. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental yang 

dilakukan dengan beberapa tahap yakni ekstraksi, partisi, identifikasi dan 

karakterisasi pada rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex 

Sm.). 

C. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.) yang didapatkan dari Desa Pucak, 

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 
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D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa alat yakni bejana maserasi, 

blender, botol cokelat, cawan porselen, chamber, corong Buchner, corong kaca, 

corong pisah, erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, lampu UV 245 nm dan 366 nm, 

lemari asam, mangkuk kaca, oven, penangas, pengompres plat KBr, pipa kapiler, 

pisau, pompa vakum, spatel, spektrofotometer FTIR, timbangan analitik, toples 

kaca, vacuum rotary evaporator (rotavapor). 

2. Bahan 

Beberapa bahan yang dibutuhkan dalam penelitian yakni aquades, DPPH 

etil asetat, HCl 2N, HCl pekat, H2SO4 10%, KBr (Kalium Bromida), lempeng 

KLT, lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.) metanol, n-

heksana, pereaksi Dragendroff, pereaksi Lieberman-Burchard, serbuk Mg 

(Magnesium), serbuk silica gel 60 GF254. 

E. Prosedur Kerja 

1. Preparasi sampel rimpang lempuyang gajah 

Seluruh tanaman lempuyang gajah (Zingiber zerumbet) diperoleh dari 

daerah Kabupaten Maros, Makassar, Sulawesi Selatan, yang mana lempuyang 

gajah tumbuh pada ketinggian 500-1200 mdpl. Rimpang lempuyang gajah 

dipisahkan dengan bagian tumbuhan lainnya kemudian dicuci dengan air 

mengalir. Sampel dipotong kecil-kecil dan dikeringkan dengan cara diangin-

anginkan kemudian dilanjutkan dengan sortasi kering dan digiling hingga menjadi 

serbuk simplisia (Lallo, dkk., 2018). Sampel kemudian diayak dengan ayakan 

no.20 (Subositi, 2014).  
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2. Ekstraksi dan partisi sampel rimpang lempuyang gajah 

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang 

gajah yaitu dengan cara maserasi. Simplisia rimpang lempuyang gajah yang telah 

dikeringkan kemudian dimaserasi dengan pelarut metanol sebanyak 3 x 24 jam 

pada suhu kamar. Filtrat metanol yang diperoleh kemudian dipekatkan 

menggunakan vacuum rotary evaporator (Handayani, dkk., 2018). 

Filtrat yang telah pekat kemudian melewati tahap partisi. Partisi pada 

sampel dilakukan dengan melarutkan ekstrak sebanyak 20 gram dalam 200 ml 

aquadest. Selanjutnya dimasukkan ke dalam corong pisah lalu ditambahkan 200 

ml n-heksana, dikocok secara pelahan-lahan selama 5 menit, setelah itu didiamkan 

hingga terjadi pemisahan antara ekstrak n-heksana dan aquadest. Ekstrak n-

heksana dipisahkan dengan lapisan air kemudian dipartisi kembali hingga hasil 

partisi n-heksan berwarna bening (terhitung 13 kali partisi) (Nuari, dkk., 2017). 

Hasil partisi dirotavapor kemudian dihitung persentase rendemennya: 

(Fasya, dkk., 2018) 

% rendemen 
berat ekstrak

berat sampel
 x 100% 

 

3. Skrining senyawa metabolit dari sampel rimpang lempuyang gajah 

a. Uji alkaloid 

Hasil partisi n-heksan sebanyak 2 ml dimasukkan dalam tabung reaksi dan 

ditambahkan 3 ml HCl 2N. Larutan dibagi ke dalam 2 tabung , dimana tabung 

pertama ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer dan tabung kedua ditambahkan 2 

tetes pereaksi Dragendorff. Positif mengandung alkaloid apabila terbentuk 

endapan putih keruh pada tabung pertama dan endapan jingga pada tabung kedua 

(Susanti, dkk., 2015). 
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b. Uji flavonoid 

Sebanyak 2 mL larutan ekstrak ditambahkan 1 ml air panas, didihkan 

selama 5 menit, kemudian disaring. Filtrat ditambahkan sedikit serbuk Mg dan 1 

mL HCl pekat, kemudian dikocok. Uji positif ditunjukkan oleh terbentuknya 

warna merah, kuning atau jingga (Ilmiati, dkk., 2017). 

c. Uji steroid dan triterpenoid 

Diambil 2 ml larutan partisi n-heksan kemudian ditambahkan 5 tetes 

pereaksi Lieberman-Burchard. Hasil positif mengandung steroid ditandai dengan 

perubahan warna menjadi hijau atau biru dan hasil positif terpenoid ditandai 

dengan perubahan warna menjadi merah atau violet (Susanti, dkk., 2015). 

d. Uji Saponin 

Sebanyak 1 ml hasil partisi n-heksan dimasukkan kedalam tabung reaksi 

lalu ditambahkan 9 ml aquadest, kemudian dikocok secara vertikal selama 10 

detik lalu didiamkan selama 10 detik. Apabila terbentuk busa stabil setinggi 1-10 

cm selama tidak kurang dari 10 detik maka disimpulkan bahwa larutan uji 

mengandung saponin. Busa yang terbentuk tidak hilang pada penambahan 1 tetes 

HCl 2N (Susanti, dkk., 2015). 

e. Uji Tanin dan Polifenol 

Sebanyak 2 ml larutan hasil partisi n-heksan dimasukkan dalam tabung 

reaksi kemudian dilakukan penambahan beberapa tetes larutan besi (III) klorida 

10%. Sampel mengandung tanin dan polifenol ditandai dengan timbulnya warna 

hitam kehijauan (tanin) dan biru tua (polifenol) (Susanti, dkk., 2015). 

4. Fraksinasi sampel rimpang lempuyang gajah 

Sebelum dilakukan pemisahan senyawa, terlebih dahulu dilakukan 

orientasi eluen dengan secara kromatografi lapis tipis (KLT) dengan 
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menggunakan perbandingan eluen dari pelarut yang memiliki tingkat kepolaran 

berbeda (n-heksan : etil asetat). Dilakukan penotolan pada lempeng KLT 

kemudian diamati dibawah sinar UV 254 dan 366 nm dan dipilih perbandingan 

eluen dengan pola pemisahan yang baik (Utami, dkk., 2018). 

Pemisahan senyawa ekstrak dilanjutkan dengan menggunakan metode 

kromatografi vakum cair (KCV). Sejumlah ekstrak yang telah dipekatkan dengan 

rotavapor kemudian dicampur dengan 4 gram silika gel lalu diaduk hingga 

homogen dan menjadi serbuk kering. Disambung pompa dengan corong Buchner 

dan dimasukkan silika gel sebanyak 16 gram untuk dimampatkan terlebih dahulu. 

Silika gel yang telah homogen dengan ekstrak kemudian dimasukkan ke dalam 

corong dan diratakan. Pada bagian atas serbuk silika diberi kertas saring agar 

mudah menuangkan pelarut dan tidak mengganggu serbuk silika. Tahap 

selanjutnya yakni dimasukkan berbagai pelarut sebagai fase gerak dengan 

perbandingan eluen (dimulai dengan pelarut yang memiliki kepolaran terendah 

hingga tertinggi) yang telah ditentukan berlandaskan hasil orientasi eluen. Eluen 

yang terpilih ditambahkan sebanyak 100 ml kemudian proses fraksinasi dilakukan 

dan dihasilkan berbagai fraksi. (Nuari, dkk., 2017). 

5. Karakterisasi senyawa 

Berbagai fraksi yang diperoleh kemudian dikarakterisasi kandungan 

senyawanya dengan menggunakan metode KLT-bioautografi dan 

spektrofotometri FTIR. 

a. KLT-bioautografi 

Berbagai fraksi yang telah diperoleh terlebih dahulu diidentifikasi dengan 

melihat penampakan nodanya. Ditotolkan berbagai fraksi pada lempeng KLT, 

kemudian dielusi menggunakan perbandingan eluen yang telah didapatkan 
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sebelumnya. Lempeng KLT hasil elusi kemudian ditetesi dengan H2SO4 10% lalu 

dipanaskan menggunakan oven (Forestryana, dkk. 2020). 

Fraksi-fraksi tersebut dielusi kembali dengan lempeng KLT kemudian 

ditetesi menggunakan DPPH (2-2 Difenil-1-Pikrihidrazil) 0,45mM dan dilihat 

penampakan nodanya. Apabila terdapat bercak berwarna putih kekuningan maka 

dipastikan fraksi tersebut memiliki aktivitas antioksidan (Praptiwi, dkk., 2015). 

Bercak noda yang timbul kemudian dihitung nilai Retention factor (Rf)-nya 

dengan rumus: 
 

Rf  
jarak yang ditempuh komponen

jarak yang ditempuh pelarut
 

 

b. Spektrofotomteri FTIR 

Karakterisasi fraksi-fraksi yang dipastikan memiliki aktivitas antioksidan 

dilakukan menggunakan spektrofotometri FTIR (Fourier Transform Infrared). 

Dilakukan penyiapan sampel dengan mencampur 2 mg isolat dengan 100 mg 

serbuk kering KBr hingga homogen. Dimasukkan campuran dalam alat kompres 

hingga terbentuk suatu pellet disk (Maryam, dkk., 2019). Dikarakterisasi sampel 

menggunakan spektrofotometer FTIR. Hasil pengujian didapatkan berupa pita 

adsorpsi gugus-gugus fungsional lalu dianalisis bilangan gelombang yang muncul 

(Putra, dkk., 2020). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Rendemen Ekstrak Partisi N-heksan 

Tabel 1. Hasil Partisi N-heksan Rimpang Lempuyang Gajah 
Berat Ekstrak 

Metanol Kental 
Berat Ekstrak N-

heksan Partisi % Rendemen 

20 gram 1,357 gram 6,785 % 

2. Skrining Fitokimia 

Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia Rimpang Lempuyang Gajah 
Senyawa Pereaksi Hasil 
Alkaloid Ditambahkan 3 ml HCl 

2N 
(+) Mayer 

(+) Dragendorff 

Terbentuk endapan 
jingga dan cokelat (+) 

Flavonoid (+) serbuk Mg 
(+) HCl pekat 

Tidak ada perubahan 
warna (-) 

Steroid dan 
Triterpenoid 

(+) Lieberman-
Burhcard  

Tidak ada perubahan 
warna (-) 

Saponin (+) HCl 2N Tidak berbuih (-) 
Tanin dan Polifenol (+) FeCl3 10% Tidak ada perubahan 

warna (-) 
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3. Identifikasi Fraksi pada Lempeng KLT 

a. UV 254 nm dan 366 nm 

Gambar 3. Identifikasi Lempeng KLT pada UV 254 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Identifikasi Lempeng KLT pada UV 366 nm 
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Tabel 3. Analisis Noda Lempeng KLT 
No. Jenis Fraksi Noda Nilai Rf 
1. Fraksi 2 Noda 1 0,81 

Noda 2 0,76 
Noda 3 0,65 

2. Fraksi 3 Noda 1 0,65 
Noda 2 0,47 
Noda 3 0,4 
Noda 4 0,31 

3. Fraksi 4 Noda 1 0,4 
Noda 2 0,31 

4. Fraksi 5 Noda 1 0, 25 
Noda 2 0,14 

5. Fraksi 6 Noda 1 0,14 
6. Fraksi 7 Noda 1 0,09 
7. Fraksi 8 Noda 1 0 
8. Fraksi 9 Noda 1 0 
9. Fraksi 10 Noda 1 0 
10. Metanol Noda 1 0 

 

b. Noda Hasil Ditetesi H2SO4 10% 

Gambar 5. Penampakan Noda Setelah Ditetesi H2SO4 10% 
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Tabel 4. Analisis Penampakan Noda Setelah Ditetesi H2SO4 10% 
No. Fraksi Noda Warna Tampak Nilai Rf 

1. Fraksi 2 Noda 1 Ungu 0,83 
Noda 2 Jingga 0,78 
Noda 3 Cokelat 0,72 

2. Fraksi 3 Noda 1 Cokelat pudar 0,54 
Noda 2 Ungu keabuan 0,45 

3. Fraksi 4 Noda 1 Ungu pudar 0,45 
4. Fraksi 5 Noda 1 Cokelat kehijauan 0,4 
5. Fraksi 6 Noda 1 Cokelat kehijauan 0,18 
6.  Fraksi 7 Noda 1 Cokelat 0,09 
7.  Fraksi 8 Noda 1 Cokelat kehijauan 0 
8. Fraksi 9 Noda 1 Hijau kekuningan 0 
9. Fraksi 10 Noda 1 Hijau kekuningan 0 
10. Metanol Noda 1 Cokelat pudar 0 

 

c. Noda Hasil Penetesan DPPH  

Gambar 6. Penampakan Noda Setelah Ditetesi DPPH 
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Gambar 7. Penampakan Noda Setelah Dielusi dan Ditetesi DPPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Analisis Penampakan Noda dengan Aktivitas Antioksidan 
No. Fraksi Nilai Rf  

N-heksan : Etil Asetat (8:2) 
1. Fraksi 2 0,78 
2. Fraksi 3 0,4 
3. Fraksi 4 0,38 
4. Fraksi 5 0,22 
5. Fraksi 6 0,16 

4. Analisis Data FTIR 

a. Visualisasi Spektrum FTIR Hasil Fraksinasi 

Gambar 8. Spektrum FTIR Fraksi 2 (12 : 1) 
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Gambar 9. Spektrum FTIR Fraksi 3 (10 : 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Spektrum FTIR Fraksi 4 (8 : 1) 
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Gambar 11. Spektrum FTIR Fraksi 5 (8 : 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Spektrum FTIR Fraksi 6 (4 : 2) 
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b. Analisis Data Spektrum FTIR 

Tabel 6. Hasil Analisis Spektrum FTIR Fraksi N-heksan Rimpang Lempuyang 

Gajah 

No. 
Bilangan Gelombang (cm-1) 

Referensi 
Gugus 

Fungsi Fraksi 2 Fraksi 3 Fraksi 4 Fraksi 5 Fraksi 6 

1 
 

3855,30 
  

3905,65 

 

3300-

3850 

 

O-H, C-H, 

N-H 

2 
    

3855,38 

3 
    

3841,83 

4 
    

3806,15 

5 
    

3725,88 

6 3463,24 3410,07 3453,53 3434,67 3411,53 
~3350 

O-H 

(alkohol) 7 3283,87 
    

8 3025,56 
   

3080,17 
3100-

3300 

=C-H 

(alkena) 

9 2961,76 
 

2956,68 
  

~2962 
Metil -CH3 

(asimetri) 

10 2926,58 
 

2925,25 
 

2926,94 ~2926 

Metilena  

-CH2 

(asimetri) 

11 2856,79 2854,30 2854,04 2854,79 2854,71 ~2855 

Metilena  

-CH2 

(simetri) 

12 2730,35 
   

2729,58 ~2750 
CH 

(Aldehida) 

13 2633,42 
 

2671,77 2671,00 2670,64 2500-

2700 

 SH 

(Sulfur) 14 2524,30 
    

15 2361,95 
 

2361,84 
  2000-

2300 

C≡C 

(alkuna) 
16 2147,76 
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17 
  

1712,82 1712,16 
 

~1700 
C=O 

(Keton) 

18 1735,46     ~1740 
C=O 

(Ester) 

19 
 

1653,18 1659,01 1654,82 1653,62 

~1650 
C=C 

(Alkena) 
20 

   
1627,97 

 

21 
   

1603,80 1602,49 

1540-

1640 

CO (β-

diketon) 

1575-

1630 

-N=N- 

(Azo) 

22 
 

1597,66 
 

 

 
1569,20 

1575-

1630 

-N=N- 

(Azo) 

23 
 

1509,15 1510,57 
 

1512,30 ~1550 

-C-NO2  

(Nitro 

alifatik) 

24 1454,94 1460,37 1463,47 
 

1460,40 ~1460 
CH2 bend 

(asimetri) 

25 1385,73 1384,17 1386,76 
  

~1375 

   

CH3 bend 

(simetri) 
26 1363,99 1365,06 1367,39 

 
1369,94 

27 1336,09 
    

28 1321,05 
    

 
 

29 1298,66 1300,54 
 

1302,03 1305,35 

  30 1264,13 1262,66 1265,01 1258,24 1258,00 

31 1211,75 1227,69 1201,00 
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32 1183,36 1182,00 1180,97 1181,72 
   

33 
 

1160,43 1166,23 
 

1169,43 
1000-

1300 
C-O 

34 1130,65 1137,86 
     

35 
  

1119,31 1117,07 116,69 
  

36 1104,81 1106,47 
     

37 1063,49 1087,77 1089,69 1084,42 1085,80 
  

38 
 

1041,43 1060,57 1045,31 1034,67 
  

39 
 

990,99 997,23 1005,80 1004,84 
  

40 967,03 971,12 974,62 978,33 976,77 
 

 

 

 
41 949,27 922,75 939,05 

  
42 905,25 

 
907,49 

  
43 887,22 

  
895,93 898,54 

  
44 847,19 835,82 842,94 837,91 837,39 

  
45 828,39 

      
46 779,66 

 
799,03 

 
774,12 

900-420 

-(CH2)n 

(Senyawa 

lain) 

47 741,44 741,96 722,69 723,16 723,05 

48 
 

701,55 703,76 
  

49 697,33 
 

679,64 674,01 679,67 
  

50 628,46 
 

634,21 637,92 636,60 
  

51 575,83 
 

573,42 585,12 585,04 
  

52 554,57 
      

53 532,11 
 

523,36 
 

521,75 
  

54 510,81 
      

55 459,46 
 

448,83 
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B. Pembahasan 

Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.) banyak 

digunakan oleh masyarakat sebagai penambah nafsu makan, obat sakit perut, 

demam dan pereda nyeri (Hanwar dkk., 2015). Bagian rimpang lempuyang gajah 

diketahui mengandung berbagai metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, 

flavonoid, polifenol dan minyak atsiri (Rejeki, dkk., 2017). Beberapa metabolit 

sekunder dalam suatu tumbuhan termasuk lempuyang gajah memiliki manfaat 

sebagai antioksidan alami yang dapat meredam reaksi radikal bebas yang bersifat 

tidak stabil dengan menyumbang satu atau lebih elektron sehingga radikal bebas 

menjadi lebih stabil (Agustina, dkk., 2017). 

Lempuyang gajah diketahui memiliki senyawa yang berpotensi sebagai 

antioksidan. Berbagai jenis tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT. tidak ada 

yang sia-sia sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Asy-Syu’ara ayat 7 yaitu 

ٍْهَا مِهْ كُ   بتَىْاَ فِ ٌْماوََنمَْ ٌزََوْا اِنىَ الْْرَْضِ كَمْ اوَْْۢ ٍ  مِّ سَوْجٍ كَزِ    

Terjemahan: 
“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 
telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” 
(Kementrian Agama RI, 2019). 

Ayat tersebut cukup menjelaskan bahwa perlunya kita sebagai makhluk 

Allah SWT. yang telah diberi akal dan pikiran untuk menelaah dan mempelajari 

hasil ciptaan Allah SWT. termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam 

sehingga kita dapat mengambil manfaat daripadanya. Berbagai variasi tumbuhan 

dengan begitu banyak manfaat menandakan betapa besarnya kekuasaan Allah 

SWT. dengan anugrah-Nya yang tak terhingga kepada manusia sehingga sudah 

sepantasnya kita merenungi dan menyadari bahwa hanya Allah SWT. yang pantas 

untuk disembah (Shihab, 2002). 
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Tumbuh-tumbuhan disusun oleh berbagai jenis senyawa yang memiliki 

fungsi dan perannya tersendiri sehingga dengan itu suatu tumbuhan dapat 

terbentuk dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dalam bidang kesehatan, 

tumbuhan memegang peranan penting yakni pemanfaatannya dalam 

pengembangan obat-obatan bagi berbagai macam penyakit yang semakin lama 

semakin berevolusi dan bertambah jumlahnya. Kebesaran Allah SWT. telah 

ditunjukkan melalui penciptaan berbagai variasi tumbuhan termasuk lempuyang 

yang sering dimanfaatkan sebagai salah satu bahan obat tradisional. Adapun 

dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap potensi sebagai antioksidan 

yang dimiliki oleh lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.). 

Penelitian ini dimulai dengan melakukan preparasi pada rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex. Sm). dengan cara 

dibersihkan dari kotoran yang masih menempel kemudian dicuci dengan air 

mengalir. Dilakukan perajangan lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan 

tanpa mengenai sinar matahari langsung. Sampel yang telah kering kemudian 

disortasi kering. Sampel diblender hingga berbentuk serbuk agar mempermudah 

difusi senyawa aktif menuju eluen. Sampel diayak dengan ayakan mesh 20 (halus 

sedang) dikarenakan rimpang termasuk simplisia keras dan sulit dihaluskan 

(Subositi, 2014) dan dengan pengayakan ini sudah cukup untuk memperluas 

permukaan dari simplisia sehingga mempermudah cairan penyari masuk ke dalam 

partikel. Simplisia lalu dimasukkan ke dalam toples kaca untuk selanjutnya 

melewati tahap ekstraksi. 

Setelah simplisia dipreparasi, maka tahap berikutnya yakni dilakukan 

proses ekstraksi dengan metode maserasi. Ekstraksi merupakan teknik pemisahan 

komponen atau senyawa dari campurannya (simplisia) menggunakan 

eluen/pelarut tertentu. Metode maserasi dilakukan dengan merendam simplisia 
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dalam pelarut tanpa menggunakan pemanasan agar bahan alam yang terkandung 

tidak mengalami kerusakan ataupun terdegradasi akibat pemanasan. Pada 

maserasi, terjadi proses keseimbangan konsentrasi antar larutan di dalam dan di 

luar sel simplisia sehingga perlu dilakukan pergantian pelarut secara berulang 

(Hanani, 2015). Dalam penelitian ini, eluen metanol dipilih untuk mengekstaksi 

simplisia. Metanol diketahui dapat melarutkan senyawa-senyawa yang berbeda 

kepolarannya, baik polar ataupun non-polar, sehingga cocok digunakan dalam 

mengekstraksi lebih banyak jenis metabolit sekunder pada sampel (Muaja, dkk., 

2017). 

Hasil ekstraksi kemudian disaring dan dipekatkan menggunakan alat 

rotary evaporator pada suhu ± 50°C, penguapan pelarut dilakukan pada suhu 

tersebut agar mengurangi proses penguraian yang mungkin terjadi pada komponen 

kimia di dalamnya (Saputra, dkk., 2018).  

Esktrak metanol lempuyang gajah yang telah pekat diambil sebanyak 20 

gram untuk dipartisi dengan menggunakan eluen n-heksan dan aquadest. Ekstrak 

metanol dilarutkan ke dalam 200 ml aquadest, kemudian dimasukkan ke dalam 

corong pisah. Sebanyak 200 ml n-heksan ditambahkan ke dalam corong pisah lalu 

dilanjutkan pengocokan secara perlahan selama 5 menit agar pelarut dapat 

menarik senyawa dengan sempurna. Metode partisi menggunakan corong pisah 

dengan dua pelarut yang tidak saling bercampur bertujuan agar senyawa-senyawa 

dalam sampel dapat terlarut pada pelarut yang sesuai dengan kepolarannya 

sehingga lebih mudah mengklasifikasikan metabolit sekunder yang didapatkan 

(Saputra, dkk., 2018). Dilakukan beberapa kali partisi dengan pergantian pelarut 

n-heksan secara berkala hingga pelarut n-heksan dalam corong pisah berubah 

warna menjadi bening yang dimana dalam penelitian ini partisi dengan pelarut n-

heksan dilakukan sebanyak 13 kali. Hasil partisi kemudian kembali dipekatkan 
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menggunakan rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak pekat n-heksan hasil 

partisi sebanyak 1,357 gram. 

Skrining fitokimia dilakukan pada ekstrak n-heksan hasil partisi sebagai 

analisis kualitatif sebagai gambaran awal untuk mengetahui metabolit sekunder 

yang terkandung di dalamnya (Wirdayanti, dkk., 2019). Dilakukan 5 pengujian 

yakni uji alkaloid, flavonoid, steroid dan triterpenoid, saponin, tanin dan 

polifenol. Pada pengujian senyawa alkaloid, hasil yang terbentuk setelah 

penambahan reagen Mayer adalah terbentuknya endapan jingga dan pada 

pengujian dengan penambahan reagen Dragendorff didapatkan hasil berupa 

endapan cokelat. Intensitas warna yang lebih pekat ditunjukkan kemungkinan 

menandakan banyaknya kandungan alkaloid yang terkandung (Wirdayanti, dkk., 

2019). Sedangkan pada pengujian flavonoid, steroid dan triterpenoid, serta tanin 

dan polifenol tidak menunjukkan perubahan warna yang berarti. Sama halnya 

dengan uji saponin tidak terbentuk buih pada sampel ekstrak n-heksan hasil 

partisi.  

Sebelum menentukan tingkatan pelarut yang digunakan, dilakukan 

orientasi/gradiasi eluen untuk menentukan variasi fase gerak dalam kromatografi 

cair vakum (KCV) (Fadlilaturrahmah, dkk., 2015). Eluen yang akan digunakan 

yakni n-heksan dan etil asetat dengan berbagai perbandingan. Ekstrak n-heksan 

hasil partisi ditotolkan pada lempeng KLT berukuran 1x7 cm dengan batas atas 

0,5 cm dan batas bawah 1 cm, dan diaktivasi dengan oven pada suhu 110°C 

selama 30 menit. Pada chamber kromatografi dilakukan penjenuhan 

menggunakan eluen yang telah ditentukan terlebih dahulu agar tekanan uap dari 

eluen tersebar secara merata dalam chamber (Arsyinta, dkk., 2018). Orientasi 

eluen menunjukkan pemisahan yang baik pada perbandingan n-heksan : etil asetat 

(8 : 2). 
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Fraksinasi dilakukan dengan 10 variasi perbandingan pelarut n-heksan : 

etil asetat, dimulai dari varian dengan kopalaran terendah hingga tertinggi yakni 

n-heksanu Hasil fraksinasi diidentifikasi ulang penampakan nodanya dengan 

metode KLT menggunakan pelarut n-heksan : etil asetat (8 : 2) dan diamati 

menggunakan lampu UV/Vis 254 nm dan 366 nm. Pada lampu UV 254 nm, 

lempeng berflouresensi sehingga sampel terlihat gelap, sedangkan lampu UV 366 

nm memberikan penampakan lempeng yang gelap dan noda berflourosensi akibat 

interaksi gugus kromofor dengan sinar UV. Selanjutnya penampakan noda 

diamati menggunakan menyemprotkan H2SO4 10% pada lempeng KLT yang telah 

dielusi. Asam sulfat digunakan sebagai oksidator yang merusak gugus fungsi 

kromofor pada komponen senyawa sehingga panjang gelombang bergeser ke 

daerah yang lebih panjang, akibatnya noda yang terbentuk dapat terlihat oleh mata 

(Forestryana, dkk., 2020). 

Lempeng KLT yang telah dielusi kemudian diamati dibawah sinar UV 254 

nm dan 366 nm dan dihitung Rf tiap noda. Nilai Rf yang didapatkan kemudian 

dibandingkan dengan nilai standar senyawa sehingga dapat digunakan sebagai uji 

penegasan terhadap hasil skrining fitokimia yang dilakukan (Novia, dkk., 2020). 

Pada fraksi 2 hingga 7 diduga mengandung alkaloid dilihat dari nilai Rf-nya yang 

sama ataupun mendekati range nilai Rf alkaloid umum yaitu 0,07 – 0,62 (Izzah, 

dkk., 2013). Pada fraksi 2 yang memiliki noda dengan nilai Rf 0,81 dan 0,74 

dimana mendekati nilai Rf dari flavonoid (kuersetin) 0,79 (Yanty, dkk., 2019). 

Adapun pada fraksi 2 dan 3 terdapat kesamaan noda yang memilki nilai Rf 0,65 

dimana nilai Rf ini mendekati nilai Rf standar steroid yaitu 0,53. Pada fraksi 3 

juga terdapat 3 noda dengan nilai Rf 0,47; 0,4 dan 0,31 serta fraksi 4 yang 

memiliki 2 noda dengan nilai Rf 0,4 dan 0,31 dimana selain mendekati nilai dari 
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standar Rf steroid, ia juga mendekati nilai standar Rf untuk senyawa terpenoid 

yaitu 0,32 (Kandarpa, dkk., 2021).  

Setelah penyemprotan dengan H2SO4 10% pada lempeng KLT, 

dipanaskan lempeng hingga noda tampak jelas lalu dianalisis penampakan 

nodanya. Pada fraksi 2 didapatkan 3 noda dengan warna yang berbeda yakni noda 

pertama berwarna ungu dengan nilai Rf 0,83; noda kedua berwarna jingga dengan 

nilai Rf 0,78; dan noda ketiga berwarna coklat dengan nilai Rf 0,72. Pada fraksi 3 

didapatkan 2 noda dengan yakni noda pertama berwarna coklat pudar dengan nilai 

Rf 0,54 dan noda kedua berwarna ungu dengan nilai Rf 0,45. Pada fraksi 4 

didapatkan noda berwarna ungu pudar dengan nilai Rf 0,45. Pada fraksi 5, 6 dan 8 

didapatkan noda berwarna coklat kehijauan dengan nilai Rf masing-masing 0,4; 

0,18 dan 0 (tidak bergeser dari tempat penotolan). Pada fraksi 7 didapatkan noda 

berwarma cokelat dengan nilai Rf 0,09. Pada fraksi 9 dan 10 didapatkan noda 

berwarna hijau kekuningan dengan nilai Rf 0. Pada fraksi metanol didapatkan 

noda berwarna coklat pudar dengan nilai Rf 0. 

Uji yang dilakukan menegaskan kandungan senyawa yang terkandung 

melalui penampakan warna. Noda tampak berwarna ungu pada plat KLT 

menunjukkan bahwa terdapat kandungan steroid ataupun terpen pada sampel. 

Warna ungu dan biru kehijauan pada lempeng KLT menunjukkan bahwa sampel 

tersebut mengandung steroid (Forestryana, dkk., 2020) serta bercak yang 

berwarna merah ataupun ungu diketahui mengandung terpenoid (Syarifuddin, 

dkk., 2019). Pada noda tampak berwarna jingga hingga kecoklatan menandakan 

adanya senyawa alkaloid dimana terlihat di fraksi 2 pada noda ketiga dengan nilai 

Rf 0,72; fraksi 3 pada noda pertama dengan nilai Rf 0,54; fraksi 5 dengan nilai Rf 

0,4; fraksi 6 dengan nilai Rf 0,18; fraksi 7 dengan nilai Rf 0,09; fraksi 8 dan 

metanol dengan nilai Rf 0 (noda menempel pada batas bawah lempeng KLT). 
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Warna kekuningan yang terdapat pada fraksi 9 dan 10 dengan nilai Rf 0 

kemungkinan diakibatkan karena adanya flavonoid yang dimana dengan pereaksi 

semprot H2SO4 ditandai dengan noda bewarna kuning (Forestryana, dkk., 2020).  

 Pada plat KLT, ditotolkan tiap fraksi pada plat yang telah diberi penanda. 

Lempeng dibiarkan kering kemudian ditetesi dengan DPPH 0,45 mM dalam 

metanol. Potensi aktivitas antioksidan yang terkandung dalam fraksi ditunjukkan 

melalui timbulnya bercak putih kekuningan. Fraksi-fraksi yang terdeteksi 

memiliki aktivitas antioksidan yaitu fraksi 2, fraksi 3, fraksi 4, fraksi 5 dan fraksi 

6. DPPH juga diteteskan pada lempeng KLT yang telah dielusi menggunakan 

eluen n-heksan : etil asetat (8 : 2) untuk melihat letak senyawa kimia yang bersifat 

antioksidan (Praptiwi,  dkk., 2015). Penetesan lempeng KLT menggunakan DPPH 

menghasilkan 1 noda pada fraksi 2 dengan nilai Rf 0,78; fraksi 3 dengan nilai Rf 

0,4; fraksi 4 dengan nilai Rf 0,38; fraksi 5 dengan nilai Rf 0,22; dan fraksi 6 

dengan nilai Rf 0,16. Senyawa radikal bebas yakni 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil 

(DPPH) merupakan senyawa yang tidak stabil. Senyawa antioksidan mereduksi 

DPPH dengan menyumbangkan atom hidrogen sehingga terbentuk senyawa yang 

lebih stabil yaitu 1,1-difenil-2-pikrilhidrazin (DPPH-H). Hal ini juga 

mengakibatkan terjadi perubahan warna dari ungu menjadi kuning oleh reagen 

DPPH (Bahriul, dkk., 2014). 

Karakterisasi gugus fungsi yang terkandung pada sampel dilakukan 

menggunakan Spektrofotometer Fourier Transform Infra Red (FTIR). Pada fraksi 

3 terdeteksi adanya serapan pada bilangan gelombang 3855,30 cm-1 dan pada 

fraksi 6 terdeteksi serapan pada bilangan gelombang 3905,65; 3855,38; 3841,83; 

3806,15; 3725,88 cm-1. Pada daerah bilangan gelombang 3300-38500 cm-1 diduga 

terdapat gugus fungsi dengan ikatan kovalen tunggal O-H, N-H atau C-H 

(Sanjiwani, dkk., 2020). Penyerapan dalam bilangan gelombang yang tinggi 
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kebanyakan diakibatkan oleh adanya ikatan hidrogen terutama senyawa dengan 

gugus hidroksi seperti O-H atau N-H (Sastrohamidjoji, 2018). Sementara itu pada 

fraksi 2 terdeteksi serapan yang melebar dari  3463,24 hingga 3283,87; dan fraksi 

3,4,5, dan 6 terdeteksi resonansi pada bilangan gelombang secara berurutan yaitu; 

3410,07; 3453,53; 3434,67 dan 3411,53. Setiap fraksi diduga mengandung 

senyawa dengan gugus fungsi alkohol (O-H) yang berada pada lingkungan asam 

dikarenakan terdapat serapan yang lebar disekitar bilangan gelombang 3400 cm-1 

(Sastrohamidjoji, 2018). Alkena terdeteksi muncul pada fraksi 2 dan 6 pada 

serapan 3025,56 dan 3080,17 dimana serapan rentangan =C-H muncul dengan 

karakter lemah pada daerah tersebut (Sastrohamidjoji, 2018). Pada fraksi 2 dan 4 

terdeteksi adanya vibrasi stretching ikatan C-H yaitu 2961,76 dan 2925,25 yang 

mana pada sekitar bilangan gelombang 2962 cm-1 diketahui mengandung gugus 

metil –CH3 (Sastrohamidjoji, 2018). Vibrasi rentangan atau stretching gugus 

metilena –CH2- dengan rentang 2855-2926 terdeteksi di setiap fraksi yaitu pada 

fraksi 2 terdapat serapan di bilangan gelombang 2926,58 dan 2856,79; fraksi 3 

terdapat serapan di bilangan gelombang 2854,30; fraksi 4 terdapat serapan di 

bilangan gelombang 2854,04 dan 2925,25; fraksi 5 terdapat serapan di bilangan 

gelombang 2854,79; serta fraksi 6 terdapat serapan di bilangan gelombang 

2854,71 dan 2916,94 (Sastrohamidjoji, 2018). Pada wilayah rentangan ikatan C-

H, dapat muncul sejumlah serapan dari senyawa namun terdapat beberapa serapan 

khusus pada bilangan gelombang tertentu seperti senyawa yang mengandung 

gugus aldehida yang memiliki serapan pada daerah sekitar 2750 cm-1 yang dimana 

gugus ini terdeteksi pada fraksi 2 dan 6 dengan serapan masing-masing 2730,35 

dan 2729,58 cm-1 (Sastrohamidjoji, 2018). Selanjutnya pada fraksi 2,4,5, dan 6 

diduga mengandung senyawa sulfur dengan gugus fungsi SH di lingkungan ikatan 

ganda tiga karena serapan pada daerah frekuensi 2500-2700 cm-1 yang dimana 
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pada fraksi 2 terdapat serapan di bilangan gelombang 2524,30 dan 2633,42; fraksi 

4 terdapat serapan di bilangan gelombang 2671,77; fraksi 5 terdapat serapan di 

bilangan gelombang 2671,00; serta fraksi 6 yang memiliki serapan di bilangan 

gelombang 2670,64 (Sanjiwani, dkk., 2020). Pada fraksi 2 dan 4 diketahui 

memiliki ikatan alkuna C≡C dimana ikatan ini memiliki serapan sekitar frekuensi 

2250 cm-1 yang dimana pada fraksi 2 terdeteksi serapan pada bilangan gelombang 

2361,95 dan 2147,76 serta fraksi 6 memiliki serapan pada 2361,84 cm-1 

(Sastrohamidjoji, 2018). Selanjutnya pada fraksi 2 terdeteksi adanya ikatan C=O, 

begitu  pula dengan fraksi 4 dan 5 hanya yang membedakan ialah pada fraksi 2 

(1735,46 cm-1) diduga mengandung senyawa ester yang memiliki absorbsi ikatan 

C=O pada frekuensi sekitar 1740 cm-1. Pada fraksi 4 dan 5 yang memiliki serapan 

masing-masing yaitu 1712,82 dan 1712,16 diduga mengandung senyawa keton 

yang memiliki absorbansi pada frekuensi sekitar 1700 cm-1. Perbedaan ini terjadi 

dikarenakan ikatan C=O gugus karbonil memiliki serapan khusus pada frekuensi 

1680 hingga 1750 cm-1 tergantung pada jenis senyawa yang terkandung 

(Dachriyanus, 2004). Pada fraksi 3, 4, 5 dan 6 diduga memiliki ikatan rangkap 2 

C=C yang memiliki frekuensi sekitar 1650 cm-1 dimana masing-masing fraksi 3, 

4, 5 dan 6 secara berurutan mempunyai serapan pada bilangan gelombang 

1653,18; 1659,01; 1654,82 dan 1627,97; 1653,62 (Sastrohamidjoji, 2018). 

Selanjutnya pada fraksi 5 (serapan pada 1603 cm-1) dan fraksi 6 (serapan pada 

1602,49 melebar hingga 1569,20 cm-1) diduga mengandung gugus fungsi C-O 

senyawa β-diketon yang memiliki frekuensi sekitar 1540 hingga 1640 atau 

senyawa azo dengan gugus fungsi –N=N– yang memiliki frekuensi serapan 

sekitar 1575-1630 cm-1. Senyawa azo juga diduga terdapat pada fraksi 3 yang 

memiliki serapan di daerah 1597,66 cm-1 (Sanjiwani, dkk., 2020). Pada fraksi 3 

(1509,15 cm-1), fraksi 4 (1510,57 cm-1), dan fraksi 6 (1512 cm-1) diduga 
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merupakan senyawa nitro alifatik dengan gugus fungsi -C-NO2 yang menyerap 

pada frekuensi sekitar 1550 cm-1. Konjugasi pada gugus fungsi tersebut dengan 

cincin atau adanya ikatan rangkap dua dapat menggeser serapan hingga bilangan 

gelombang yang lebih rendah (Sastrohamidjoji, 2018). Pada fraksi 2, 3, 4 dan 6 

terdapat serapan secara berurutan yaitu pada frekuensi 1454,94; 1460,37; 1463,47; 

1460,40 cm-1, yang diduga memiliki gugus metilen bending, -CH2-, dikarenakan 

adanya serapan pada frekuensi sekitar 1460 cm-1 (Sastrohamidjoji, 2018). Pada 

fraksi 2 (serapan 1385,73 dan 1363,99 cm-1), fraksi 3 (1384,17 dan 1365,06 cm-1), 

fraksi 4 (1386,76 dan 1367,39 cm-1), dan fraksi 6 (1369,94 cm-1) diduga memiliki 

gugus metil bending, -CH3, dikarenakan adanya serapan pada frekuensi sekitar 

1375 cm-1 (Sastrohamidjoji, 2018). Pada fraksi 2, 3, 4, 5 dan 6 yang memiliki 

serapan sekitar frekuensi 1300 cm-1 hingga 1000 cm-1 diduga mengandung gugus 

C – H bending namun sangat sulit untuk diketahui jenis senyawa yang mungkin 

terkandung dikarenakan serapan yang terlalu berdekatan sehingga sulit diketahui 

intensitas serapannya di daerah yang sama (Sastrohamidjoji, 2018). Pada 

spektrum inframerah, daerah di sebelah kanan sepktrum memiliki absorbansi yang 

kompleks dikarenakan banyaknya molekul yang menyerap gelombang dan 

melakukan vibrasi di daerah ini sehingga sulit untuk menganalisis ikatan senyawa 

yang terkandung. Daerah kanan diagram disebut juga daerah sidik jari yang 

diketahui terdapat pada frekuensi 1500 – 500 cm-1 (Dachriyanus, 2004). Daerah 

sidik jari biasa digunakan untuk identifikasi senyawa dengan membandingkan dua 

senyawa yang memiliki bentuk diagram yang mirip (Sastrohamidjoji, 2018).  

Dalam penelitian yang telah dilakukan, hasil skrining awal menunjukkan 

hanya sedikit senyawa yang terkandung dalam simplisia yakni alkaloid. Hasil 

yang berbeda ditunjukkan pada identifikasi sampel setelah melewati tahapan 

fraksinasi dengan KCV (Kromatografi Cair Vakum) dimana terdapat hasil yakni 
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adanya senyawa alkaloid, flavonoid, steroid dan terpen. Karakterisasi senyawa 

dalam fraksi-fraksi yang didapatkan dengan menggunakan FTIR (Fourier 

Transform Infra Red) juga menunjukkan kemungkinan adanya variasi senyawa 

yang terkandung dalam tiap fraksi yang ditunjukkan dari berbagai gugus fungsi 

yang terdeteksi sehingga tidak memungkinkan hanya ada satu varian senyawa 

dalam isolat yang didapatkan. Ketidaksesuaian yang didapatkan pada hasil 

skrining awal kemungkinan disebabkan oleh kualitas reagen yang digunakan 

sehingga hasil yang didapatkan kurang tepat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang 

diperoleh yaitu  

1. Hasil identifikasi pada fraksi-fraksi dari ekstrak n-heksan hasil partisi yaitu 

terdapat kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, steroid dan terpen; 

2. Pada uji identifikasi menggunakan DPPH diketahui terdapat aktivitas 

antioksidan pada fraksi 2, 3, 4, 5, dan 6 dari hasil fraksinasi ekstrak kental 

n-heksan yang telah dipartisi; 

3. Hasil karakterisasi senyawa menggunakan spektrofotometer FTIR 

menghasilkan kesimpulan yaitu: 

a. Fraksi 2 menunjukkan adanya dugaan terdapat gugus fungsi OH 

(alkohol), =C-H, -CH3, -CH2, CH (aldehid), SH (sulfur), C≡C, C O 

(ester), dan senyawa lain pada daerah sidik jari; 

b. Fraksi 3 menunjukkan adanya dugaan terdapat gugus fungsi O-H, C-H, 

N-H, -CH3, -CH2, C=C, -N=N- (azo), -C-NO2 (nitro alifatik) dan 

senyawa lain pada daerah sidik jari; 

c. Fraksi 4 menunjukkan adanya dugaan terdapat gugus fungsi O-H, C-H, 

N-H, -CH3, -CH2, SH (sulfur), C≡C, C O (keton), C=C, -C-NO2 (nitro 

alifatik) dan senyawa lain pada daerah sidik jari; 

d. Fraksi 5 menunjukkan adanya dugaan terdapat gugus fungsi O-H, -

CH2, SH (sulfur), C=O (keton), C C, CO (β-diketon), -N=N- (azo), -

C-NO2 (nitro alifatik) dan senyawa lain pada daerah sidik jari; 
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e. Fraksi 6 menunjukkan adanya dugaan terdapat gugus fungsi O-H, C-H, 

N-H, =C-H, -CH3, -CH2, CH (aldehida), SH (sulfur), C C, CO (β-

diketon), -N=N- (azo), -C-NO2 (nitro alifatik) dan senyawa lain pada 

daerah sidik jari. 
 

B. Saran 

Disarankan untuk melakukan skrining ulang pada sampel ekstrak hasil 

partisi n-heksan dan melakukan isolasi kembali hasil fraksinasi KCV sehingga 

didapatkan senyawa murni yang memiliki aktivitas antioksidan pada penelitian 

selanjutnya dengan menggunakan rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

(L.) Roscoe ex Sm.). 
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Lampiran 1. Skema Kerja 

A. Preparasi sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

B. Ekstraksi Sampel 

 

 

 

Disiapkan sampel lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) 
Roscoe ex Sm.) 

Ditimbang sampel 3,8 kg 

Dilakukan sortasi basah pada sampel 

Dicuci rimpang dengan air mengalir 

Dirajang sampel  

Dikeringkan sampel dengan cara diangin-anginkan di 
tempat terbuka 

Dihaluskan simplisia dengan mesh 20 (halus sedang) dan 
disimpan  

Dimasukkan 730 gram sampel dalam bejana kaca maserasi 

Direndam sampel dengan 5 liter metanol 

Ditimbang sampel kering (730 gram)  
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C. Partisi Ekstrak 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dilapisi bagian atas wadah dengan alumunium foil dan 
tutup rapat wadah. Diamkan selama 1x24 jam 

Disaring hasil maserasi lalu dilakukan remaserasi dengan 
3,5 liter metanol. Didiamkan kembali selama 1x24 jam 

Disaring hasil maserasi lalu dilakukan maserasi kembali 
dengan 2,5 liter metanol. Didiamkan kembali selama 1x24 

jam  

Dipekatkan hasil maserasi dengan rotavapor (50°C) dan 
diuapkan kembali metanol yang tersisa di atas penangas 

hingga menghasilkan ekstrak kental 

Ditimbang ekstrak kental metanol 20 gram 

Dilarutkan ekstrak dalam 200 ml aquadest 

Dimasukkan ke dalam corong pisah yang telah dipasang di 
statif menggunakan klem 

Dimasukkan 200 ml n-heksan ke corong pisah 
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D. Skrining Fitokimia 

a. Uji Alkaloid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikocok corong pisah yang tertutup rapat selama 5 menit 
secara perlahan 

Dipasang kembali corong pisah di statif lalu didiamkan 
hingga membentuk dua lapisan 

Dilakukan partisi secara berulang hingga diperoleh 
tampilan partisi n-heksan yang berwarna bening 

Disiapkan hasil partisi n-heksan sebanyak 2 ml dalam 
tabung reaksi 

Ditambahkan 3 ml HCl 2N  

Dibagi larutan ke dalam 2 tabung, tabung pertama 
ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer dan tabung kedua 

ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendorff 

Positif menandakan alkaloid apabila terbentuk endapan 
putih keruh (Mayer) dan jingga (Dragendorff)  
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b. Uji Flavonoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Uji Steroid dan Triterpenoid 

 

 

 

 

 

 

 

d. Uji Saponin 

 

 

 

 

Didihkan di atas penangas selama 5 menit dan disaring 

Ditambahkan sedikit serbuk Mg dan 1 ml HCl pekat lalu 
dikocok perlahan 

Disiapkan 2 ml larutan ekstrak n-heksan hasil partisi dan 
ditambah 1 ml air panas  

Hasil positif ditandai dengan terbentuknya warna merah, 
kuning atau jingga 

Diambil 2 ml larutan partisi n-heksan dan ditambahkan 5 
tetes pereaksi Lieberman-Burchard  

Hasil positif steroid ditandai dengan perubahan warna 
menjadi hijau atau biru dan hasil positif terpenoid ditandai 

dengan perubahan warna menjadi merah atau violet 

Disiapkan 1 ml hasil partisi n-heksan dalam tabung reaksi 
dan ditambahkan 9 ml aquadest 

Dikocok tabung reaksi secara vertikal dan didiamkan 
selama 10 detik 
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e. Uji Tanin dan Polifenol 

 

 

 

 

 

 

E. Orientasi Eluen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan lempeng KLT, pelarut etil asetat dan n-heksan 

 Disiapkan ekstrak n-heksan hasil partisi 

Diaktifkan lempeng KLT lalu dipotong dengan ukuran 1x7 
cm dan dibagi batas atas dan bawah pada lempeng 

Ditotolkan ekstrak menggunakan pipa kapiler 

Dijenuhkan chamber dengan eluen yang digunakan 

Busa setinggi 1-10 cm yang terbentuk selama tidak kurang 
dari 10 detik menandakan adanya saponin dan busa tidak 

hilang dengan penambahan 1 tetes HCl 2N 

Disiapkan 2 ml hasil partisi n-heksan dalam tabung reaksi 
dan ditambahkan 2 tetes FeCl 10% 

Hasil positif mengandung tanin ditandai dengan warna 
hitam kehijauan dan positif polifenol ditandai dengan 

warna biru tua 



73 
 

 
 

 

 

 

 

 

F. Fraksinasi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dielusi lempeng KLT 

Diamati di lampu UV 254 dan 366 nm serta dipilih eluen 
dengan pemisahan noda yang baik 

Disiapkan 1,357 gram ekstrak pekat hasil partisi n-heksan 
yang telah dirotavapor 

Dicampur ekstrak dengan 4 gram silika gel hingga 
homogen 

Dimampatkan 16 gram serbuk silika gel dalam corong 
Buchner dan ratakan 

Dimasukkan serbuk yang telah dihomogenkan dengan 
ekstrak lalu ratakan dan beri kertas saring pada bagian 

atasnya  

Dimasukkan berbagai pelarut dengan kepolaran terendah 
hingga tertinggi dari n-heksan dan etil asetat (n-heksan, , 12 

: 1, 10 : 1, 8 : 1, 8 : 2, 4 : 2, 2: 2, 2 : 4, 2 : 8, etil asetat, 
metanol) sebanyak 100 ml 

Ditampung tiap fraksi dalam wadah kaca dan ditutup rapat 
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G. Karakterisasi Senyawa 

1. KLT-bioautografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Spektrofotometri FTIR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ditotolkan 11 fraksi pada 2 lempeng KLT (A dan B) lalu 
dielusi dengan eluen n-heksan:etil asetat (8:2) 

Ditetesi lempeng A dengan H2SO4 10% 

Dipanaskan dengan oven dan diamati lalu dihitung nilai Rf 
noda yang tampak pada lempeng A 

Lempeng B yang telah dielusi kemudian ditetesi dengan 
DPPH 

Diamati bercak putih kekuningan yang timbul dan dihitung 
nilai Rf-nya 

Disiapkan fraksi 2,3,4,5 dan 6 yang dimana telah menguap 
eluennya 

Diambil 2 mg isolat tiap fraksi, masing-masing dicampur 
dengan 100 mg serbuk kering KBr 

Dihomogenkan campuran lalu dikompres hingga terbentuk 
pellet disk  
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Lampiran 2. Perhitungan Rendemen dan Pembuatan Pereaksi 

A. Perhitungan Rendemen 

Dihitung persentase rendemen ekstrak larut n-heksan dalam ekstrak 

metanol hasil maserasi 

% rendemen   
berat ekstrak

berat sampel
 x 100% 

% rendemen   
1,357 gram

20 gram
 x 100% 

% rendemen        % 

B. Pembuatan Pereaksi 

1. Larutan HCl 2N 

Diketahui konsentrasi HCl pekat 37%, berat jenis (bj) HCl 1,19 g/mol, 

berat molekul (BM) HCl 36,5 g/mol  

 ormalitas ( )  
(10 x % konsentrasi HCl pekat x bj)

BM
 x valensi 

 ormalitas ( )  
(10 x 37% x 1,19)

36,5
 x 1 

 ormalitas ( )  12,06   

Dibuat larutan HCl 2N sebanyak 20 ml 

N1   V1  = N2   V2  

2 N   20 ml = 12,06 N   V2 

Disiapkan alat spektrofotometer FTIR lalu dikarakterisasi 
sampel 

Dianalisis gugus fungsional senyawa masing-masing fraksi 
dari bilangan gelombang yang muncul 
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V2  = 3,3 ml 

Dibuat larutan HCl 2 N sebanyak 20 ml dengan mengambil 3,3 ml HCl 

pekat lalu dicukupkan hingga 20 ml dan disimpan dalam botol coklat. 

2. Pembuatan FeCl3 10%  

Dibuat larutan FeCl3 10% sebanyak 10 ml 

N1   V1 = N2   V2  

10% x 10 ml = 100% x V2  

V2 = 1 ml 

Dibuat larutan FeCl3 10% sebanyak 10 ml dengan mengambil 1 ml FeCl3 

100% lalu dicukupkan hingga 10 ml dan disimpan dalam botol coklat. 

3. Pembuatan Pereaksi DPPH 0,45 Mm 

Diketahui massa molekul relatif (Mr) dari DPPH ialah 394,32 dan larutan 

yang dibuat sebanyak 10 ml. 

0,45 mM = 0,00045 M 

Molaritas (M)   
massa (g)

molekul relatif (Mr)
   

1000

volume ( )
 

0,00045   
massa (g)

394,32
 x 
1000

10
 

0,00045   
      massa (g)

394,32
 

100 x massa (g) = 394,32 x 0,00045 

Massa (g)  = 0,00177 gram  

Massa   1,77 mg ≈ 1,8 mg  
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Lampiran 3. Perhitungan Nilai Rf 

Rf   
jarak yang ditempuh komponen

jarak yang ditempuh pelarut
 

A. Nilai Rf Noda Di bawah Lampu UV 

1. Fraksi 2 

 oda 1   
4,5

5,5
   0, 1 

 oda 2   
4,2

5,5
   0,76 

 oda 3   
   

5,5
   0,65 

2. Fraksi 3 

 oda 1   
3,6

5,5
   0,6  

 oda     
 ,6

5,5
   0,47 

 oda 3   
2,2

5,5
   0,4 

 oda     
1,7

5,5
   0,31 

3. Fraksi 4 

 oda 1   
2,2

5,5
   0,4 

 oda 2   
1,7

5,5
   0,31 

4. Fraksi 5 

 oda 1   
1,4

5,5
   0,25 
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 oda 2   
0,7

5,5
   0,14 

5. Fraksi 6 

 oda 1   
0,7

5,5
   0,14 

6. Fraksi 7 

 oda 1   
0,5

5,5
   0,09 

7. Fraksi 8 

 oda 1   
 

5,5
   0 

8. Fraksi 9 

 oda 1   
 

5,5
   0 

9. Fraksi 10 

 oda 1   
 

5,5
   0 

10. Fraksi Metanol 

 oda 1   
 

5,5
   0 

B. Nilai Rf Noda Dengan Penetesan H2SO4 10% 

1. Fraksi 2 

 oda 1 (ungu)   
   

5,5
   0,83 

 oda 2 (jingga)   
   

5,5
   0,78 
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 oda 3 (c      )   
 

5,5
   0,72 

2. Fraksi 3 

 oda 1 (cokelat pudar)   
 

5,5
   0,54 

 oda 2 (ungu keabuan)   
   

5,5
   0,45 

3. Fraksi 4 

 oda 1 (ungu pudar)   
   

5,5
   0,45 

4. Fraksi 5 

 oda 1 (cokelat kehijauan)   
   

5,5
   0,4 

5. Fraksi 6 

 oda 1 (cokelat kehijauan)   
 

5,5
   0,18 

6. Fraksi 7 

 oda 1 (cokelat)   
   

5,5
   0,09 

7. Fraksi 8 

 oda 1 (cokelat kehijauan)   
 

5,5
   0 

8. Fraksi 9 

 oda 1 (hijau kekuningan)   
 

5,5
   0 

9. Fraksi 10 

 oda 1 (hijau kekuningan)   
 

5,5
   0 
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10. Fraksi Metanol 

 oda 1 (cokelat pudar)   
 

5,5
   0 

C. Nilai Rf Noda Dengan Penetesan DPPH 

1. Fraksi 2 

 oda 1   
   

5,5
   0,78 

2. Fraksi 3 

 oda 1   
   

5,5
   0   

3. Fraksi 4 

 oda 1   
   

5,5
   0    

4. Fraksi 5 

 oda 1   
   

5,5
   0    

5. Fraksi 6 

 oda 1   
   

5,5
   0    
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Lampiran 4. Gambar Penelitian 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 10. Sampel Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber 
zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 11. Perajangan Rimpang Lempuyang Gajah 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 12. Penggunaan Rotary Evaporator Untuk Memekatkan Ekstrak 
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Gambar 13. Proses Pelarutan Ekstrak Metanol Kental ke Aquadest 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Proses Partisi Aquadest dan N-heksan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Ekstrak Pekat N-heksan Hasil Partisi 
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Gambar 16. Skrining Fitokimia Ekstrak N-heksan Hasil Partisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Fraksinasi Ekstrak N-heksan Dengan Berbagai Perbandingan Eluen 
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Gambar 18. Penotolan Fraksi dan Pengelusian Lempeng KLT 
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Gambar 19. Preparasi dan Karakterisasi Tiap Fraksi Untuk Dianalisis Dengan 

Spektrofotometer FTIR 
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