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ABSTRAK 

Nama                   : Winda Utari 

Nim                     : 70100118032 

Jurusan                : Farmasi 

Judul skripsi        :  Penentuan Kadar Fenolik Total, Flavonoid Total Serta Kapasitas 

Antioksidan Beberapa Jenis Alga Dari Pesisir Pantai Takalar 

  Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kadar total Fenolik, flavonoid 

dan karotenoid serta kapasitas antioksidan dengan pembanding vit c dan troloks yang 

diukur dengan metode Frap, Cuprac, Toac dan Dpph pada ekstrak metanol 

makroalga, sampel diambil dari Kabupaten Takalar, kemudian dikeringkan, yang 

diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol. 

  Kadar fenolik, flavonoid, menggunakan reagen Folin-Ciocalteu dan 

aluminum klorida (AlCl3). Adapun untuk menetapkan kapasitas antioksidan 

digunakan metode Frap, Cuprac, Toac, dan Dpph dengan reagen berturut-turut FeCl3, 

CuCl2, ammonium molybdate (NH4)2MoO4, dan Dpph. 

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kadar tertinggi dari fenolik dan 

flavonoid adalah  Sacharina Japonica dengan kadar , berturut-turut, 124,12 ± 3,64 

GAE/g,  dan 50,67 ± 1,46 QE/g dan karotenoid adalah  Caulerpa lentillifera dengan 

kadar 19,57 ± 0,19 CE/ng serta perbandingan kadar kapasitas antioksidan dengan 

metode Frap tertinggi terdapat pada alga jenis Chaetomorpha dengan pembanding Vit 

C  yaitu 17,98 ± 0,025102 dan troloks 21,21 ± 0,03478 dan dengan metode 

Cuprac,Toac Dpph tertinggi berturut-turut terdapat pada sampel Saccharina Japonica  

pembanding Vit C yaitu 39,70 ± 0,27dan troloks 107,12 ± 0,96, Vit C yaitu 347,20 ± 

3,39 dan troloks 26,69 ± 0,35, Vit C  yaitu 127,72 ± 0,79 dan troloks 17,71 ± 0,11 

  

 Kata Kunci: Makroalga, fenolik, flavonoid, karotenoid kapasitas antioksidan 
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ABSTRACK 

Name              : Winda Utari 

Student Number          : 70100118032 

Department      : Pharmacy 

Title               : Determination of Total Phenolic Levels, Total Flavonoids 

and Antioxidant Capacity of Several Types of Algae From the 

Takalar Coast 

  

 This study aims to compare the total levels of Phenolics, flavonoids and 

carotenoids as well as antioxidant capacity with a comparison of vit c and troloks 

measured by the Frap, Cuprac, Toac and Dpph methods on macroalgae methanol 

extracts, samples taken from Takalar Regency, then dried, simplicia extracted using 

the maceration method with methanol solvents. 

 Phenolic levels, flavonoids, using Folin-Ciocalteu reagents and aluminum 

chloride (AlCl3). As for determining the antioxidant capacity, the Frap, Cuprac, 

Toac, and Dpph methods are used with successive reagents FeCl3, CuCl2, 

ammonium molybdate (NH4)2MoO4, and Dpph. 

 The results of this study obtained that the highest levels of phenolics and 

flavonoids were Sacharina Japonica with levels, respectively, 124.12 ± 3.64 GAE / g, 

and 50.67 ± 1.46 QE / g and carotenoids were Caulerpa lentillifera with levels of 

19.57 ± 0.19 CE / ng as well as the comparison of antioxidant capacity levels with the 

highest Frap method found in Chaetomorpha type algae with Vit C comparison, 

namely 17.98 ± 0.025102 and troloks 21.21 ± 0.03478 and with the Cuprac method, 

The highest Toac Dpph was found in the Saccharina Japonica sample comparing Vit 

C which was 39.70 ± 0.271385 and troloks 107.12 ± 0.960284, Vit C which was 

347.20 ± 3.396237 and troloks 26.69 ± 0.358165, Vit C which was 127.72 ± 

0.790663 and troloks 17.71 ± 0.116869. 

 

Keywords: Macroalgae, phenolic, flavonoid, carotenoid antioxidant capacity 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang luar biasa, 

termasuk flora serta fauna dengan potensi yang besar serta nilai ekonomi dan 

ekologinya. Makroalga adalah kelompok tumbuhan yang memiliki berbagai macam 

jenis dan peran penting pada lingkungan laut. Makroalga dapat digunakan untuk 

makanan dan obat-obatan, terutama pada masyarakat di daerah pesisir. Dari 8000 alga, 

Indonesia memiliki 628 jenis makroalga yang berbeda, dan jenis makroalga yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu alga jenis Ulva lactuca, Gracilaria verrucosa, 

Saccharina Japonica, Codium Sp, Chaetomorpha, Eucheuma Cottonii, Caulerpa 

lentilifera, dan Sargassum Sp (Palallo, 2013). 

Menurut Kepel & Mantiri (2019), makroalga merupakan salah satu sumber 

daya yang dapat ditemukan di semua lautan karena merupakan kelompok tumbuhan 

terbesar yang hidup di laut, makroalga telah digunakan sebagai makanan dan obat sejak 

lama. Yodium, kalsium, dan selenium, di antara mineral penting lainnya untuk 

metabolisme tubuh, ditemukan dalam berbagai jenis alga. (Leibo, Mantiri, & Gerung, 

2016). Minuman, makanan, kosmetik dan obat-obatan sering kali menggabungkan alga 

sebagai bahan. Alga mampu menghasilkan metabolit sekunder yang berfungsi sebagai 

senyawa bioaktif dan berfungsi untuk melindungi mereka dari ancaman dan kondisi 

lingkungan yang keras seperti salinitas tinggi beragam hama dan penyakit. Senyawa 
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bioaktif alga memiliki sifat antibakteri, antioksidan, antijamur, melawan kanker, dan 

anti-inflamasi (Ardinata, Yulianti, Asmawati, Yunianti, & Manguntungi, 2020). 

Sulawesi Selatan merupakan fokus utama pertumbuhan laut di Indonesia 

dengan komitmen terbesar (29%) pada tahun 2016. Di Provinsi Sulawesi Selatan, 

daerah penghasil rumput laut adalah Kabupaten Takalar, Jeneponto, Luwu, dan 

Bulukumba. Pada tahun 2016, Kabupaten Takalar menghasilkan rumput laut paling 

banyak. Pola pertumbuhan Kab.5,2% Takalar dari 2012 hingga 2016 (Qalsum, Adhi, 

& Fariyanti, 2018). 

Salah satu kabupaten nasional yang dianggap berhasil dalam budidaya rumput 

laut adalah Takalar. Fakta bahwa Takalar memiliki pesisir laut yang cukup panjang, 

landai, dan lebar hingga ratusan meter dari bibir pantai menjadi keunggulan Kabupaten 

Takalar. .Karena surutnya Laut Takalar, budidaya rumput laut di Takalar dapat 

dilakukan secara sederhana. Menurut Sumadri (2018), hal ini menjadikan Takalar 

sebagai lokasi yang sangat baik untuk pertumbuhan budidaya rumput laut. (Sumadri, 

2018). 

Makroalga memiliki banyak manfaat dan itu merupakan karunia Allah 

subhanahu wa ta'ala seperti yang disebutkan dalam QS al-Nahl/16:14 yang berbunyi: 

رَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوْا مِنْهُ لََْمًا طرَيًّا وَّتَسْتَخْرجُِوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَ لْبَسُوْنََاَۚ وَ  مَوَاخِرَ  تَ رَى الْفُلْكَ وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّ
تَ غُوْا مِنْ فَضْلِه تَشْكُرُوْنَ  وَلَعَلَّكُمْ  ٖ  فِيْهِ وَلتَِ ب ْ  

Terjemahnya:  

Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan 
daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan 
perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan 
agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. 
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Allah swt menciptakan lautan yang didalamnya terdapat binatang, dan 

tumbuhan yang memiliki keunikan. Sebagai manusia kita harus mencari keunikan-

keunikan yang ada didalam laut, sehingga manfaatnya dapat dieksplorasikan. 

Alga memiliki sejarah penggunaan yang panjang di masyarakat sebagai 

suplemen dan obat-obatan, termasuk untuk demam, eksim, masalah ginjal, masalah 

empedu, dan kanker. Alga mengandung zat aktif seperti  polifenol, fenol, flavonoid, 

terpenoid, tanin, sterol, dan glikolipid. Antioksidan alami dalam alga membantu 

mengobati berbagai penyakit, seperti sitotoksisitas, dan mencegah penuaan dini. 

(melati, 2021). Namun belum pernah dilakukan penelitian tentang membandingkan 

beberapa jenis alga yang memiliki kadar fenolik, flavonoid serta antioksidan yang 

tinggi. Berdasarkan hal di atas maka saya melakukan penelitian tentang 

membandingkan kadar fenolik, flavonoid, serta kapasitas antioksidan yang tinggi dari 

beberapa jenis alga sehingga dapat mengeksplorasi potensi-potensi yang dimiliki dari 

beberapa jenis alga tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbandingan kadar total Fenolik, flavonoid, dan karotenoid 

pada ekstrak larut metanol makroalga? 

2. Bagaimana perbandingan kapasitas antioksidan beberapa jenis alga dengan 

pembanding vit c dan troloks yang diukur dengan metode FRAP, CUPRAC, 

TOAC dan DPPH dari alga jenis Ulva lactuca, Gracilaria verrucosa, 

Saccharina Japonica, Codium Sp, Chaetomorpha, Eucheuma Cottonii, 

Caulerpa lentilifera, dan Sargassum Sp. 

C. Definisi Oprasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
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1. Definisi Operasional 

a. Alga merupakan tumbuhan laut yang tidak memiliki susunan, seperti 

akar, batang dan daun tapi berbentuk thallus (Mudrikah, 2021). 

b. Menurut  (Kusnadi, 2018) Menurut Kusnadi (2018), fenolat adalah 

senyawa yang terdiri dari cincin aromatik yang mengandung satu atau 

lebih gugus hidroksil. Fenolik memiliki senyawa yang berat 

molekulnya lebih tinggi, seperti antosianin, fenilpropanoid, flavonoid, 

tanin, dan lignin, yang struktur dasarnya adalah fenol, cincin aromatik 

dengan gugus hidroksil. (Putra, 2020). 

 

 

Gambar 1. Fenol 

(Muwarni, 2015) 

c.  Menurut Suryo (2010), polifenol merupakan senyawa flavonoid 

dengan struktur yang mirip dengan fenilbenzopiron. Flavonoid 

merupakan senyawa polar yang terdiri dari cincin aromatik dengan satu 

atau lebih gugus hidroksil yang mengandung C6-C3-C6. Flavonoid 

larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, aseton, butanol, 

dimetilsulfoksida, dimetilformamida, dan air karena merupakan 

senyawa polar dengan sejumlah gugus hidroksil. (Dewi, Pramono, 

Rohman, & Martien, 2022). 
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Gambar 2.  Flavonoid 

d. TOAC adalah ukuran berapa banyak radikal bebas yang ditangkap oleh 

larutan uji, yang digunakan untuk mengevaluasi kapasitas antioksidan 

sampel dengan menggunakan reagen Ammonium molibdat. Satuannya 

yaitu setara dengan mg vit c/gram ekstrak atau setara dengan mg 

troloks/gram ekstrak. (Rubio, Hernández-Ruiz, Subiela, 

Tvarijonaviciute, & Ceron, 2016). 

e. Ferric reducing ability of plasma (FRAP) adalah metode yang 

digunakan untuk menguji kandungan antioksidan dalam tumbuh-

tumbuhan yang  didasarkan pada kemampuan senyawa antioksidan 

untuk mereduksi ion Fe3+ menjadi Fe2+ pada pH rendah yang 

menyebabkan pembentukan kompleks ferro-tripyridyltriazine 

berwarna. Satuannya yaitu setara dengan mg vit c/gram ekstrak atau 

setara dengan mg troloks/gram ekstrak. (Galili & Hovav, 2014). 

f. CUPRAC (CUPric Reducing Antioxidant Capacity) adalah metode 

pengukuran antioksidan yang didasarkan pada pengukuran absorbansi 

Cu(I)-neocuproine (Nc) satuannya yaitu setara dengan mg vit c/gram 

ekstrak atau setara dengan mg troloks/gram ekstrak (Ozyurek, et al., 

2011). 
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g. DPPH adalah antioksidan dengan transfer elektron yang mengikat violet 

dalam etanol (Garcia, et al., 2012). Radikal bebas yang dikenal sebagai 

senyawa DPPH stabil dalam larutan berair atau metanol. Residu gugus 

pikril menyebabkan warna senyawa berubah dari ungu menjadi kuning. 

satuannya yaitu setara dengan mg vit c/gram ekstrak atau setara dengan 

mg troloks/gram ekstrak (Supomo, et al., 2021) 

 

Gambar 3. Dpph 

(Supomo, et al., 2021) 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu Penentuan total aktivitas flavonoid, 

fenolik, dan antioksidan sampel yang diekstraksi menggunakan metode 

maserasi dengan pelarut metanol dengan penetapan kadar menggunakan 

spektrofotometer uv-vis dengan menggunakan baku standar asam galat dan 

kuarsetin. 
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D. Kajian Pustaka 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Natasia & Jabar (2021) Sargassum 

berpotensi meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui proses imunooksidatif. 

Salah satu proses produksinya, yaitu proses perendaman sampel dalam air panas, 

dapat mempengaruhi nilai antioksidan teh alga coklat; semakin lama sampel 

direndam maka semakin tinggi nilai aktivitas antioksidannya. (Natasia & Jabar, 

2021). 

2. Inovasi penggunaan ekstrak ganggang hijau ulva sp dari pantai Luk, Sumbawa, 

sebagai kandidat antibakteri terhadap salmonella thypi dan staphylococcus aureus 

dengan menggunakan metode ekstraksi pengeringan pada konsentrasi 60% dan 

metode pemanasan pada konsentrasi 100% memberikan berpengaruh nyata 

terhadap pertumbuhan bakteri S. thypi, menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Ardinata et al. (2020). Sedangkan metode ekstraksi yang menggunakan konsentrasi 

pemanasan 80%, pertumbuhan bakteri S. aureus justru terpengaruh. Pertumbuhan 

bakteri S.thypi dan S.aureus sangat dipengaruhi oleh teknik pemanasan. (Ardinata, 

Yulianti, Asmawati, Yunianti, & Manguntungi, 2020). 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Gazali, Nurjanah, Zamani (2018)  

Pengujian terdiri dari analisis proksimat, senyawa aktif, total fenol, aktivitas 

antioksidan metode DPPH dan perhitungan rendemen ekstrak. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komposisi kimia yang paling dominan terdiri dari kadar abu 

52,74% dan kadar karbohidrat 23,77%. Rendemen ekstrak Sargasuum sp. dengan 

pelarut etanol 0,565%, etil asetat 0,420% dan n-heksan 0,265%. Kadar total fenol 

etanol ektrak 563,22 mg GAE/g, etil asetat ekstrak 13,48 mg GAE/g, n-heksan 
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ekstrak 30,610 mg GAE/g. Aktivitas antioksidan etanol ekstrak dengan IC50 = 

239,51mg/L, etil asetat ekstrak 68,89 mg/L dan n-heksan ekstrak 148.16 mg/L. 

Ekstrak Sargassum sp. terdeteksi mengandung fenol, alkaloid dan triterpenoid ( 

Gazali, Nurjanah, & Zamani, 2018). 

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  M.loho, Tiho, & Assa (2021) rumput 

laut merah memiliki kandungan antioksidan yang dapat dinilai dengan melihat 

kadar total phenolic content (TPC). Senyawa yang banyak ditemukan ialah fenolik 

dan flavonoid. yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi Aktivitas antioksidan 

rumput laut merah (Rhodophyta) yang ditinjau berdasarkan kadar IC50 tergolong 

tinggi (M. Loho, Tiho, & Assa, 2021). 

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2021) menunjukkan bahwa 

rumput laut Gracillaria verrucosa, Sargassum sp, dan Chaetomorpha antennina 

mengandung alkaloid dan steroid. Flavonoid dan saponin hanya terdeteksi pada 

jenisnya saja rumput laut Gracillaria verrucosa dan Sargassum sp. Ditemukan juga 

bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, semakin tinggi persentase IC50 terhadap 

radikal bebas. Sargassum sp memiliki persentase penghambatan yang stabil pada 

konsentrasi 2-10 ppm, sehingga direkomendasikan dalam penelitian ini untuk 

dipertimbangkan dibudidayakan di Aceh (Mayasri, 2021). 

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Wichachucherd, Pannak, Saengthong, 

Rodcharoen, & Koodkaew (2019) Di Thailand, Caulerpa lentillifera J. Agardh 

dibudidayakan sebagai usaha komersial karena tingkat pertumbuhan yang tinggi 

dan kandungan nutrisi dan antioksidannya. Caulerpa lentillifera J.Agardh 

mengandung fenolik, dan aktivitas antioksidan. 



9 
 

 
 

7. Berdasarkan penelitian Yap dkk. mengenai potensi antioksidan dan antibakteri 

rumput laut asal Malaysia Caulerpa racemosa dan Caulerpa lentillifera 

menunjukkan bahwa ,C. racemosa chloroform ekstrak memiliki TPC tertinggi 

(13,41 ± 0,86 mg GAE/g), efek antioksidan (EC50 pada 0,65 ± 0,03 mg/mL), dan 

efek antibakteri terkuat (97,7 ± 0,30%) terhadap MRSA. Analisis LCMS 

mengatakan bahwa ekstrak kloroform C. racemosa terutama asam lemak tak jenuh 

ganda dan tak jenuh tunggal, terpenoid, dan alkaloid, dapat menjadi sumber 

antioksidan baru dan antibakteri, tetapi isolasi dan pemurnian senyawa bioaktif 

diperlukan, untuk mempelajari mekanismenya (Yap, Tay, Tan, Yow, & Chew, 

2019). 

8. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh S.Aftabuddin dkk (2020) 

menunjukkan bahwa konsentrasi penghambatan yang tercatat (IC50) sesuai standar 

asam askorbat C. racemosa dan U. intestinalis masing-masing adalah 119,62 dan 

34,274 g/mL. Nilainya signifikan secara statistik (p <0,05) dibandingkan dengan 

antioksidan referensi agen asam askorbat. Dalam uji antibakteri, ekstrak C. 

racemosa menunjukkan zona hambat yang lebih tinggi (22,65 ± 0,58 mm) 

dibandingkan U. intestinalis (17± 0,28 mm). Selain itu, U. intestinalis 

menunjukkan LC50 . yang lebih rendah nilai dari C. racemosa dalam aktivitas 

sitotoksik. Analisis fitokimia mengungkapkan bahwa keduanya rumput laut 

memiliki alkaloid, flavonoid, glikosida, fenol, saponin, steroid dan tanin (S. 

AftabUddin, S. Akter, S. Hossen, & M. A. Rahman, 2020) 

9. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Kilawati, & Fadjar (2018) 

Eucheuma cottonii mengandung senyawa yang diklasifikasikan sebagai sulfat 

galaktosa. Uji aktivitas antioksidan dengan DPPH mengungkapkan bahwa ekstrak 
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rumput laut Eucheuma cottonii berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi air 

dari radikal bebas. Konsentrasi yang cukup besar. Konsentrasi ekstrak rumput laut 

Eucheuma cottonii dalam memerangi DPPH 50% adalah 39,926 ppm. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Haryani dkk (2022) Dari hasil pengujian aktivitas 

antioksidan, diperoleh nilai IC50 berkisar antara 100– 500, sehingga ekstrak 

Codium aktivitas antioksidannya termasuk golongan sedang. 

10. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasedya dkk (2019) Ulva lactuca dari 

pesisir TA (ULA) dan Batu Layar (ULB) di Lombok diuji aktivitas antioksidannya 

menggunakan metode DPPH dan memiliki nilai IC50 yang rendah masing-masing 

sebesar 522,23 43 g/mL, menurut Prasedya et al. (2019) dan 534,76 14 g/mL bila 

dibandingkan dengan Ulva lactuca (ULS;) Seriwe. Selain itu, kandungan total 

fenolik (TPC) ULS, ULB, dan ULA masing-masing adalah 2,675 0,5 mgGAEg-1, 

5,13 0,8 mgGAEg- 1, dan 5,33 2,1 mgGAEg-1,19,031 2,1 mgREg-1, 25.315 2,6 

mgREg-1, dan 28,053 1,58 mgREg-1 adalah kadar flavonoidnya. 

Persamaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama 

menggunakan metode antioksidan yaitu DPPH dan mengukur kadar fenolik serta 

flavonoid. 

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu beberapa kajian 

pustaka diatas tidak menggunakan metode antioksidan seperti TOAC, FRAP dan 

CUPRAC serta kapasitas antioksidan dari sampel alga dan tidak terdapat 

perbandingan dari jenis alga. 

Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan dapat menjelaskan kadar fenolik, 

flavonoid serta kapasitas antioksidan  dengan menggunakan metode antioksidan 

FRAP, CUPRAC, TOAC dan DPPH dari 8 jenis makroalga. 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu  

1. Untuk membandingkan kadar total Fenolik, flavonoid dan karotenoid pada 

ekstrak metanol makroalga 

2. Untuk membandingkan kapasitas antioksidan dengan pembanding vit c dan 

troloks yang diukur dengan metode FRAP, CUPRAC, TOAC dan DPPH 

dari dari alga jenis Ulva lactuca, Gracilaria verrucosa, Saccharina Japonica, 

Codium Sp, Chaetomorpha, Eucheuma Cottonii, Caulerpa lentilifera, dan 

Sargassum Sp. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu 

1. Menjadi sumber informasi secara ilmiah mengenai kandungan kadar total 

fenolik, flavonoid serta kapasitas antioksidan dari 8 jenis alga 

2. Menjadi sumber informasi secara ilmiah mengenai perbandingan kadar 

fenolik, flavonoid serta kapasitas antioksidan dari 8 jenis alga. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Alga 

1. Klasifikasi alga 

Kingdom   : Plantae 

Division   : Chlorophyta 

Class   : Ulvophyceae 

Ordo   : Ulvales 

Familly   : Ulvaceae 

Genus   : Ulva 

Species   :Ulva lactuca 

 

Deskripsi Ulva Lactuca 

Ulva lactuca juga dikenal sebagai selada laut, adalah makroalga rumput laut 

dalam keluarga Chlorophyta. Karena sel rumput laut mengandung banyak klorofil, 

yang memberi mereka warna hijau, chlorophyta termasuk dalam divisi. Hidup di 

air laut, dan thallusnya rata dan tipis, seperti pedang, dengan dua lapisan sel. 

Sebuah pirenoid dan nukleus dengan kloroplas berbentuk cangkir membentuk sel 

masing-masing spesies. Ulva lactuca dapat tumbuh setinggi 100 cm dan memiliki 

bilah berbentuk tali dengan tepi halus namun bergelombang. Warnanya hijau apel 

cerah. Setiap helai biasanya memiliki pusat pucat dan secara bertahap menjadi 

lebih gelap ke arah tepi. Tanaman ini biasanya ditemukan di perairan dangkal 

(sampai kedalaman 10 meter di zona intertidal atas) di daerah tropis. substrat yang 
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tepat, sering ditemukan di daerah dengan kandungan nutrisi tinggi, seperti bakau, 

atau di dekat sumber air tawar. Salinitas 29-31,5 % ideal untuk pertumbuhan Ulva. 

Iklim Ulva adalah antara 28 dan 31o C 

 (Dewi E. N., 2018). 

 

 
Gambar 4. Ulva Lactuca  

(Dewi e. n., 2018) 

 

Manfaat Ulva Lactuca 

Manusia bisa mendapatkan makanan sehat dari Ulva lactuca. Karena serat 

dalam rumput laut ini dapat membantu pencernaan, mengkonsumsi dalam jumlah 

tertentu dapat membantu mereka yang mengkonsumsinya mencerna makanan 

dengan lebih baik. Selain itu, Ulva lactuca memiliki sejumlah besar protein. Ulva 

lactuca adalah subjeknya. kering memiliki 18,7% air, 14,9% protein, 0,04 persen 

lemak, 50,6% gula tepung, dan 0,2 persen serat. Vitamin B1, vitamin C, dan 31 

ppm yodium adalah beberapa vitamin yang ada. Makanan langka seperti nori dapat 

dibuat dari rumput laut dari genus ulva lactuca. Nori, yang berasal langsung dari 

Jepang, Korea, dan China, dapat ditemukan di restoran yang menyajikan masakan 

ini di Indonesia.Produk yang mengandung nori didatangkan dari Thailand , China, 
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dan Korea. Dikarenakan melimpahnya rumput laut di Indonesia yang belum diolah 

secara optimal, maka perlu dihasilkan produk nori darinya. Selain itu, karena 

kandungan bahan bioaktif dan seratnya yang tinggi, produk nori menjadi 

primadona selain sebagai makanan sehat. Ulva lactuca juga mengandung minerak 

yang tinggi. Selain itu, polisakarida, terutama hemiselulosa dan selulosa dengan 

kandungan lignin lebih rendah dari tanaman darat, berpotensi sebagai sumber 

alternatif biomassa untuk berbagai aplikasi.. (Dewi E. N., 2018). 

2. Klasifikasi alga 

Kiangdom :  Plantae 

Division   : Rhodophyta 

Class   : Rhodophyceae 

Ordo   : Gigartinales 

Familly   : Gracillariaceae 

Genus   : Gracillaria 

Species   : Gracillaria verrucosa 
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Deskripsi Alga Merah 

Morfologi rumput laut ini dicirikan oleh thallus berbentuk silinder dengan 

buku-buku pendek (sekitar 1-1,5 cm). Di bagian atas terbentuk rumpun padat 

bercabang dikotomis yang tidak beraturan. Thallus memiliki ujung tumpul dan 

sedikit berongga. Rumpun dapat tumbuh tingginya sekitar 5-7 cm. Thallus 

berwarna pirang. Melekat pada bebatuan di dalam dan di luar rataan terumbu 

(Devina Sarita, Subrata, Sumaryani, & Rai, 2021). 

 

Gambar 5. Gracillaria verrucosa 

 (Junaedi, 2004) 

 Manfaat Alga Merah 

Hasil analisis fitoimia yang dilakukan dengan menggunakan FTIR dan LCMS, 

sampel mengandung berbagai senyawa flavonoid, terpenoid, alkaloid, -karoten, -

apo-8'-karoten, dan -tokoferol yang berfungsi sebagai antioksidan Alga merah 

merupakan salah satu dari sekian banyak spesies alga yang aktivitas biologisnya 

lebih banyak dibandingkan spesies lainnya. Senyawa kimia yang terdapat pada 

beberapa spesies telah didominasi dari famili Rhodomelaceace. Alga merah 

merupakan sumber pembentuk utama halogenated coumpounds. Diantara sekian 
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banyak khasiat senyawa Halogenated coumpounds salah satunya memiliki sifat 

sebagai antibakteri, antifungi, antiinflamasi, iktiotosksik, dan insektisidal. Ini juga 

mengandung polieter, terpenoid, sejumlah asam amino, asetogenin, asam nukleat, 

dan shikimate dan asetat. Ganggang merah dapat diproduksi sebagai bahan obat 

alami. Ganggang merah dapat mempertahankan diri terhadap penyakit dan 

predator dengan menghasilkan metabolit aktif. Telah ditunjukkan bahwa potensi 

metabolit bioaktifnya memiliki sifat biologis antioksidan, antijamur, antibakteri, 

antivirus, dan antiinflamasi. Karotenoid, polifenol, terpenoid, xantofil, dan 

alkaloid merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh alga merah. 

Berbagai macam rumput laut telah banyak dimanfaatkan dalam pengobatan 

tradisional untuk mengobati berbagai penyakit.Untuk pengobatan asma, batuk, 

wasir, maag, mimisan (mimisan), dan perawatan kulit sebagai obat antiperautic 

dan obat cacing. Gangguan saluran kemih dapat diatasi dengan beberapa jenis 

rumput laut lainnya. Pemanfaatan rumput laut saat ini berkembang pesat. Hasil 

olahan rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai keraginan, agar-agar, dan 

furselaran merupakan bahan baku penting dalam industri makanan, kosmetik, 

farmasi, dan lain-lain (Fitri, 2020). 
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3. Klasifikasi Alga 

Kiangdom  :  Plantae 

Division   : Heterokontophyta 

Class   : Phaeophyceae 

Ordo   : Laminariales 

Familly   : Laminariaceae 

Genus   : Saccharina 

Species   : Saccharina japonica. 

 

Deskripsi Saccharina Japonica 

Thallus Saccharina japonica terdiri dari holdfast (berbentuk seperti 

akar) yang digunakan untuk menempel pada substrat, stipe pendek 

(berbentuk seperti batang), dan blade (berbentuk seperti daun). Blade 

seperti sabuk dengan seluas 10 hingga 20 cm dan panjang satu meter. Tepi 

bilah yang bergelombang dan tumpang tindih dan tampak tebal di bagian 

tengah dan tipis di bagian tepinya. Sementara stipe menjaga bilah dan 

thallus tetap kokoh dengan menopangnya secara keseluruhan, kombu 

tumbuh subur di daerah dengan air dingin. Di daerah sublittoral,  akan 

menemukan holdfast, komponen mirip akar yang menempel pada substrat. 

Tergantung pada kekeruhan air laut, sebaran terdalamnya bisa mencapai 

lebih dari 10 meter. Penyebarannya dari kawasan Asia-Pasifik hingga 

pantai barat laut Samudra Pasifik. Dapat ditemukan dari pulau utara 

Hokkaido dan daerah pesisir dekat Pegunungan Kinkazan, pulau Honsh, 

https://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3073-2962/Heterokontophyta_244062_s2-unkris_p2k-unkris.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Saccharina
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dan pantai utara laut Okhotsk hingga Wonsan pada Semenanjung Korea di 

sepanjang pantai utara Laut Jepang. (Rivani, 2015). 

 

 

Gambar 6. Saccharina Japonica  

(Zhang, et al., 2013). 

Manfat Saccharina Japonica 

Saccharina japonica dapat dikonsumsi manusia, pakan ternak, 

keperluan industri, aplikasi medis, dan keperluan industri. Yodium, algin, 

dan manitol adalah produk sampingan utama dari ekstraksi Laminaria. 

Untuk mencegah gondok dan gangguan tiroid lainnya, yodium 

ditambahkan ke garam dan lainnya. makanan. Ekstraksi alginat atau asam 

alginat menghasilkan hidrokoloid atau phycocolloid yang dikenal sebagai 

algin. Selain itu, digunakan dalam industri makanan, percetakan, medis, dan 

tekstil. 

Di negara-negara Asia, manitol digunakan sebagai antidepresan. 

di mana berbagai jenis makanan dibuat dari rumput laut. Selain itu, 

Laminaria digunakan di Cina sebagai pakan ternak dan ayam. Laminaria 

kadang-kadang diolah menjadi produk yang dikenal sebagai "lameal" 

(Laminaria meal), yang mirip dengan tepung ikan atau soymeal tetapi 
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kekurangan protein. Saccharina japonica, lebih sering disebut sebagai 

kombu, telah diolah menjadi berbagai makanan di Jepang. Mayoritas algin 

dan manitol dari Laminaria yang diekstraksi diekspor ke China.Bahan 

untuk konsumsi manusia terbuat dari sejumlah kecil Produksi Laminaria. 

Laminaria japonica juga digunakan dalam kosmetik sebagai bahan utama 

di Korea. (Rivani, 2015). 

4. Klasifikasi Alga 

Kiangdom  :  Plantae 

Division   : Chlorophyta 

Class   : Ulvophyceae 

Ordo   : Bryopsidales 

Familly   : Codiaceae 

Genus   : Codium 

Species   : Codium sp.  

Deskripsi Codium sp 

Codium sp disebut sebagai "pencuri tiram" karena kecenderungannya 

untuk menempel pada tiram, mengapung, dan membawa hewan lain 

bersamanya. Memiliki nama "Dead Man's Fingers" atau "Green Sea 

Fingers" karena jari-jari ini terdiri dari cabang-cabang bulat dan bengkak 

yang dapat tumbuh hingga 1 meter panjangnya. Dapat juga disebut "rusa 

rumput laut", "rumput laut spons", "spons hijau"dan "bulu hijau". Ini 

memiliki tekstur lembut dan warna hijau tua. Codium tumbuh subur di 
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kawasan lindung seperti pelabuhan dan teluk, di mana ia bukan sumber 

makanan utama bagi banyak spesies invertebrata. (Nur, 2021). 

 

Gambar 7. Codium sp  

(Ilhamdy, Jumsurizal, Bahari, & Pratama, 2021). 

Manfaat Codium sp 

Komposisi kimia ekstrak enzimatik Codium sp. adalah sebagai berikut: 

protein 11%, gula netral 31%, sulfat 0,8%, asam uronat 0,6%, dan protein 

(3,0-15,7%), dengan sedikit asam uronat (1,1-4,2) dan berbagai kadar 

manosa (91,318,7), glukosa (62,7-8,6%), dan galaktosa (37,5-59,5%). 

Manusia mengkonsumsinya sebagai makanan tambahan, untuk mengobati 

demam, terutama pada anak-anak, dan untuk mengobati cacingan tanpa 

menimbulkan efek samping. Juga digunakan sebagai obat herbal di China 

untuk mengobati sakit gembur-gembur, cacingan, dan berbagai masalah 

lain dengan saluran kemih. Karena sifat antikoagulannya yang kuat, spesies 

codium jelas mendapatkan perhatian. Codium sp. Memiliki peran penting 

dalam nutrisi dan kesehatan manusia. Codium sp. ditemukan dalam sebuah 

penelitian yang digunakan untuk mengobati peradangan dan memiliki sifat 

antioksidan, antivirus, dan melawan kanker. Ekstrak sulfat Codium sp. 
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polisakarida menunjukkan aktivitas antioksidan dan antibakteri yang tinggi 

(Nur, 2021). 

5. Klasifikasi Alga 

 

Kiangdom  :  Plantae 

Division   : Chlorophyta 

Class   : Cholorophyceae 

Ordo   : Ulotrichales 

Familly   : Ulotrichaceae 

Genus   : Chaetomorpha 

Species   : Chaetomorpha sp 

Deskripsi Chaetomorpha 

Thallus tumbuh merayap di atas substrat dalam rumpun yang terbuat 

dari filamen seperti ganggang yang tidak bercabang yang berbentuk 

silinder, seperti benang, melingkar, kusut, dan kaku atau sedikit terjalin. 

Hijau muda dan epifit yang tumbuh pada ganggang lain. Memiliki holdfast 

rhizoid yang ukurannya sangat kecil. Habitat alga ini hidup berdampingan 

dengan alga atau lamun atau karang mati dan benda terapung. ( Meriam, 

Kepel, & Lumingas, 2016). 
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Gambar 8. Chaetomorpha sp 

(Titlyanov, Titlynova, Li, & Huang, 2017) 

 

Manfaat Chaetomorpha 

Chaetomorpha mempunyai kegunaan sebagai bahan tambahan pada 

industri kertas karena memiliki kandungan selulase yang tinggi (Devina 

Sarita, Subrata, Sumaryani, & Rai, 2021). 

6. Klasifikasi Alga 

Kiangdom  :  Plantae 

Division   : Chlorophyta 

Class   : Cholorophyceae 

Ordo   : Gigartinales 

Familly   : Solieraceae 

Genus   : Eucheuma 

Species   : Eucheuma cottonii 
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Deskripsi Rumput laut 

Ada varietas mikroskopis (kecil) dan makroskopik (berbentuk besar) 

rumput laut Eucheuma cottonii. Eucheuma cottonii atau rumput laut adalah 

nama umum untuk jenis mikroskopis ini. Thallus ini memiliki berbagai bentuk; 

Ada yang bulat, seperti tabung dan kantong, sementara yang lain pipih , seperti 

rambut, atau pipih. Struktur thallus terdiri dari satu sel (uniseluler) dan banyak 

sel (multiseluler). Di wilayah ini, ada dikotomis (dua atau lebih terus menerus), 

menyirip (dua atau lebih berlawanan sepanjang thallus utama), pectinate 

(berjajar dalam arah yang sama pada satu titik di thallus utama), ferticillate 

(berpusat di sekitar sumbu atau batang utama), dan cabang thallus sederhana 

(tidak bercabang). Berbagai jenis bahan thallus termasuk agar-agar , yang lunak 

seperti agar-agar, berkapur, yang dilapisi keras atau mengandung kapur, tulang 

rawan, yang seperti tulang rawan, dan spons, yang berongga. (Surni, 2014). 

 

 

Gambar 9. Eucheuma cottonii.  

 (Cokrowati, Diniarti, Setyowati, Waspodo, & Marzuki, 2019). 
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Manfaat Rumput laut 

Senyawa karagenan dan fenolik, khususnya flavonoid, ditemukan dalam 

Eucheuma cottonii. Sifat antimikroba, antiinflamasi, antipiretik, dan 

antikoagulan dapat ditemukan pada senyawa polisakarida yang terbuat dari 

berbagai spesies alga hijau. (Surni, 2014). 

7. Klasifikasi Alga 

 

Kiangdom  :  Plantae 

Division   : Chlorophyta 

Class   : Chlorophyceae 

Ordo   : Caulerpales 

Familly   : Caulerpaceae 

Genus   : Caulerpa 

Species   : Caulerpa lentillifera 

 

Deskripsi Caulerpa lentillifera 

Caulerpa adalah golongan alga hijau, thallus (cabang) berbentuk lembaran, 

batangan dan bulatan, berstruktur lembut sampai keras dan siphonous. 

Rumpun terbentuk dari berbagai ragam percabangan, mulai dari sederhana 

sampai yang kompleks seperti yang terlihat pada tumbuhan tingkat tinggi, 

ada yang tampak seperti akar, batang dan daun. Keberadaan anggur laut 

tersebar hampir diseluruh perairan Indonesia. Umumnya mereka tumbuh di 

laut dangkal dengan aliran air yang tenang dan menempel pada substrat 

pasir. Tumbuhan ini memiliki spektrum kimia dan biologi yang cukup luas, 
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termasuk kemampuan melawan radikal bebas dengan antioksidan. Terdiri 

dari ramuli yang membentuk bulatan kecil yang sering saling berdekatan di 

sepanjang cabang berjarak sekitar 3-5 cm. Thallus memiliki warna hijau tua 

dan diameter 1-2 mm. Caulerpa lentillifera memiliki thallus dimana 

cabangnya seperti anggur dan tanaman merambat bulat dengan ramuli 

mulai dari 17 hingga 31 dan diameter 1,26 milimeter.(Nurfa, 2021). 

 

Gambar 10. Caulerpa lentillifera  

(Putri, 2017). 

Manfaat Caulerpa lentillifera 

Mengandung nutrisi tinggi dan tidak mengandung zat-zat berbahaya bagi 

tubuh sehingga tumbuhan ini sangat aman untuk dikonsumsi sehari-hari. 

Selain itu, seluruh bagian tumbuhan rumput laut lawi-lawi ini dapat 

dikomsumsi. Kandungan nutrisi lawi-lawi dalam kadar per 100 gr, yaitu 

energi 18 kkal, protein 0,5 gr, lemak 0,9 gr, karbohidrat 2,6 gr, kalsium 307 

mg, fosfor 307 mg, zat besi 9,9 mg, vitamin A 0 1 µ, vitamin B1 0 mg dan 

kandungan vitamin C 1,3 mg. Rumput laut ini memiliki beberapa kelebihan 

diantaranya adalah memiliki nutrien yang tinggi dengan kadar protein 

hingga 30%, yang memiliki banyak kandungan antioksidan dan karotenoid, 
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dengan tingkat  pertumbuhan yang tinggi dan mudah untuk dikembangkan 

(Nurfa, 2021). 

8. Klasifikasi Alga 

 

Kiangdom  :  Plantae 

Division   : Phaeophyta 

Class   : Phaeophyceae 

Ordo   : Fucales 

Familly   : Sargassaceae 

Genus   : Sargassum 

Species   : Sargassum sp 

Deskripsi Sargassum sp 

Sargassum memiliki thallus silindris dengan paku kecil merapat dan 

penahan yang membentuk cakram kecil dengan akar yang khas tebal dan stolon 

yang memanjang ke segala arah. Thallus dengan batang pendek dan cabang 

utama yang tumbuh lebat di ujungnya. Thallus berbentuk daun kecil, oval, 

memiliki tepi bergerigi atau seperti gergaji, dan urat daun tidak terlalu jelas, 

ujungnya melengkung rata atau meruncing, habitatnya pada substrat bebatuan 

(Shobir, Triastinurmiatiningsih, & Ismanto, 2019). 

 

 



27 
 

 
 

 

Gambar 11. Sargassum sp 

(Handayani, Utomo, Nuraidah, Pramuliati, & Fahreza, 2020) 

Manfaat Sargassum sp 

Selain sifat antibakteri dan antikoagulannya, Sargassum termasuk dalam 

genus Sargassum, yang juga mengobati gangguan tiroid, tekanan darah tinggi, 

dan tumor. Protein, asam folat, yodium, dan nutrisi lainnya semuanya dapat 

ditemukan di sarrassum. Di Jepang dan Korea , Sargassum digunakan sebagai 

bahan makanan. (Shobir, Triastinurmiatiningsih, & Ismanto, 2019). 
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B. Antioksidan 

Karena menghambat dan menetralisir reaksi oksidasi yang melibatkan 

radikal bebas, antioksidan memainkan peran penting dalam mencegah berbagai 

penyakit degeneratif, termasuk kardiovaskular, karsinogenesis, dan lain-lain, 

terjadi di dalam tubuh. Tubuh membutuhkan senyawa antioksidan untuk 

menetralkan radikal bebas dan melindungi sel normal, protein, dan lemak dari 

kerusakan akibat radikal bebas. Dengan menyumbangkan satu elektron, 

netralisasi memungkinkan senyawa menjadi stabil, terjadi reaksi terminasi, 

reaksi radikal berhenti, atau stres oksidatif di dalam sel dapat dicegah (Faruki, 

2021). 

Antioksidan adalah senyawa kimia yang diproduksi secara alami oleh 

tubuh. Memiliki kapasitas untuk mendonorkan atom hidrogen kepada radikal 

bebas, menghentikan reaksi berantai, dan mengubah bentuk radikal bebas yang 

tidak stabil. Berdasarkan asalnya, antioksidan dibagi menjadi dua kategori: 

antioksidan alami dan sintetis antioksidan, yang dapat menghentikan 

pembentukan radikal bebas. (Kamoda, et al., 2021). 

Asam organik (asam galat), vitamin (tokoferol), flavonoid (quercetin), 

dan vitamin C (asam askorbat) yang merupakan turunan dari senyawa asam 

kumarin hidroksamat, merupakan sumber kimia utama antioksidan alami yang 

terdapat pada makanan dan tumbuhan. menjadi dua kategori: enzimatik: 

Glutathione reduktase (GR), polifenol oksidase (PPO), superoksida dismutase 

(SOD), katalase (CAT), peroksidase (POX), asam askorbat peroksidase (APX), 

dan non-enzimatik; Misalnya, vitamin C (L- asam askorbat), senyawa fenolik, 
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karotin dan α-tokoferol. Senyawa fenolik yang sangat aktif sebagai antioksidan 

alam dan paling banyak ditemukan dalam tanaman diantaranya adalah asam 

galat dan kuersetin. Pengujian aktivitas antioksidan non enzimatis pada 

tanaman dan bahan pangan umumnya dapat menggunakan metode yang 

berbasis air 2,2-difenil-1- pikrilhidrazil (DPPH) (reaksi dengan radikal bebas), 

Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) (reaksi reduksi-oksidasi), Ferrous 

Ion Chelating (FIC) (reaksi kelat atau melalui pembentukan komplek), dan 

yang berbasis lemak misalnya dengan Thiobarbituric acid (TBA). Banyaknya 

metode uji aktivitas antioksidan tersebut dapat memberikan hasil uji yang 

beragam. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pengaruh dari struktur kimiawi 

antioksidan, sumber radikal bebas, dan sifat fisiko-kimia sediaan sampel yang 

berbeda. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemilihan metode analisa aktivitas 

antioksidan yang tepat dan selektif untuk suatu jenis sampel tertentu (Maesaroh, 

Kurnia, & Anshori, 2018). 

C. Ekstraksi  

Pengertian ekstraksi adalah proses menghilangkan satu atau lebih 

komponen senyawa (analit) dari sampel dengan pelarut tertentu yang sesuai. 

Bahan kimia dari bahan alam akan diekstraksi sebagai tujuannya. Senyawa aktif 

dalam sampel akan segera larut ketika pelarut memasuki sel, sehingga 

menyebabkan perbedaan konsentrasi zat terlarut antara di dalam dan di luar sel. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi adalah jenis pelarut. 

Tergantung pada seberapa polarnya, pelarut termasuk dalam salah satu dari tiga 

kategori: non -polar (seperti heksana dan toluena), semi-polar (seperti DMSO 

dan aseton), dan polar (seperti asam asetat dan etanol). Sementara itu, pelarut 
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dibagi menjadi 5 kategori menurut fungsinya: pelarut sejati, pengencer, laten, 

penghilang cat, dan media reaksi.  (Faruki, 2021). 

D. Metode Ekstraksi 

Dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai, ekstraksi merupakan 

salah satu metode untuk memisahkan atau menghilangkan satu atau lebih 

komponen suatu senyawa (analit) dari suatu sampel. Tujuan ekstraksi adalah  

mengekstrak bahan kimia dari bahan alami. Pelarut merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi proses ekstraksi. Pelarut dibagi menjadi tiga kategori 

berdasarkan polaritasnya: polar (seperti asam asetat dan etanol), semi-polar 

(seperti DMSO dan aseton), dan non-polar (seperti heksana dan toluena). 

Sementara itu, pelarut dibagi menjadi lima kategori sesuai dengan fungsinya. : 

pelarut sejati, pengencer, laten, penghilang cat, dan media reaksi. Ada banyak 

cara yang berbeda untuk metode ekstraksi, salah satunya dapat dipecah ke 

dalam kategori berikut berdasarkan suhu: 

Cara dingin  

1. Maserasi  

Merupakan  metode ekstraksi padat-cair yang paling sederhana adalah 

maserasi. Untuk melarutkan analit dalam sampel, prosedur ekstraksi 

melibatkan merendam sampel dalam pelarut yang sesuai pada suhu 

kamar. Untuk mempercepat proses pelarutan analit, sampel biasanya 

direndam selama 3 sampai 5 hari dengan sesekali diaduk. Untuk 

mengekstrak analit sepenuhnya, ekstraksi diulangi. Penggunaan pelarut 

tidak berwarna adalah tanda bahwa semua analit telah terekstraksi 

sepenuhnya. Ekstraksi ini memiliki keuntungan karena dapat gunakan 
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analit yang tahan panas dan tidak tahan panas berkat alat dan 

prosedurnya yang mudah. Penggunaan banyak pelarut merupakan 

kekurangannya. 

2. Perkolasi  

Perkolasi merupakan jenis ekstraksi yang diselesaikan dengan 

mengalirkan zat terlarut secara perlahan pada contoh dalam perkolator. 

Penambahan pelarut secara terus menerus memastikan bahwa pelarut 

baru digunakan selama proses ekstraksi dalam metode ini. Pola 

penambahan pelarut dapat dilakukan baik dengan penambahan pelarut 

dalam jumlah banyak secara teratur atau dengan menggunakan pola 

tetes pelarut dari wadah tersendiri yang disesuaikan dengan jumlah 

pelarut yang keluar.Cara panas  

1. Refluks  

Teknik umum untuk mengekstraksi suatu senyawa dari tumbuhan 

adalah ekstraksi refluks, yang melibatkan penguapan pada suhu tinggi. 

Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi refluks akan menguap pada 

suhu yang digunakan, tetapi kondensor dapat mendinginkannya ke suhu 

di mana ia akan mengembun menjadi uap dan jatuh kembali ke bejana 

reaksi, memungkinkan pelarut tetap selama proses. 

2. Sokletasi  

Sokletasi adalah salah satu metode ekstraksi yang menggunakan 

peralatan soxhlet. Pelarut dan sampel dipisahkan selama ekstraksi ini. 

Prinsipnya ekstraksinya adalah ekstraksi dilakukan menggunakan 

pelarut yang relatif sedikit. Pelarut dapat diuapkan setelah ekstraksi 
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selesai untuk mendapatkan ekstrak. Biasanya, pelarut yang mudah 

menguap atau memiliki titik didih rendah digunakan. Sokletasi 

dilakukan dengan cara pemanasan, sehingga uap yang timbul setelah 

dingin secara kontinyu akan membasahi sampel, secara teratur pelarut 

tersebut dimasukkan kembali kedalam labu dengan membawa senyawa 

kimia yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang telah membawa 

senyawa kimia pada labu distilasi yang diuapkan dengan rotary 

evaporator sehingga pelarut tersebut dapat diangkat lagi bila suatu 

campuran organic berbentuk cair atau padat ditemui pada suatu zat 

padat, maka dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut yang 

diinginkan.  

3. Digesti  

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan secara berulang pada 

temperature yang lebih tinggi dari temperatur kamar yaitu pada suhu 

40-50°C. 

4.  Infus  

Infus merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pelarut 

air pada temperature penangas air (bejana infus tercelup dalam 

penangas air mendidih, temperatur terukur 90°C) selama 15 menit. 

5. Dekok  

Dekok adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 90°C 

selama 30 menit (Faruki, 2021).  
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E. Fenolik  

Fenolik merupakan golongan fitokimia yang terbesar pada tumbuhan yang 

memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Indra, Nurmalasari, & Kusmiati, 2019). 

Sebagian besar antioksidan alami tanaman adalah senyawa fenolik. 

Senyawa fenolik memiliki satu (fenol) atau lebih (polifenol) cincin fenol, yaitu 

kumpulan hidroksi spesifik yang ditambahkan ke cincin  sehingga mudah 

dioksidasi dengan melepaskan partikel hidrogen revolusioner.Senyawa fenol 

memiliki banyak potensi sebagai Karena mampu menghasilkan radikal fenoksi 

yang stabil selama reaksi oksidasi, senyawa fenol memiliki banyak potensi sebagai 

antioksidan. Senyawa fenolik alami seperti flavonoid, tanin, tokoferol, kumarin, 

lignin, turunan asam sinamat , asam organik polifungsional, dan senyawa eter, 

ester, atau glikosida adalah contoh polifenol (Dhurhania & Novianto, 2018). 

F. Flavonoid 

 Karena flavonoid adalah antioksidan, sehingga dapat mencegah penyakit 

kardiovaskular, kanker, dan penyakit degeneratif terkait penuaan komponen sel 

lainnya.  (Indra, Nurmalasari, & Kusmiati, 2019). 

Karena bersifat antioksidan, senyawa flavonoid dapat membantu orang 

mempertahankan diri terhadap penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. 

Senyawa flavonoid diketahui memiliki kemampuan untuk melawan obesitas yang 

merupakan akar penyebab DM, dengan mencegah akumulasi lemak melalui 

aktivitas antioksidannya. Selain itu, diketahui bahwa senyawa flavonoid 

menurunkan risiko kanker dan penyakit jantung ( Hanin & Pratiwi, 2017). 
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G. Tinjauan Islam 

Lingkungan sekitar dapat dipengaruhi oleh perilaku manusia. Perilaku 

negatif dapat merusak lingkungan, sedangkan perilaku positif dapat menjaga 

kelestarian lingkungan. Akibatnya, sebagai manusia, kita harus bertanggung jawab 

atas interaksi kita dengan alam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Swt di 

dalam QS. Al-A’raf/7: 56 : 

وْه  خوَْفًا وَّطَمَعًاوَلََ ت   وْا فىِ الَْرَْضِ بعَْدَ اصِْلََحِهَا وَادْع  ِ  رحَْمَتَ   انَِّ   ۗ  فْسِد  ِيْب   اللّٰه نَ   قَر   مِّ

حْسِنِ  يْنَ الْم   

Terjemahnya:  

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah 
(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan 
penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang 
berbuat kebaikan.” 

Quraish Shihab menafsirkan surah Al-A’raf ayat 56, bahwa Janganlah 

membuat kerusakan di muka bumi yang telah dibuat dengan menebar 

kemaksiatan, kezaliman dan permusuhan. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut akan siksa-Nya dan berharap pahala- Nya. Kasih sayang Allah sangat 

dekat kepada setiap orang yang berbuat baik, dan pasti terlaksana. 

Mencelakakan adalah salah satu bentuk pelanggaran, dan ayat ini 

melarangnya di muka bumi.  Semesta alam diciptakan   Allah   Swt   dalam   

keadaan   yang   harmonis, dan serasi. Allah  Swt  telah  menciptakannya  dalam 

keadaan baik, serta memerintahkan hamba-hambaya untuk memperbaikinya. 

Salah satu bentuk perbaikan adalah kenyataan bahwa Allah SWT mengutus 

para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan manusia. Kerusakan 
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berikutnya jauh lebih buruk daripada sebelum perbaikan. Meskipun faktanya 

juga dilarang memperburuk kerusakan atau menghancurkan sesuatu yang baik, 

ayat tersebut membuat larangannya jelas. Larangan ini berlaku untuk semua 

bidang, termasuk merusak hubungan baik jasmani maupun rohani, kehidupan, 

dan penghidupan orang lain (dalam perdagangan, misalnya), menyebabkan 

kerusakan lingkungan, dll. Allah swt menciptakan bumi dan semua alatnya 

untuk manusia agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. (Mustakim, 2017) 

Menurut peneliti maksud dari QS. Al-A’raf ayat 56 yaitu larangan dalam 

membuat kerusakan dibumi dan hendaknya sebagai manusia kita melakukan 

kebaikan terhadap semua makhluk Allah Swt dalam semua ekosistem baik 

ekosistem yang ada di darat, ekosistem buatan maupun ekosistem perairan. 

Hubungan ayat dengan penelitian ini yaitu Alga merupakan organisme 

yang hidup di habitat perairan laut. Sebagai manusia kita harus berbuat kebaikan 

dalam hal ini melestarikan lingkungan laut atau menjaga ekosistem laut sehingga 

alga dapat tumbuh dengan baik. 

Alga merupakan makanan yang baik dan bergizi yang banyak memiliki 

manfaat bagi kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-

Baqarah/2:164 : 

لْكِ الَّتِيْ تجَْريِْ فىِ   مٰوٰتِ وَالَْرَْضِ وَاخْتِلََفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْف  انَِّ فيِْ خَلْقِ السَّ

مَاالْ  ا  مِنْ  ءِ ۗ  بَحْرِ بمَِا يَنْفَع  النَّاسَ وَمَآ انَْزَلَ اللّٰه  مِنَ السَّ  مَوْتهَِا   بعَْدَ   الَْرَْضَ   بهِِ   فَاحَْيَا  ء  ۗ  مَّ

ِيْفِ   ۗ   بَّة  ۗ  وَبثََّ فِيْهَا مِنْ ك لِّ دَا يٰحِ   وَّتصَْر حَابِ   الرِّ ِ   وَالسَّ سَخَّر مَا  بيَْنَ   الْم   وَالَْرَْضِ   ءِ ۗ  السَّ

وْنَ يَّعْقِل    لِّقَوْم    لََيٰٰت    
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Terjemahnya : 

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam 
dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat 
bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan 
itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di 
dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan 
yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, 
merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 
mengerti. 

Menurut Quraish Shihab, ayat 164 Surat al-Baqarah menyatakan bahwa 

Allah telah menciptakan bukti bagi mereka yang ingin berpikir untuk 

menunjukkan keberadaan dan keilahian-Nya. tanpa bertabrakan, dan fakta 

bahwa beberapa dari mereka memancarkan cahaya untuk alam semesta ini 

adalah contoh bukti. Daratan dan laut yang membentuk bumi, siklus siang-

malam, dan manfaat yang datang darinya. Orang-orang dan kekayaan diangkut 

melintasi lautan dengan kapal. Hanya Allah yang bertanggung jawab atas 

pelayarannya. Dia meniupkan awan, mengirimkan angin, hujan, memberi 

kehidupan pada hewan, mengairi bumi, dan menanam tumbuhan. Dia 

mengirimkan angin dari berbagai arah yang menerbangkan awan yang berada 

di antara bumi dan langit. Mungkinkah hukum yang teratur dan tepat itu 

diciptakan oleh Yang Maha Mengetahui, Yang Mahakuasa, ataukah ada secara 

mandiri? Fakta bahwa alam semesta penuh dengan benda-benda angkasa 

sebelumnya telah diisyaratkan dalam ayat di atas oleh ilmu pengetahuan 

kontemporer. Ayat sebelumnya memerintahkan kita untuk mengamati fakta-

fakta ilmiah tentang alam semesta, seperti pembentukan jutaan gugus bintang 

yang sangat jauh, planet-planetnya. , dan hukum-hukum Allah yang mengatur 

semuanya. Selain itu poros (putaran) bumi pada porosnya yang terus-menerus 

melahirkan. Ayat sebelumnya kemudian menekankan siklus hujan berulang, 
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yang dimulai dengan penguapan air laut. membentuk awan, mengental, menjadi 

dingin, dan pada akhirnya jatuh sebagai hujan, zat pemberi kehidupan di Bumi. 

Kedua konsep ini dirujuk dalam ayat tersebut. Disebutkan juga tentang 

perputaran angin. Orang yang benar-benar memperhatikan akan dapat 

merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam penjelasan ini.  

Adapun menurut peneliti maksud dari Q.S Al-Baqarah ayat 164 yaitu  

Allah menciptakan langit dengan ketinggian dan keluasannya, bumi yang berisi 

lautan yang didalamnya terdapat binatang dan tumbuhan yang memiliki 

manfaat dan berguna untuk manusia, dalam hal ini alga yang memiliki manfaat  

sebagai bahan makanan dan obat-obatan. 

Alga memiliki manfaat sebagai antiinflamasi, antibakteri, antijamur, kosmetik, 

bahan industri, antioksidan, makanan dan obat-obatan. Hal ini sesuai dengan 

hadis Rasulullah: 

عُهُمر لِلناسِ 
َ
ف

ر
ن
َ
ُ الناسِ أ يْر

َ
 خ

Terjemahnya : Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 
manusia (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni, no:3289). 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dilakukannya penelitian ini untuk 

mengetahui alga jenis apa yang memiliki nutrisi lebih tinggi sehingga dapat 

bermanfaat oleh banyak manusia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan eksperimental yang 

dilakukan di laboratorium Kimia Analisis dan Fitokimia. 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada laboratorium biologi farmasi untuk proses 

preparasi sampel dan laboratorium kimia analisis untuk melakukan analisis 

antioksidan terhadap sampel. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Agustus 2022 

C. Sampel  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Chaetomorpha, 

Eucheuma Cottonii, Sargassum, Saccharina Japonica, Caulerpa 

lentillifera, Codium sp, Ulva lactuca dan Gracillaria verrucosa yang 

didapatkan dari Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten 

Takalar.
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D. Prosedur kerja 

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Vortex (Heidolph) 

Magnetic stirrer (Helth®, Sentrifuge (Hettich EBA 200-200s), Rotary 

evaporator (Heidolph®), Spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S Uv-

Vis ). 

2. Bahan  

Adapun bahan yang digunakan yaitu ekstrak Chaetomorpha,Eucheuma 

Cottonii, Sargassum sp, Saccharina Japonica, Caulerpa lentillifera 

Codium sp, Ulva lactuca dan Gracillaria verrucosa. Aquadest, Asam 

Galat, Kuarsetin, Metanol (Merck), Aluminium Chloride (AlCl3), Folin 

ciocalteu (Merck), Natrium Hydroxide (NaOH), Vitamin C, Amonium 

Asetat (NH4CH3CO2), Neucoprin (Sigma aldrich), Tembaga II Klorida 

Dihidrat (CuCl2), Natrium Asetat (CH3COONa), Besi(III) klorida 

(FeCl3),  2,4,6-Tri-(2-Pyridyl)-5-Triazine  (TPTZ Sigma), Asam Sulfat 

(H2SO4) pekat 98%, Troloks, Natrium dihidrogen fosfat (NaH2PO4), 

Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO) dan Amonium Molibdat 

(NH4)2MoO4(Merck) 

3. Preparasi sampel Alga  

Sampel alga yang diperoleh kemudian dicuci dan dilakukan perendaman 

menggunakan air es selama 1 jam menggunakan air suling hingga terlihat 

bersih, kemudian dilakukan pengeringan  sampel menggunakan tisu dan 

selanjutnya dimasukkan ke dalam lemari pengering selama 2 hari hingga 

https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&hl=en&q=besi(iii)+klorida&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MLJMNy1_xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrEKJqUWZ2pkZmZqKmTn5BdlpiQCAOEJRhZYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjUhM_A36r4AhWJTWwGHR-4A9cQ1i96BAgDEAM
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kering dengan baik, setelah kering sampel dimasukkan ke dalam plastik 

dan siap diekstraksi. 

4. Ekstraksi sampel Alga 

Masing-masing sampel kering ditimbang sekitar 50 gram kemudian 

disimpan dalam wadah dan direndam dalam metanol, ditunggu hingga 1x 

24 jam dan disimpan dalam ruangan kedap cahaya. Remaserasi dilakukan 

sebanyak 3x. Proses pemekatan atau evaporasi  dilakukan menggunakan 

rotary evaporator (T= 60OC). Setelah di ekstraksi disentrifius kembali agar 

ekstrak tidak mengandung garam. 

5. Penapisan fitokimia sampel alga 

a. Uji alkaloid  

Diambil beberapa mg ekstrak, dimasukkan kedalam tabung reaksi 

lalu diaduk secara terpisah dengan HCl 1% diatas penangas air 

selama 5 menit kemudian disaring.. 

1) Tes Dragendorff 

 Ditambahkan pereaksi dragondorff sebanyak 1-2 ml, jika 

terdapat endapan merah jingga menunjukkan adanya 

kandungan alkaloid.  

2) Tes Mayer 

Ditambahkan pereaksi mayer sebanyak 1-2 ml, jika terdapat 

endapan warna krem menunjukkan adanya kandungan 

alkaloid. 

3) Tes Wagner 
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Ditambahkan pereaksi wagner sebanyak 1-2 ml, jika 

terdapat endapan berwarna coklat menunjukkan adanya 

kandungan alkaloid  

b. Uji Streroid dan Terpenoid 

1) Tes Salkowski 

Diambil beberapa mg sampel ekstrak, ditambahkan kloroform 

sebanyak 2 ml lalu dikocok secara terpisah, ditambahkan H2SO4 

pekat sebanyak 2 ml disepanjang sisi tabung uji, adanya warna 

coklat kemerahan pada antarmuka menunjukkan adanya 

terpenoid  

2) Tes Liebermann-Burchard 

 Diambil beberapa mg sampel ekstrak, lalu dikocok dengan 

kloroform sebanyak 2 ml, ditambahkan beberapa tetes asam 

asetat anhidrad dan dididihkan didalam penangas air dan cepat 

dingin dalam air es. Kemudian ditambahkan H2SO4 pekat 

sebanyak 2 ml. Terbentuknya cincin coklat pada pertemuan dua 

lapisan dan lapisan atas berubah menjadi hijau menunjukkan 

adanya steroid sedangkan terbentuknya warna merah tua 

menunjukkan adanya triterpenoid. 

c. Uji Tanin 

 Diambil beberapa mg ekstrak dan diaduk dengan aquadest 

sebanyak 5 ml dan disaring. Ditambahkan beberapa tetes FeCl3 5% 
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kedalam filtrat. Adanya perubahan warna hitam atau biru-hijau atau 

endapan menunjukkan adanya tannin. 

d. Uji Saponin 

  Dimasukkan kedalam tabung reaksi beberapa mg ekstrak lalu 

dikocok  hingga terbentuk buih dengan aquadest sebanyak 5-10 ml. 

Apabila buih tersebut bertahan selama 5 menit di penangas air 

menunjukkan adanya saponin. 

e. Uji Glikosida 

1) Tes Borntrager (Anthraquinone Glycoside) 

Dimasukkan beberapa mg ekstrak kedalam tabung 

reaksi, lalu ditambahkan 5 ml H2SO4 5%, campuran tersebut 

disimpan di penangas air selama 1-2 menit kemudian 

disaring. Filtratnya dikocok dengan kloroform dengan 

volume yang sama dan didiamkan selama 5 menit. Diambil 

lapisan kloroform bagian bawah lalu dikocok dengan amonia 

encer sebanyak setengah volume dari kloroform tersebut. 

Adanya warna merah muda sampai merah pada lapisan 

amonia memberikan indikasi glikosida antarkuinon. 

2) Tes Keller-Killaini (Cardiac Glycoside) 

Dimasukkan beberapa mg ekstrak kedalam tabung 

reaksi, lalu dikocok dengan aquadest sebanyak 5 ml. 

Ditambahkan 2 ml asam asetat glasial,  beberapa tetes FeCl3 

5% dan diikuti H2SO4 pekat sebanyak 1-2 ml disepanjang sisi 
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tabung uji. Terbentuknya cincin coklat pada antarmuka dan 

cincin ungu yang mungkin muncul di bawah cincin coklat 

menunjukkan adanya glikosida jantung. 

6. Penentuan Kadar Fenolik Total 

a. Pembuatan larutan uji 

Diambil 25 mg ekstrak, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir. 

Ditambahkan 2500 µl  metanol dalam tabung reaksi tutup ulir, panaskan dan 

aduk sampai larut dan didinginkan hingga diperoleh konsentrasi 10000 ppm 

b. Pembuatan reagen 

a) Reagen Follin-Ciocalteu 7,5% 

Folin 15 ml dicukupkan 200 ml air suling 

b) Pereaksi natrium hidrosida (NaOH) 1% 

NaOH 2,0 gram dicukupkan 200 ml air suling 

c. Prosedur pengukuran larutan pembanding 

Ditimbang 25 mg asam galat dan dicukupkan dengan 50 ml methanol dalam 

labu tentu ukur 25,0 ml. Kemudian dibuat seri konsentrasi dengan 

mencampur berturut-turut yaitu 10 µl, 20 µl, 30 µl, 50 µl, 75 µl, 100 µl, dan 

125 µl dengan air suling 240 µl, 230 µl, 220 µl, 200 µl, 175 µl, 150 µl, dan 

125 µl. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan reagen Follin-

Ciocalteu sebanyak 1.250 µL yang didiamkan selama 8 menit, lalu 

ditambahkan 1.000 µL pereaksi natrium hidroksidan (NaOH). Kemudian 

diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang 

gelombang 425 nm setelah didiamkan selama 1 jam. 

d. Prosedur penetapan kadar fenolik total dalam sampel 
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Larutan sampel uji 50 µL dimasukkan ke dalam labu tentukur, kemudian 

ditambahkan air suling sebanyak 200 µL. Selanjutnya melakukan 

penambahan reagen Follin-Ciocalteu dan pereaksi natrium hidroksida 

(NaOH) dengan perlakuan yang sama seperti prosedur pengukuran 

larutan pembanding. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi 

sebanyak tiga kali menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang 

gelombang 425 nm setelah didiamkan selama 1 jam. 

7. Penetapan kadar total flavonoid 

a. Pembuatan larutan uji 

Ditimbang ekstrak 10 mg dan dilarutkan ke dalam tabung  reaksi tutup 

ulir dengan menggunakan metanol sebanyak 10,0 ml. Selanjutnya 

ekstrak divorteks dan dioven hingga larut dan menghasilkan konsentrasi 

10000 ppm. 

b. Pembuatan reagen  

1) Reagen aluminum klorida (AlCl3) 10% 

AlCl3 2,0 g dicukupkan 20 ml air suling  

2) Reagen natrium asetat (CH3COONa) 0,1 % 

CH3COONa 1.640 mg dicukupkan 20 ml air suling 

c. Prosedur pengukuran larutan pembanding 

Ditimbang Kuersetin 25,0 mg dimasukkan kedalam labu tentukur 

dicukupkan 50 ml methanol dalam labu tentu ukur 50,0 ml . Dibuat seri 

konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 10 µl, 15 µl, 25 µl, 

35 µl, 50 µl, 75 µl dengan air suling sebanyak 3.290 µl, 3.285 µl, 3.275 

µl, 3.265 µl, 3.250 µl, 3.225 µl. Masing-masing dari seri konsentrasi 
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ditambahkan 100 µl AlCl3, ditambahkan 100 µl natrium asetat. Setelah 

30 menit, gunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 

415 nm untuk mengukur absorbansinya.  

d. Prosedur penetapan kadar flavonoid total dalam sampel. 

Diambil larutan sampel uji 20 µL dimasukkan ke dalam labu tentukur, 

kemudian ditambahkan air suling sebanyak 3.280 µL. Ditambahkan 

pereaksi AlCl3 dan pereaksi natrium asetat sebanyak 100 µl kemudian 

di vorteks. Terakhir, didiamkan selama 30 menit dan diukur 

absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang 

gelombang 415 nm dan diilakukan pengukuran sebanyak 3 kali cuplik.  

8. Karotenoid 

1. Pembuatan larutan sampel karotenoid 

Setiap sampel 10 mg  dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

Ditambahkan 10 ml aseton ke dalam tabung reaksi tutup ulir berisi 

ekstrak lalu ditutup rapat, divortex dan dipanaskan apabila terdapat 

ekstrak yang belum larut. Setelah itu, sampel yang sudah dipanaskan 

dibiarkan hingga dingin dan disentrifius apabila masih terdapat sampel 

yang belum larut.  

2. Penetapan kadar karotenoid total dalam sampel 

Larutan sampel diukur absorbansinya dengan menggunakan 

spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 661,6; 664,8; dan 

470 nm. Dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali 
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9. Uji Aktivitas Antioksidan  

a. FRAP 

1) Pembuatan larutan FeCl3.6H2O 2.0 × 10-2 M 

Ditimbang 750 mg Fe (III) lalu ditambahkan 200 µl HCl 5M  

dan dicukupkan 50 ml aqaudest.  

2) Pembuatan larutan TPTZ 1.0 × 10-2 M 

Ditimbang 167,5 mg TPTZ lalu ditambahkan etanol absolut 

50 ml. 

3) Pembuatan larutan bupper natrium asetat pH 3,6  

Ditimbang natrium asetat 1,86 gr lalu ditambahkan 8 ml asam 

asetat pekat dan dicukupkan hingga 500 ml. 

4) Pembuatan ekstrak 1000 ppm 

Ditimbang ekstrak 10,0 mg, lalu dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi tutup ulir dilarutkan dengan 10 ml metanol 

dipanaskan dan divorteks hingga larut.. 

5) Pembuatan larutan FRAP 

Buffer : TPTZ : FeCl3.6H2O (60 : 6 : 6) 

6) Pengujian antioksidan sampel dengan FRAP 

Diambil sampel sebanyak 50 µl, ditambahkan aquadest 950 

µl dan ditambahkan 3000 µl larutan FRAP. Diamkan 30 menit 

kemudian diamati absorbansinya menggunakan spektrofotomtri uv-

vis dengan panjang gelombang 595 nm.  

7) Pengujian antioksidan vitamin C 
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Ditimbang vitamin C 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml 

metanol. Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 30 µl, 40 µl, 

50 µl, 60 µl, dan 70 µl dengan metanol sebanyak 970 µl, 960 µl, 

950 µl, 940 µl, dan 930 µl. Masing-masing dari seri konsentrasi 

ditambahkan 3000 µl larutan Frap.  Untuk menentukan 

absorbansinya, digunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang 

gelombang 595 nm, kemudian ditentukan absorbansinya setelah 

didiamkan selama 30 menit. 

b. Troloks  

Ditimbang troloks 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. 

Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 20 µl, 30 µl, 40 µl, 50 

µl, 60 µl, 70 µl dan 80 µl dengan metanol sebanyak 980 µl, 970 µl, 

960 µl, 950 µl,  940 µl, 930 µl dan 920 µl. Masing-masing dari seri 

konsentrasi ditambahkan 3000 µl larutan Frap Didiamkan selama 30 

menit dan diamati absorbansinya dengan menggunakan 

spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 595 nm.  

8) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus: 

Kapasitas antioksidan ekstrak dihitung dengan kesetaraannya 

terhadap vitamin c dan troloks.
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c. CUPRAC 

1) Pembuatan larutan CuCl2.1H2O 10 × 10-2 M 

Ditimbang 425 mg CuCl2 lalu dilarutkan dengan aqaudest 250 ml. 

2) Pembuatan larutan neocuproine 7.5 × 10-2 M 

Ditimbang 390 mg neocuproine lalu dilarutkan dengan etanol 

absolut 250 ml.  

3) Pembuatan larutan buffer amonium asetat pH 7.0 

Ditimbang 19,27 gram amonium asetat lalu dilarutkan dengan 250 

ml aqaudest.  

4) Pembuatan ekstrak 1000 ppm 

 Ditimbang ekstrak 10,0 mg, lalu dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi tutup ulir dilarutkan dengan 10 ml metanol dipanaskan dan 

divorteks hingga larut. 

5) Pengujian antioksidan sampel dengan CUPRAC 

 Diambil sampel sebanyak 50 µl lalu ditambahkan aquadest 950 µl 

dan reagen CUPRAC sebanyak 3000 µl. Diukur absorbansinya 

dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis dengan panjang 

gelombang 450 nm.  

6) Pengujian antioksidan vitamin C 

Ditimbang vitamin C 10 mg lalu dilarutkan dalam 50 ml metanol. 

Dari larutan tersebut, dibuat beberapa seri konsentrasi dengan 

mencampur berturut- turut yaitu 250 µl, 200 µl, 150 µl, 100 µl, 50 µl, 

dan 25 µl dan ditambahkan metanol sebanyak 750 µl, 800 µl, 850 µl, 

900 µl, 950 µl, dan 975 µl. Masing-masing dari seri konsentrasi 

diitambahkan larutan CUPRAC sebanyak 3000 µl. Diukur 



49 
 

 
 

absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis dengan panjang 

gelombang 450 nm.  

7) Troloks 

Ditimbang troloks 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. 

Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 100 µl, 150 µl, 200 µl, 

250 µl, dan 300 µl, dengan metanol sebanyak 900 µl, 850 µl, 800 µl, 

750 µl, dan 700 µl. Masing-masing dari seri konsentrasi  ditambahkan 

3000 µl larutan cuprac Didiamkan selama 30 menit dan diamati 

absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis pada 

panjang gelombang 450 nm 

8) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus: 

Kapasitas antioksidan ekstrak dihitung dengan kesetaraannya 

terhadap vitamin C dan Troloks. 

d. DPPH  

1) Pembuatan larutan DPPH (BM 394) konsentrasi 0,1 mM 

Ditimbang 2 mg DPPH dilarutkan kedalam 50 ml metanol.  

2) Pembuatan ekstrak 1000 ppm 

Ditimbang ekstrak 10 mg dilarutkan dengan 10 mL metanol, kemudian 

dipanaskan di oven hingga larut, dan dinginkan.  

3) Pengujian aktivitas antioksidan vitamin C 

Ditimbang 10 mg vitamin C kemudian dilarutkan kedalam metanol 

sebanyak 50 ml. Dari larutan tersebut dibuat beberapa seri konsentrasi 

dengan mencampur berturut-turut yaitu 10 µl, 20 µl, 30 µl, 50 µl, 75 µl, 

dan 100 µl dan ditambahkan metanol sebanyak 1.490 µl, 1.480 µl, 1.470 

µl, 1.450 µl, 1.425 µl, dan 1.400 µl. Masing-masing dari seri konsentrasi 
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ditambahkan larutan DPPH sebanyak 2000 µl divortex hingga homogen 

dan didiamkan selama 30 menit diruangan tertutup dan gelap. Diukur 

absorbansinya menggunakan alat spektrofotometri uv-vis dengan panjang 

gelombang 517 nm.  

4) Troloks 

Ditimbang troloks 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. 

Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 10 µl, 25 µl, 50 µl, 100 µl, 

dan 150 µl dengan metanol sebanyak 1.490 µl, 1.475 µl, 1.450 µl, 1.400 

µl, dan 1.350 µl. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 2000 

µl larutan dpph. Didiamkan selama 30 menit dan diamati absorbansinya 

dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 

517 nm 

5) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus: 

Dihitung persen penghambatan dengan persamaan :  

% Inhibisi = 
Ablanko0−Asampel

Ablanko
 × 100%  

Nilai Kesetaraan vit c/troloks dihitung terhadap kurva konsentrasi vs 

%inhibisi.  

y = ax + b, dimana nilai y sebesar 50.  

Jadi, x = 
50−𝑏

𝑎
 

Hasil x itu merupakan nilai kesetaraan vit c/troloks. 

e. TOAC  

1) Pembuatan larutan TOAC 

Ditimbang 1.977 mg ammonium molybdate (NH4)2MoO4, 380,2 mg 

potassium phosphate monobasic (KH2PO4), dan 48 ml asam sulfat (H2SO4) 

ditambahkan dan dicukupkan aquadest hingga 60 ml. 
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2) Pembuatan ekstrak 1000 ppm 

    Ditimbang ekstrak 10,0 mg, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

tutup ulir dilarutkan dengan 10 ml metanol dipanaskan dan divorteks hingga 

larut. 

3) Pengujian aktivitas antioksidan 

Diambil sampel 200 µl dan dimasukkan kedalam tabung reaksi tutup 

ulir, selanjutnya ditambahkan aquadest sebanyak 300 µl. Ditambahkan 

larutan TOAC sebanyak 3 ml. Selanjutnya divortex hingga larut, diinkubasi 

selama 90 menit pada suhu 95ºC. Diukur absorbansinya pada 

spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 695nm. 

4) Pengujian antioksidan vitamin C 

Ditimbang 10 mg vitamin C dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dari 

larutan tersebut dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut 

yaitu 50 µl, 100 µl, 150 µl, 200 µl, dan 250 µl dengan ditambahkan metanol 

450 µl, 400 µl, 350 µl, 300 µl, dan 250 µl. Masing-masing dari seri 

konsentrasi ditambahkan larutan TOAC sebanyak 3000 µl dan diinkubasi 

selama 90 menit pada suhu 95ºC.diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 695 nm.  

5) Troloks 

Ditimbang 10 mg troloks dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dari 

larutan tersebut dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut 

yaitu 50 µl, 100 µl, 150 µl, 200 µl, dan 250 µl dengan ditambahkan metanol 

450 µl, 400 µl, 350 µl, 300 µl, dan 250 µl. Masing-masing dari seri 

konsentrasi ditambahkan larutan TOAC sebanyak 3000 µl dan diinkubasi 

selama 90 menit pada suhu 95ºC. Diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 695 nm.  
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6) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus: 

Kapasitas antioksidan ekstrak dihitung kesetarannya terhadap vitamin 

C dan troloks. 
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BAB IV 

              HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengamatan 

1. Hasil Ekstraksi Sampel Alga 

Tabel 1. Hasil Ekstraksi 

No Sampel Jenis 

Ekstrak 

Berat 

Simplisia 

Berat 

Ekstrak 

% 

Rendamen 

1. Ulva Lactuca Ekstrak 

Kental 

50 g 1, 49 2, 98 % 

2. Gracillaria 

verrucosa 

Ekstrak 

Kental 

50 g 0,24 0,49 % 

3. Saccharina 

japonica 

Ekstrak 

Kental 

50 g 0,96 1, 93% 
 

4. Codium sp   Ekstrak 

Kental 

50 g 0,39 
 

0,78 % 

5. Chaetomorpha 

sp. 

Ekstrak 

Kental 

50 g 0, 11 0, 22 % 

6. Eucheuma 

cottonii 

Ekstrak 

Kental 

50 g 0,25 
 

0,51 % 
 

7. Caulerpa 

lentillifera 

Ekstrak 

Kental 

50 g 0,12 
 

0,24 % 
 

8. Sargassum sp Ekstrak 

Kental 

50 g 0,39 
 

0,78 % 
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2. Hasil Uji Fitokimia 

Tabel 2. Hasil uji fitokimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hasil Uji Kadar Total Fenolik, Flavonoid, dan Karotenoid 

Tabel 3 

No. Kelompok Total Fenolik a Total Flavonoid b Total Carotenoid c 

1 Chaetomorpha 67,80 ± 0,89  22,09 ± 1,44  1,8 ±0,3  

 2 Codium sp 82,33 ± 0,35  42,02 ± 1,10  5,56 ± 0,3  

3 Eucheuma cottonii 86,25 ± 0,37  4,52 ± 0,11  6,17 ±4,52  

4 Gracillaria verrucosa 38,42 ± 0,05  11,23 ± 0,68  1,70 ±0,26  

5 Caulerpa lentillifera 71,11 ± 0,74  30,19 ± 0,63  19,57 ± 0,19  

6 Sargassum 40,90 ± 0,63  8,25 ±1,04  0,41±8,47  

7 Ulva Lactuca 86,73 ± 0,16  15,73 ± 0,58  2,30 ± 0,72 

8 Sacharina Japonica 124,12 ± 3,64  50,67 ± 1,46  12,06 ±0,43  

   

a setara asam galat/GAE (mg/gram ekstrak) 

b 
setara quercetin/QE (mg/gram ekstrak)

 
c setara karoten/CE (ng/gram ekstrak) 

 

 

 

 

No Kelompok Test 

Alkaloid Tannins Steroids/terpenoids Saponin Glycoside 

Dragendorf Mayer Lieberman 

Burchard 

Salkowski 

1 Chaetomorpha - - - - + + - 

2 Codium sp - - + - + - - 

3 Eucheuma 

cottonii 

- - - + + - - 

4 Gracillaria 

verrucosa 

- + + - + - - 

5 Caulerpa 

lentillifera 

- - - - + + - 

6 Sargassum - - + + + - - 

7 Ulva lactuca - - + + + + - 

8 Sacharina J - - + + - - - 
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4. Hasil Uji Kapasita Antioksidan 

Tabel 4. 

No. Kelompok TOAC DPPH FRAP CUPRAC 

A B A B A B A B 

1 Chaetomorpha sp 71,08 ±0,41 3,88 ± 0,03 37,70 ±1,47 4,45 ±0,21 17,98 ±0,02 21,21 ±0,03 15,53 ±0,32 20,59 ±1,15 
2 Codium sp 

207,66±2,02 15,02±0,25 54,57± 0,84 6,95± 0,12 17,59 ±0,04 20,91±0,05 
37,27 ± 

1,53 
103,07 ±5,39 

3 E. cottonii 68,68 ± 0,26 3,70 ±0,02 64,65±1,65 8,43 ±0,24 8,68 ±0,16 8,39± 0,22 11,76 ±0,15 7,77 ±0,39 
4 G.verrucosa 24,18± 0,79 * 55,23 ±0,31 7,02 ±0,04 5,04 ± 0,15 3,28 ±0,20 8,65 ±0,41 * 
5  

C.lentillifera 
123,63 ±0,15 8,29 ±0,01 60,51 ±6,17 55,80 ± 2,82 10,28 ±0,34 11,62 ±0,37 36,99 ±0,24 97,51 ±0,84 

6  

Sargassum sp 
73,35 ±0,25 3,95 ±0,34 40,43 ±7,61 6,12 ±1,51 7,22 ±0,09 6,53 ±0,13 10,05 ±0,58 5,30 ±0,91 

7 U. Lactuca 126,90±12,15 

 
9,17± 0,11 51,44± 2,06 6,48± 0,30 10,70± 0,10 10,76± 0,23 4,87± 0,02 * 

8 S.Japonica 347,20 ±3,39 
 

26,69 ±0,35 
 

127,72 ±0,79 17,71 ±0,11 16,87 ±0,06 19,77±0,08 39,70 ±0,27 107,12 ±0,96 

Ket : A = Setara dengan mg vit c/gram ekstrak 

B= Setara dengan mg troloks/gram ekstrak 

*= Dibawah  batas deteksi
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B. Pembahasan 

Antioksidan merupakan zat yang dapat memperlambat atau menghentikan reaksi 

oksidasi radikal bebas. Antioksidan menghambat aktivitas senyawa oksidan dengan cara 

mendonorkan satu elektron pada senyawa tersebut (Dwimayasanti, 2018). Melalui proses 

ini dapat menghentikan reaksi stres oksidatif yang dapat menyebabkan penyakit 

degeneratif seperti jantung, kanker, disfungsi otak, radang sendi, dan lain-lain. Alga 

mengandung antioksidan yang mungkin bermanfaat bagi kesehatan. Antioksidan dapat 

dibuat atau diperoleh secara alami. Flavonoid, vitamin C, dan antioksidan alami lainnya 

seperti vitamin E telah terbukti bermanfaat menjadi aman untuk dikonsumsi manusia. Di 

sisi lain, antioksidan sintetik seperti BHT (butilhidroksitoluena) dan BHA 

(butilhidroksianisol) tidak lagi digunakan karena dapat menyebabkan kanker (Kate, 2014) 

Dalam penelitian ini 8 jenis sampel alga dipreparasi dengan cara sampel alga yang 

diperoleh dicuci dan dilakukan perendaman menggunakan air es selama 1 jam 

menggunakan air suling hingga nampak bersih, kemudian dilakukan pengeringan sampel 

menggunakan tisu dan kemudian dimasukkan ke dalam lemari pengering selama 2 hari 

hingga kering dengan baik, setelah kering sampel dimasukkan ke dalam plastik dan siap 

dilakukan proses ekstraksi. 

Ekstraksi pada sampel alga dilakukan menggunakan metode maserasi. Adapun 

metode maserasi adalah metode ekstraksi yang paling umum dilakukan dengan cara 

memasukkan simplisia tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam suatu wadah inert yang 

ditutup rapat pada suhu ruangan (Badaring, Mulya sari, Nurhabiba, Wulan, & Lembang, 

2020). Proses ekstraksi dilakukan dengan cara masing-masing sampel kering ditimbang 

sekitar 50 gram kemudian disimpan dalam wadah dan direndam dalam metanol, pelarut 

metanol digunakan karena merupakan pelarut yang semipolar dapat melarutkan senyawa 

yang bersifat polar ataupun nonpolar seperti fenolik, flavonoid, saponin dan lain-lain yang 
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dapat menarik lebih banyak senyawa dari suatu tanaman, kemudian ditunggu hingga 1x 24 

jam dan disimpan dalam ruangan kedap cahaya. Remaserasi dilakukan sebanyak 3x. Proses 

pemekatan atau evaporasi  dilakukan menggunakan rotary evaporator (T= 60OC). Setelah 

di ekstraksi disentrifius kembali agar ekstrak tidak mengandung garam.  

Adapun Hasil % Rendamen esktrak dapat dilihat pada histogram berikut : 

 

 
Gambar 12. Rendemen Ekstraksi 

 

Pada histogram diatas menunjukkan bahwa Ulva lactuca memiliki % Rendamen 

tertinggi yaitu 3%  

Penapisan fitokimia kemudian dilakukan, biasanya, tujuan dari tes ini adalah untuk 

menentukan bahan kimia metabolit sekunder masing-masing tanaman. Korelasi penapisan 

fitokimia terhadap uji kadar fenolik, flavonoid, dan karotenoid yaitu Untuk memperoleh 

informasi awal senyawa metabolit sekunder dalam sampel yang efektif antioksidan, 

dilakukan penapisan fitokimia. Flavonoid, fenolat, saponin, steroid, dan triterpenoid 

merupakan senyawa metabolit sekunder yang secara umum diketahui berperan sebagai 

antioksidan. Setiap sampel mengandung kadar fenolat, flavonoid, dan karotenoid. Uji 
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pendahuluan yang digunakan untuk mengidentifikasi golongan metabolit sekunder yang 

memiliki aktivitas biologis dari suatu tanaman adalah penapisan fitokimia atau disebut juga 

penapisan fitokimia. Hasil penapisan fitokimia berfungsi untuk menentukan golongan 

senyawa kimia yang dikandungnya. Skrining fitokimia ini harus dilakukan dengan reagen 

tertentu selama percobaan untuk mengidentifikasi kelompok campuran sintetis yang 

ditemukan di tanaman ini. Sifat antioksidan diketahui hadir dalam senyawa fitokimia 

seperti steroid, flavonoid, dan tanin yang ditemukan dalam ekstrak alga triterpenoid. Gugus 

senyawa berfungsi sebagai Senyawa alkaloid misalnya dapat dimanfaatkan sebagai obat 

asma dan mengandung senyawa antioksidan, antihiperglikemik, dan antimalaria. 

Flavonoid mengandung zat yang dapat membantu merangsang sekresi insulin dan 

regenerasi sel beta pankreas. Saponin adalah penguat sel dan senyawa antikardiogenik. 

Steroid , yang memiliki antibakteri aktif dan anti komponen virus, biasanya diresepkan 

untuk diabetes dan gangguan menstruasi.  (Badaring, Mulya sari, Nurhabiba, Wulan, & 

Lembang, 2020). Adanya senyawa Alkaloid ditandai dengan terbentuknya endapan, 

Saponin ditandai dengan terbentuknya buih, fenol ditandai dengan perubahan warna 

menjadi hijau kehitaman, dan tanin ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat 

kehijauan. Senyawa flavonoid ditandai dengan perubahan warna menjadi merah, senyawa 

glikosida antarkuinon ditandai dengan adanya warna merah muda sampai merah pada 

lapisan amonia memberikan indikasi glikosida antarkuinon, glikosida jantung ditandai 

dengan terbentuknya cincin coklat pada antarmuka dan cincin ungu yang mungkin muncul 

di bawah cincin coklat. Dilihat pada table 2. Menunjukkan bahwa Chaetomorpha sp 

mengandung steroid, terpenoid dan saponin, pada penelitian yang dilakukan oleh ( 

Mapatac, Mamaoag, Cubillas, & Dalago , 2015) menunjukkan bahwa Chaetomorpha sp 

mengandung steroid dan saponin. Pada penelitian  Codium sp mengandung tannin, steroid 

dan terpenoid, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Haryani t. s., Hasanah, Komala, 

Lestari, & Agustina, 2022) Codium sp mengandung steroid dengan terbentuknya warna 

biru hijau. Eucheuma cottonii mengandung steroid dan terpenoid, pada penelitian yang 
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dilakukan oleh (Dolorosa, Nurjanah, Purwaningsih, Anwar, & Hidayat, 2017) 

menunjukkan bahwa Eucheuma cottonii  mengandung terpenoid. Gracillaria verrucosa 

mengandung Alkaloid, tannin, steroid dan terpenoid, seperti pada penelitian (Dayuti, 

2018). Gracilaria verrucosa mengandung alkaloid. Kemudian pada jurnal (Maftuch, 

Kurniawati, Adam, & Zamzami, 2016) Gracillaria mengandung tannin. Caulerpa 

lentillifera  mengandung steroid, terpenoid dan saponin, pada penelitian (Tapotubun, 

Rieuwpassa, Supratman, & Setha, 2019) menunjukkan bahwa Caulerpa lentillifera  

mengandung steroid, terpenoid, dan juga saponin.  Sargassum sp mengandung tannin, 

steroid dan terpenoid seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh  (Minarti, 

Idiawati, & Sofiana, 2019) menunjukkan bahwa Sargassum sp mengandung tannin dengan 

terbentuknya larutan berwarna hijau  , pada penelitian (Dolorosa, Nurjanah, Purwaningsih, 

Anwar, & Hidayat, 2017) menunjukkan bahwa sargassum sp mengandung steroid dan 

terpenoid yang ditandai dengan larutan berwarna merah-biru/hijau pada steroid dan larutan 

berwarna merah kecokelatan pada terpenoid. Ulva lactuca mengandung tannin, steroid, 

terpenoid dan saponin, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Shankhadarwar, 2015) 

Ulva lactuca mengandung steroid, terpenoid dan saponin. Sacharina Japonica 

mengandung tannin, steroid dan terpenoid. 

Reagen Folin-Ciocalteu ditambahkan ke beberapa alga dan spektrofotometer UV-

Vis (760 nm) digunakan untuk mengukur kandungan fenolik total. Metode folin-Ciocalteu 

merupakan metode yang sederhana, sensitif dan teliti. Karena reagen Folin-Ciocalteu 

digunakan untuk menentukan kandungan fenolik, natrium karbonat digunakan dalam 

metode ini untuk menciptakan lingkungan basa. (Kate, 2014). Ketika natrium karbonat 

ditambahkan ke senyawa fenolik, gugus hidroksi bereaksi dengan Folin dalam keadaan 

basa untuk membentuk ion fenolik yang dapat mengambil bagian dalam reaksi reduksi 

asam heteropoli (asam fosfomolibdat-fosfotungstat) untuk membuat kompleks 

molibdenum-tungsten biru.  Inilah yang menyebabkan terjadinya reaksi fenolik-Folin-

Ciocalteu. (Khairunnisa, 2021). Penetapan kadar fenolik menggunakan reagen Follin 
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dengan pembanding asam galat, alasan penggunaan asam galat sebagai standar dalam 

penetapan kandungan fenolik total yaitu karena asam galat terbentuk dari 3-

dehydroshikimic acid pada jalur sikimat yang melalui seragkaian tahapan reaksi kimia 

hingga diperoleh asam amino aromatik yaitu L-phenylalanine, L-tyrosine yang merupakan 

bentuk dari struktur dasar yang ditemukan pada cinamic acid, coumarins, lignans dan 

flavonoids (Kate, 2014). 

Hasil positif adanya senyawa fenolik diperoleh dengan adanya perubahan warna 

larutan menjadi biru. Adapun Hasil Total Fenolik dapat dilihat pada histogram berikut : 

 

 
Gambar 13. Kadar Fenolik 

Pada histogram diatas menunjukkan bahwa Sacharina Japonica memiliki kadar 

total fenolik tertinggi yaitu 124,12 ± 3,64 GAE/mg Ekstrak. Pada pengukuran senyawa 

flavonoid total, larutan sampel ditambahkan AlCl3 yang dapat membentuk kompleks, 

sehingga terjadi pergeseran panjang gelombang kearah visible (tampak) yang ditandai 

dengan larutan menghasilkan warna lebih kuning dengan pereaksi natrium asetat 

(C2H3NaO2). Penambahan asam asetat menjaga panjang gelombang dalam kisaran yang 

visible (tampak). Untuk memastikan bahwa reaksi berlangsung dengan sempurna dan 
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intensitas warna yang dihasilkan dimaksimalkan, diperlukan perlakuan inkubasi satu jam 

sebelum pengukuran. (Maknur & Nunung, 2019). Metode aluminium klorida bergantung 

pada pembentukan kompleks antara aluminium klorida, gugus keto pada atom C-4, dan 

gugus hidroksil pada atom C-3 atau C-5 keduanya bertetangga dengan flavon dan flavonol. 

Dalam menentukan kadar flavonoid total menggunakan pembanding kuarsetin, 

penggunaan quercetin sebagai pembanding dikarenakan quercetin merupakan salah satu 

flavonol yang dapat ditemukan di hampir semua jenis tumbuhan. Selain itu, quercetin 

merupakan antioksidan alami dengan aktivitas antioksidan yang signifikan. (Jatmiko & 

Mursiti , 2021).  

Hasil total flavonoid dapat dilihat pada histogram berikut : 

 

 

Gambar 14. Kadar flavonoid 

Pada histogram dapat dilihat bahwa Sacharina Japonica memiliki kadar total 

flavonoid tertinggi yaitu 50,67 ± 1,46 QE/mg Ekstrak 

Pigmen organik yang dikenal sebagai karotenoid dapat ditemukan di kloroplas dan 

kromoplas tanaman serta kelompok organisme lain seperti mikroalga. Mereka terbuat dari 

delapan molekul isoprena dan masing-masing memiliki 40 atom karbon. Karotenoid 

umumnya dikategorikan sebagai xantofil (karotenoid yang mengangkut oksigen) dan 
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karoten (karotenoid hanya terdiri dari hidrokarbon dan tanpa atom oksigen) (Agustini, 

2017).  

Adapun hasil karotenoid dapat dilihat pada histogram berikut : 

 

 

Gambar 15. Kadar karotenoid 

Karotenoid tertiggi terdapat pada Caulerpa lentillifera  dengan kadar 19,57 ± 0,19 

CE/ng Ekstrak. 

Kemampuan senyawa dalam sampel bahan alam, yang biasanya diekstraksi 

menggunakan pelarut metanol dan etanol, untuk mengurangi radikal bebas diukur dari 

kapasitas antioksidannya. Unsur-unsur dalam bahan yang mampu mencegah oksidasi 

berpengaruh pada kapasitas antioksidan bahan. .Senyawa fenolik, flavonoid, vitamin C, 

dan masih banyak lagi merupakan komponen antioksidan (Sari, 2019). Pada penelitian ini 

dilakukan 4 metode dalam uji kapasitas antioksidan yaitu Frap, Cuprac, Toac dan Dpph.  

Metode yang pertama dilakukan yaitu Frap, Antioksidan tanaman dapat diuji 

menggunakan FRAP. Metode FRAP ini hemat biaya, reagennya mudah dibuat, dan 

prosesnya cepat dan mudah. Prinsip uji FRAP adalah reaksi transfer elektron dari 

antioksidan ke senyawa Fe3+-TPTZ, dan metode ini dapat menentukan kandungan 
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antioksidan total suatu bahan berdasarkan kemampuan senyawa antioksidan mereduksi ion 

Fe3+ menjadi Fe2+. Dengan cara ini, kekuatan antioksidan suatu senyawa setara dengan 

kemampuan mereduksinya. Senyawa Fe3+-TPTZ sendiri merupakan contoh zat 

pengoksidasi yang dapat merusak sel dan dapat ditemukan di dalam tubuh. Kurva kalibrasi 

dibuat menggunakan larutan asam askorbat dan troloks dengan berbagai konsentrasi. 

Reaksi metode Frap sebagai berikut : 

 

  

Gambar 16. Reaksi Frap 

Nilai FRAP dinyatakan dalam mg equivalen Pembanding/ gr ekstrak. Pembanding 

dalam hal ini yaitu Vit C atau Troloks (Maryam, Baits, & Nadia, 2016). Pada penelitian ini 

menggunakan panjang gelombang (λ) 595 nm 

Hasil uji antioksidan metode Frap dapat dilihat pada histogram berikut : 

 

Gambar 17. Kapasitas antioksidan metode Frap 
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Hasil menunjukkan bahwa alga Chaetomorpha memiliki kadar tertinggi dengan 

pembanding vit C yaitu 17,98 ± 0,025102 dan troloks 21,21 ± 0,03478 

Metode kedua yang digunakan yaitu metode Cuprac, Cu(II)-neocuproin (Cu(II)-

(Nc)2) digunakan sebagai oksidator kromogenik dalam uji CUPRAC (Cupric ion reduce 

antioxidant capacity) karena reduksi ion Cu(II) dapat diukur. potensi reduksinya yang 

rendah, reagen CUPRAC adalah reagen selektif. Jika dibandingkan dengan metode 

pengukuran antioksidan lainnya, metode CUPRAC memiliki kelebihan, termasuk fakta 

bahwa reagen CUPRAC dapat mengoksidasi tiol antioksidan dengan cepat dan merupakan 

reagen selektif karena potensi redoksnya yang lebih rendah. Dibandingkan dengan reagen 

kromogenik lain seperti ABTS dan DPPH, reagen CUPRAC lebih stabil dan tersedia. 

Metode ini sederhana dan dapat digunakan di laboratorium konvensional dengan 

kolorimeter standar. Tidak perlu peralatan yang rumit atau orang yang ahli untuk 

menggunakannya. Antioksidan dengan sifat hidrofilik dan lipofilik, seperti -karoten dan 

tokoferol, dapat diukur dengan menggunakan metode ini (Maryam, Pratama, Effendi, & 

Naid, 2009). Daya antioksidan metode CUPRAC sebanding dengan jumlah tembaga yang 

direduksi oleh antioksidan melalui transfer elektron. Antioksidan akan teroksidasi 

sedangkan tembaga akan tereduksi. Sebagai reagen kromogenik, bis(neocuproin) 

copper(II) (Cu(Nc)2 2+) digunakan dalam metode CUPRAC. Karena potensi reduksinya 

yang rendah yaitu 0,17 V, reagen CUPRAC adalah reagen selektif. Reaksi yang dihasilkan 

akan mengubah reagen Cu(Nc)2 2+ biru menjadi reagen kuning (Cu(Nc)2+:  
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Gambar 18. Reaksi Cuprac 

Pada penelitian ini menggunakan panjang gelombang (λ) 450 nm 

Berikut hasil uji cupric dapat dilihat pada histogram : 

 

 

Gambar 19. Kapasitas antioksidan metode Cuprac 

Adapun hasil uji tertinggi terdapat pada sampel Saccharina Japonica dengan nilai 

Pembanding vit c 39,70 ± 0,271385 dan troloks 107,12 ± 0,960284 

Metode yang ketiga digunakan yaitu metode TOAC, merupakan uji yang umum 

digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan suatu senyawa. Uji ini mengukur 
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kemampuan suatu antioksidan dalam menangkap radikal yang dihasilkan dalam fase air 

dibandingkan dengan standar trolox (analog vitamin E larut air). Pengukuran aktivitas 

antioksidan didasarkan pada pembacaan absorbansi pada panjang gelombang (λ) 695 nm. 

Metode ini menggunakan prinsip inhibisi yaitu sampel ditambahkan pada penghasil radikal 

bebas dan pengaruh inhibisi terhadap efek radikal bebas diukur untuk menentukan total 

kapasitas antioksidan dari sampel (Kurniasih, Kusmiyati, Nurhasanah, Sari, & Wafdan, 

2015).  

Adapun hasil uji kapasitas antioksidan metode Toac dapat dilihat pada histogram 

berikut : 

 

Gambar 20. Kapasitas antioksidan metode Toac 

Dari histogram diatas dapat dilihat bahwa sampel Saccharina Japonica memiliki 

kadar tertinggi yaitu 347,20 ± 3,396237 dan troloks 26,69 ± 0,358165 

Metode yang keempat yaitu DPPH, metode DPPH adalah salah satu yang dapat 

dengan cepat, mudah, dan tanpa menghabiskan banyak uang mengukur aktivitas 

antioksidan. Sebuah tes yang disebut DPPH (diphenyl-1-picrylhydrazyl) digunakan untuk 

mengukur kapasitas antioksidan untuk menetralisir radikal bebas. (Prasetyo, Kharomah, & 

Rahayu, 2021).  Karena adanya resonansi elektron di seluruh molekul, yang menunjukkan 
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bahwa molekul tersebut stabil, DPPH adalah senyawa radikal bebas yang stabil. Warna 

ungu DPPH menunjukkan resonansi ini. Komponen antioksidan ekstrak akan mengubah 

warna DPPH dari ungu menjadi kuning. Ini adalah karena senyawa antioksidan dapat 

mengikat elektron bebas dari DPPH karena memiliki elektron bebas yang tidak 

berpasangan (Awaluddin & Wahyuningsih, 2019).  Mekanisme terjadinya reaksi DPPH ini 

berlangsung melalui mekanisme transfer elektron. Sebagaimana terlihat pada reaksi berikut 

:  

 

                      Gambar 20. Reaksi Penghambatan Radikal Bebas 

(Awaluddin & Wahyuningsih, 2019) 

DPPH yang bereaksi dengan antioksidan yang terdapat pada sampel akan 

menghasilkan bentuk tereduksi difenil pikrilhidrazil. Reduksi DPPH yang berubah menjadi 

DPPH-H disebabkan adanya donor hidrogen dari senyawa hidroksil yang membuat radikal 

DPPH berubah warna menjadi kuning saat elektron berpasangan dengan antioksidan. 

(Magfira, 2018) 

Pada penelitian ini menggunakan panjang gelombang (λ) 517 nm 

Hasil uji kapasitas antioksidan metode DPPH dapat dilihat pada histogram berikut: 
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Gambar 21. Kapasitas antioksidan Metode Dpph 

Adapun nilai uji kapasitas antioksidan dengan metode DPPH tertinggi di dapatkan 

pada sampel Saccharina Japonica dengan kadar pembanding vit c 127,72 ± 0,790663 dan 

troloks 17,71 ± 0,116869 

 

 

 

 

 

 

  

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Sampel

Rata-rata vit c Rata-rata Troloks



 
 

69 
 

 

BAB V 

        PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa: 

1. Kadar tertinggi dari fenolik dan flavonoid adalah  Sacharina Japonica dengan kadar 

, berturut-turut, 124,12 ± 3,64 GAE/g,  dan 50,67 ± 1,46 QE/g dan karotenoid adalah  

Caulerpa lentillifera dengan kadar 19,57 ± 0,19 CE/ng 

2. Perbandingan kadar kapasitas antioksidan dengan metode Frap tertinggi terdapat 

pada alga jenis Chaetomorpha dengan pembanding Vit C  yaitu 17,98 ± 0,025102 

dan troloks 21,21 ± 0,03478 dan dengan metode Cuprac,Toac Dpph tertinggi 

berturut-turut terdapat pada sampel Saccharina Japonica  pembanding Vit C yaitu 

39,70 ± 0,271385 dan troloks 107,12 ± 0,960284, Vit C yaitu 347,20 ± 3,396237 

dan troloks 26,69 ± 0,358165, Vit C  yaitu 127,72 ± 0,790663 dan troloks 17,71 ± 

0,116869 

B.  Saran 

Disarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan Sacharina 

Japonica  sebagai produk nutrasetikal. 
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Lampiran 1.  Ekstraksi Sampel Alga 

 

  

 

Sargassum sp 
 

Gracillaria 

verrucosa  
 

Ulva 

Lactuca 
 

Codium sp 
 

Chaetomorph
a sp 

 

Saccharina 
Japonica 

 

Eucheuma 
Cottonii 

 

Caulerpa 

lentillifera  
 

Dicuci menggunakan air bersih 

yang mengalir 

 

Direndam menggunakan air dingin 

 

Di lap-lap menggunakan tisu  

 

Dikeringkan menggunakan 

lemari pengering 

 
Ditimbang sampel sekitar 50 g 

 

Direndam menggunakan Metanol 

selama 24 jam 

 
Diekstraksi (T=60Oc) 

 
Di Sentrifius  
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Lampiran 2. Penetapan kadar fenolik total 

Uji Fenolik total pada sampel   Uji Fenolik Larutan Pembanding 

 

 

 

 Dilarutkan Dilarutkan 

 

 

 

 

 Diambil Dibuat seri  

  konsentrasi  

                                                           berturut-turut 

 

 

 

Ditambahkan Air suling 

 Dengan air suling 

 

 

Ditambahkan Reagen 

Follin-Ciocalteu 

 

 Ditambahkan  

 Reagen Follin 

Ditambahkan NaOH 

 

 

 Ditambahkan 

 NaOH 

Diukur Absorbansinya 

 

 

 Diukur  

 Absorbansinya 

  

25 mg ekstrak 

2500 µl  Metanol 

50 µL 

200 µL 

 1.250 µL 

 1000 µL 

 425 nm 

25 mg Asam galat 

50 ml Metanol 

10µl 20µl 30µl 50µl 75µl 100µl 125µl 

240µl 230µl 220µl 200µl 175µl 150µl 125µl 

 1.250 µL 

 1000 µL 

 425 nm 
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Lampiran 3. Penetapan kadar flavonoid total 

Uji Flavonoid total pada sampel   Uji Flavonoid Larutan Pembanding 

 

 

 

 Dilarutkan Dilarutkan 

 

 

 

 

 Diambil Dibuat seri  

  konsentrasi  

                                                           berturut-turut 

 

 

 

Ditambahkan Air suling 

 Dengan air suling 

 

 

Ditambahkan Reagen 

AlCl3 

 

 Ditambahkan  

 Reagen AlCl3 

 

Ditambahkan CH3COONa 0,1% 

Ditambahkan  

CH3COONa 0,1% 

 

Diukur Absorbansinya 

 

 

 Diukur  

 Absorbansinya 

 

 

10 mg ekstrak 

10,0 ml Metanol 

20 µL 

3.280 µL 

 100 µL 

 100 µL 

 415 nm 

25,0 mg Kuarsetin 

50 ml Metanol 

10µl 15µl 25µl 35µl 50µl 75µl 

3.290µl 3.285µl 3.275µl 3.250

µl 

3.265µl 3.225

µl 

 100 µL 

 100 µL 

 415 nm 
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Lampiran 4. Penetapan Kadar Karotenoid 

   

 

 

 Dilarutkan  

 

 

 

 

Diukur Absorbansinya 

 

 Pengukuran dilakukan 3 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 mg ekstrak 

10,0 ml Metanol 

 661,6 ; 664,8; 470 nm 
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Lampiran 5. Penetapan Uji antioksidan Metode Frap 

Uji Frap Sampel    Uji Vit C Frap 

  

 

 Dilarutkan 

Ditambahkan 

 

 

 Dibuat seri konsentrasi 

Ditambahkan 

 

 

 

 

 

Diukur Absorbansi 

 

 Ditambahkan  

 

 

 

 

  

50 µL sampel 

950 µL Metanol 

3000 µL Reagen Frap 

Diamkan 30 Menit 

596 nm 

10,0 Vit c 

50 ml Metanol 

30µl 40µl 50µl 60µl 70µl 

970µl 960µl 950µl 940µl 930µl 

3000 µL Reagen Frap 

Diamkan 30 Menit 

596 nm 
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Uji Troloks Frap 

  

 

 Dilarutkan 

 

 

 Dibuat seri konsentrasi 

 

 

 

 Ditambahkan metanol 

 

 

 

 

 Ditambahkan  

 

 

 

 

 

 

  

10,0 Troloks 

50 ml Metanol 

20µl 30µl 40µl 50µl 60µl 

980µl 970µl 960µl 950µl 940µl 

3000 µL Reagen Frap 

Diamkan 30 Menit 

596 nm 

70µl 80µl 

930µl 920µl 
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Lampiran 6. Penetapan Uji antioksidan Metode Cuprac 

Uji Cuprac Sampel    Uji Vit C Cuprac 

  

 

 Dilarutkan 

Ditambahkan 

 

 

 Dibuat seri konsentrasi 

Ditambahkan 

 

 

Diukur Absorbansi  

 Ditambahkan metanol  

 

 

 

 Ditambahkan  

 

 

 

 

 

 

  

50 µL sampel 

950 µL Metanol 

3000 µL Reagen Cuprac 

450 nm 

10,0 Vit c 

50 ml Metanol 

250µl 200µl 150µl 100µl 50µl 

750µl 800µl 850µl 900µl 950µl 

3000 µL Reagen Cuprac 

450 nm 

25µl 

975µl 
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Uji Troloks Cuprac 

  

 

 Dilarutkan 

 

 

 Dibuat seri konsentrasi 

 

 

 

 Ditambahkan metanol 

 

 Ditambahkan  

 

 Diukur Absorbansi 

 

 

 

 

  

10,0 Troloks 

50 ml Metanol 

100µl 150µl 200µl 250µl 300µl 

900µl 850µl 800µl 750µl 700µl 

3000 µL Reagen Cuprac 

450 nm 
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Lampiran 7.  Penetapan Uji antioksidan Metode DPPH 

Uji DPPH Sampel    Uji Vit C DPPH 

  

 

 Dilarutkan 

Ditambahkan 

 

 

 Dibuat seri konsentrasi 

Ditambahkan 

 

 

Diukur Absorbansi  

 Ditambahkan metanol  

 

 

 

 Ditambahkan  

 

 Diukur Absorbansi 

 

 

  

25 µL sampel 

1.475 µL Metanol 

2000µL Reagen DPPH 

517 nm 

10,0 Vit c 

50 ml Metanol 

10µl 20µl 30µl 50µl 75µl 

1.490µl 1.480µl 1.470µl 1.450µl 1.425µl 

2000 µL Reagen DPPH 

517 nm 

100µl 

1.400µl 
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Uji Troloks DPPH 

  

 

 Dilarutkan 

 

 

 Dibuat seri konsentrasi 

 

 

 

 Ditambahkan metanol 

 

 Ditambahkan  

 

 Diukur Absorbansi 

 

 

 

 

  

10,0 Troloks 

50 ml Metanol 

10µl 25µl 50µl 100µl 150µl 

1.490µl 1.475µl 1.450µl 1.400µl 1.350µl 

2000 µL Reagen DPPH 

517 nm 
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Lampiran 8. Penetapan Uji antioksidan Metode TOAC 

Uji TOAC Sampel    Uji Vit C TOAC 

  

 

 Dilarutkan 

Ditambahkan 

 

 

 Dibuat seri konsentrasi 

Diinkubasi 

 

 

Dengan suhu 

 

 

Diukur Absorbansi 

 

 Ditambahkan  

 

 

  Diinkubasi 

 

 Dengan suhu 

 

 Diukur Absorbansi 

 

 

  

200 µL sampel 

300 µL Air suling 

90 menit 

95 oC 

695 nm 

10,0 Vit c 

50 ml Metanol 

50µl 100µl 150µl 200µl 250µl 

450µl 400µl 350µl 300µl 250µl 

3000 µL Reagen TOAC 

 90 Menit 

95oC  

695 nm 
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      Uji Troloks TOAC 

  

 

 Dilarutkan 

 

 

 

 Dibuat seri konsentrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ditambahkan  

 

 

  Diinkubasi 

 

 Dengan suhu 

 

 Diukur Absorbansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 Vit c 

50 ml Metanol 

50µl 100µl 150µl 200µl 250µl 

450µl 400µl 350µl 300µl 250µl 

3000 µL Reagen TOAC 

 90 Menit 

95oC  

695 nm 
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Lampiran 9. Pengukuran Standard dan Kurva Kalibrasi 

Tabel 5. Hasil pengukuran absorbansi Fenolik 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0571x - 0,4507
R² = 0,9855

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 10 20 30 40

ab
so

rb
an

si

mikrogram asam galat

Series1

Linear (Series1)

Seri 

Volume 
ABSORBANSI 

1 2 3 4 5 

20 0,158 0,19 0,204 0,186 0,2 

30 0,314 0,317 0,315 0,362 0,32 

50 0,564 

 

0,769 

 

0,608 

 

0,597 

 

0,816 

 

70 0,985 0,979 0,976 1,093 0,902 

100 1,284 1,299 

 

1,28 

 

1,278 

 

1,279 

 

Sampel ABSORBANSI Rata-rata SD 

1 2 3 

Chaetomorpha 

sp 

0,044 0,052 0,057 

 

67,80 0,89 

Codium sp 0,139 0,144 0,142 82,33 0,35 

E. cottonii 0,156 0,161 0,157 86,25 0,37 

G. verrucosa 0,014 0,015 0,014 

 

38,42 0,05 
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C. lentillifera 0,052 0,062 0,054 71,11 0,74 

Sargassum sp 0,034 0,023 0,020 40,90 0,63 

U. Lactuca 0,168 0,166 0,168 86,73 0,16 

S. Japonica 0,429 0,470 0,479 124,12 3,64 
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Tabel 6. Hasil pengukuran absorbansi Flavonoid 

Seri 

Volume 
ABSORBANSI 

1 2 3 4 5 

10 0,162 0,160 0,147 0,142 0,142 

20 0,233 
 

 
0,335 

0,245 
 

0,233 
 

0,233 
 

30 0,362 
 

0,363 0,374 
 

0,373 
 

0,373 
 

50 0,593 
 

0,595 
 

0,611 
 

0,641 
 

0,641 
 

70 0,854 
 

0,856 0,863 
 

0,899 
 

0,899 
 

90 0,968 
 

0,969 0,947 
 

1,060 
 

1,060 
 

 

 

 

 

  

y = 0,02057x + 0,04450
R² = 0,99139

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 20 40 60

A
b

so
rb

an
si

mikrogram kuersetin

Series1

Linear (Series1)
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Tabel 7. Hasil pengukuran absorbansi Frap 

a. Pembanding Vit C 

Seri 

Volume 
ABSORBANSI 

1 2 3 4 5 

30 0,281 

 

0,296 0,296 

 

0,263 0,272 

 

40 0,410 0,413 0,407 0,407 0,410 

 

50 0,544 

 

0,490 

 

0,540 

 

0,540 0,501 

60 0,674 

 

0,642 

 

0,637 

 

0,637 

 

0,620 

 

70 0,707 

 

0,790 

 

0,754 

 

0,754 

 

0,691 

 

 

Sampel ABSORBANSI Rata-rata SD 

1 2 3 

Chaetomorpha sp 0,498 

 

0,506 

 

0,451 

 

22,09 1,44 

Codium sp 0,680 0,650 0,653 42,02 1,10 

E. cottonii 0,118 0,121 0,117 4,52 0,11 

G. verrucosa 

 

0,245 0,272 0,254 11,23 0,68 

C. lentillifera 0,622 

 

0,621 

 

0,643 30,19 0,63 

Sargassum sp 0,174 

 

0,184 

 

0,213 

 

8,25 1,04 

U. Lactuca 0,353 

 

0,343 

 

0,330 15,73 0,58 

S. Japonica 0,825 0,781 

 

0,810 

 

50,67 1,46 
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Setara dengan mg vit C/ gram ekstrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pembanding Troloks 

 

Seri 

Volume 
ABSORBANSI 

1 2 3 4 5 

20 0,148 0,146 

 

0,173 0,011 

 

 

0,093 

 

 

30 0,237 0,285 

 

0,285 

 

0,23 

 

0,232 

 

y = 0,023x - 0,0549
R² = 0,998

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 10 20 30 40

A
b

so
rb

an
si

mikrogram vit C

Series1

Linear (Series1)

Sampel ABSORBANSI Rata-

rata 

SD 

1 2 3   

Chaetomorpha 

sp 

0,358 0,359 0,359 17,98 0,02 

Codium sp 0,379 0,378 0,377 17,59 0,04 

E. cottonii 0,146 0,147 0,153 8,68 0,16 

G. verrucosa 0,059 0,065 0,075 5,04 0,15 

C. lentillifera 0,184 0,184 0,198 10,28 0,34 

Sargassum sp 0,120 0,124 0,124 7,22 0,09 

U. Lactuca 0,191 0,194 0,196 10,70 0,10 

S. Japonica 0,343 0,345 0,346 16,87 0,06 
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40 0,375 0,317 0,349 0,349 0,36 

50 0,416 

 

0,405 

 

0,405 

 

0,396 

 

0,419 

 

60 0,51 

 

0,512 

 

0,528 

 

0,482 

 

0,527 

 

70 0,566 

 

0,566 

 

0,703 

 

0,555 

 

0,554 

 

80 0,74 

 

0,715 

 

0,799 

 

0,72 

 

0,961 

 

 

 
Setara dengan mg troloks/ gram ekstrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

y = 0,0166x + 0,0066
R² = 0,9948

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sampel ABSORBANSI Rata-

rata 

SD 

1 2 3 

Chaetomorpha 

sp 

0,358 0,359 0,359 21,21 0,03 

Codium sp 0,379 0,377 0,378 20,91 0,05 

E. cottonii 0,146 0,147 0,153 8,39 0,22 

G. verrucosa 0,059 0,065 0,059 3,28 0,20 

C. lentillifera 0,198 0,209 0,209 11,62 0,37 

Sargassum sp 0,120 0,124 0,124 6,53 0,13 

U. Lactuca 0,183 0,187 0,191 10,76 0,23 

S. Japonica 0,343 0,346 0,345 19,77 0,08 
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Tabel 8. Hasil pengukuran absorbansi Cuprac 

a. Pembanding Vit C 

 

Seri 

Volume 
ABSORBANSI 

1 2 3 4 5 

50 0,199 0,194 0,310 

 

0,211 

 

0,212 

 

70 0,292 

 

0,296 0,296 0,295 0,295 

100 0,427 0,401 0,413 0,407 0,449 

 

150 0,620 

 

0,624 

 

0,631 

 

0,632 

 

0,626 

 

200 0,796 

 

0,873 0,919 

 

0,881 

 

0,866 

 

 

 

y = 0,0086x - 0,0014
R² = 0,9979

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 50 100 150

A
b

so
rb

an
si

mikrogram vit C

Series1

Linear (Series1)

Sampel ABSORBANSI Rata-

rata 

SD 

1 2 3 

Chaetomorpha 

sp 

0,298 0,298 0,311 15,53 0,32 

Codium sp 0,842 0,839 0,906 37,27 1,53 

E. cottonii 0,217 0,224 0,222 11,76 0,15 



96 
 

 
 

Setara 

dengan mg vit C/ 

gram ekstrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pembanding Troloks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. verrucosa 0,155 0,137 0,140 8,65 0,41 

C. lentillifera 0,815 0,826 0,823 36,99 0,24 

Sargassum sp 0,184 0,184 0,209 10,05 0,58 

U. Lactuca 0,058 0,059 0,058 4,87 0,02 

S. Japonica 0,881 0,883 0,893 39,70 0,27 

Seri 

Volume 
ABSORBANSI 

1 2 3 

50 0,199 0,194 0,211 

 

70 0,296 0,295 0,295 

100 0,427 0,413 0,449 

150 0,631 

 

0,632 

 

0,626 

 

200 0,796 0,873 0,866 
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y = 0,0065x - 0,1685
R² = 0,9743

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 50 100 150 200

A
b

so
rb

an
si

mikrogram vit C

Series1

Linear (Series1)
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Setara dengan mg troloks/mg ekstrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9. Hasil pengukuran absorbansi Toac 

a. Pembanding Vit C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel ABSORBANSI Rata-

rata 

SD 

1 2 3 

Chaetomorpha 

sp 

0,298 0,298 0,311 20,59 1,15 

Codium sp 0,842 0,908 0,906 103,07 5,40 

E. cottonii 0,221 0,217 0,222 7,77 0,40 

G. verrucosa 0,137 0,148 0,140 0 0,87 

C. lentillifera 0,815 0,826 0,823 97,51 0,85 

Sargassum sp 0,198 0,209 0,209 5,30 0,91 

U. Lactuca 0,058 0,057 0,058 0 0,09 

S. Japonica 0,881 0,883 0,893 107,12 0,96 

Seri 

Volume 
ABSORBANSI 

1 2 3 4 5 

50 0,294 

 

0,265 

 

0,303 0,309 

 

0,317 

100 0,678 

 

0,684 0,617 0,675 0,649 

 

150 0,961 

 

0,960 0,959 0,958 0,959 

 

200 1,467 

 

1,274 

 

1,274 1,275 1,268 

250 1,565 

 

1,744 

 

1,516 

 

1,516 

 

1,515 
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Setara dengan mg vit C/ gram ekstrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pembanding Troloks 

Seri  ABSORBANSI 

Volume 1 2 3 4 5 

50 0,130 0,129 0,145 0,210 

 

0,160 

 

100 0,305 

 

0,297 

 

0,303 0,289 0,292 

 

y = 0,0314x + 0,0006
R² = 0,9973

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 20 40 60

A
xi

s 
Ti

tl
e

Axis Title

Series1

Linear (Series1)

Sampel ABSORBANSI Rata-

rata 

SD 

1 2 3 

Chaetomorpha 

sp 

0,191 0,189 0,192 71,08 0,41 

Codium sp 0,665 0,678 0,666 207,66 2,02 

E. cottonii 0,184 0,185 0,183 68,68 0,27 

G. verrucosa 0,017 0,012 0,017 24,18 0,79 

C. lentillifera 0,385 0,386 0,385 123,63 0,16 

Sargassum sp 0,210 0,212 0,211 73,35 0,26 

U. Lactuca 0,423 0,415 0,342 126,90 12,15 

S. Japonica 1,212 1,202 1,227 347,20 3,40 



100 
 

 
 

150 0,427 

 

0,419 

 

0,411 

 

0,441 

 

0,408 

200 0,586 

 

0,64 

 

0,616 

 

0,644 

 

0,644 

 

250 0,784 

 

0,828 

 

0,785 0,731 

 

0,787 

 

  

  

Setara dengan mg troloks/mg ekstrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

y = 0,0155x - 0,0191
R² = 0,9933

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 20 40 60

A
xi

s 
Ti

tl
e

Axis Title

Series1

Linear (Series1)

Sampel ABSORBANSI Rata-

rata 

SD 

1 2 3 

Chaetomorpha 

sp 

0,191 0,189 0,192 3,88 0,03 

Codium sp 0,647 0,665 0,666 15,02 0,25 

E. cottonii 0,184 0,185 0,183 3,70 0,02 

G. verrucosa 0,017 0,012 0,017 0 0,07 

C. lentillifera 0,385 0,386 0,385 8,29 0,01 

Sargassum sp 0,210 0,183 0,211 3,95 0,34 

U. Lactuca 0,423 0,415 0,424 9,17 0,11 

S. Japonica 1,212 1,202 1,181 26,69 0,36 
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Tabel 10. Hasil pengukuran absorbansi Dpph 

a. Pembanding Vit C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

y = 0,3866x + 2,6225
R² = 0,9964

0

10

20

30

40

50

60

70

0 50 100 150 200

%
 in

h
ib

is
i

mikrogram vit C

Series1

Linear (Series1)

Seri 

Volume 
ABSORBANSI 

1 2 3 

100 11,90965 

 

11,41684 

 

10,80082 

 

 

200 17,20739 

 

16,96099 

 

17,20739 

 

300 26,32444 27,80287 27,18686 

400 36,55031 34,20945 37,16632 

500 41,97125 38,52156 47,88501 

600 47,88501 

 

51,3347 

 

0 

700 58,97331 

 

57,86448 

 

61,80698 
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Setara dengan mg vit C/ gram ekstrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setara dengan mg troloks/mg ekstrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sampel ABSORBANSI Rata-

rata 

SD 

1 2 3 

Chaetomorpha 

sp 

17,620 18,361 17,196 37,70 1,47 

Codium sp 24,820 24,291 24,926 54,57 0,84 

E. cottonii 28,314 27,997 29,267 64,65 1,65 

G. verrucosa 24,291 24,502 24,291 55,23 0,31 

C. lentillifera 23,761 25,985 24,608 58,69 6,22 

Sargassum sp 18,043 15,820 21,749 40,43 7,61 

U. Lactuca 22,279 23,761 23,655 51,44 2,06 

S. Japonica 51,821 52,351 51,821 127,72 0,79 

Sampel ABSORBANSI Rata-

rata 

SD 

1 2 3 

Chaetomorpha 

sp 

17,620 18,361 17,196 4,45 0,22 

Codium sp 24,820 24,291 24,926 6,95 0,12 

E. cottonii 28,314 27,997 29,267 8,43 0,24 

G. verrucosa 24,291 24,502 24,291 7,02 0,05 

C. lentillifera 23,761 25,985 24,608 7,11 0,42 

Sargassum sp 18,043 26,091 21,749 6,12 1,51 

U. Lactuca 22,279 23,761 23,655 6,48 0,31 

S. Japonica 51,821 52,351 51,821 17,71 0,12 
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b. Pembanding Troloks 

Seri 

Volume 

ABSORBANSI 

1 2 3 4 5 

10 3,531828 

 

6,98152 

 

8,829569 

 

13,01848 

 

7,843943 

 

25 25,83162 20,28747 

 

20,04107 21,1499 21,1499 

50 32,11499 

 

31,74538 

 

31,37577 30,88296 

 

35,31828 

 

100 75,23614 57,74127 

 

57,49487 

 

56,38604 

 

56,87885 

 

150 88,29569 

 

82,38193 84,47639 

 

85,33881 

 

81,1499 

 

  

  
 

  

y = 2,6155x + 5,671
R² = 0,9945

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40

%
 in

h
ib

is
i

mikrogram vit C

Series1

Linear (Series1)
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Perhitungan  

1. Kadar total fenolik (digunakan juga untuk flavonoid, CUPRAC, FRAP, dan TOAC). 

As.galat 5 mg → 10.0 mL (500 ppm) disebut larutan stok baku as.galat 

Volume larutan 

stok 

µg asam galat 

(x)* 

Volume air suling 

(µl) 

Volume total  

(µl) 

Konsentrasi (ppm) 

20 10 
230 

 250 

40 

30 15 
220 60 

50 20 
200  100 

 70 25 
180 140 

100 30 
150 200 

 

Tabel untuk grafik kurva baku 

X 

 

Y (serapan) Y rata-rata 

1 2 3 

10 0.190 0.204 0.200 
0.198 

15 0.314 0.362 0.320 
0.332 

20 0.564 0.597 0.769 
0.643 

25 0.979 0.976 0.902 
0.952 

30 1.284 1.299 1.278 
1.287 

 

Grafik  

 

 

y = 0,0571x - 0,4507
R² = 0,9855

0

0,5

1

1,5

0 10 20 30 40

ab
so

rb
an

si

mikrogram asam galat

Kurva Asam Galat

Series1

Linear (Series1)
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 Bobot ekstrak 

Sampel Bobot sampel Volume metanol  

(ml) 

Konsentrasi ppm Jumlah sampel 

Sargassum 10,2 mg 10 1020 0.20 

Eucheuma cottonii 10,3 mg 10 1030 0.12 

Caulerpa l 10,4 mg 10 1040 0.12 

Ulva L. 10,4 mg 10 1040 0.12 

Gracillaria v 10,6 mg 10 1060 0,21 

Chaetomorpha 10,8 mg 10 1080 0,12 

Saccharina j 10,7 mg 10 1070 0,12 

Codium sp 10,5 mg 10 1050 0,12 

 

Didapat dari perhitungan y :ax+b x : bobot setara as.galat 

Sampel Bobot ekstrak 

(mg) 

Setara asam galat 

1 2 3 

Sargassum 10,2 mg 8,49 8,24 8,30 

Eucheuma cottonii 10,3 mg 10,63 10,71 10,64 

Caulerpa l 10,4 mg 8,98 8,80 8,84 

Ulva L. 10,4 mg 10,84 10,80 10,84 

Gracillaria v 10,6 mg 8,14 8,16 8,14 

Chaetomorpha 10,8 mg 8,66 8,80 8,89 

Saccharina j 10,7 mg 16,28 15,41 16,12 

Codium sp 10,5 mg 10,33 10,42 10,38 
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Kadar total fenolik 

Sampel 
Jumlah Sampel 

(mg) 

Kadar total (mg/g ekstrak) Rata-

rata 
SD 

1 2 3 

Sargassum 0,20 41,61 
40,40 40,66 40,90 

0,63 

Eucheuma cottonii 
0,12 85,96 86,67 86,10 86,25 

0,37 

Caulerpa l 
0,12 71,94 70,54 70,82 71,11 

0,74 

Ulva L. 
0,12 86,82 86,54 86,82 86,73 

0,16 

Gracillaria v 
0,21 38,38 38,47 38,38 38,42 

0,05 

Chaetomorpha 
0,12 66,84 67,93 68,60 67,80 

0,89 

Saccharina j 
0,12 126,80 119,98 125,57 124,12 

3,64 

Codium sp 
0,12 81,96 82,65 82,38 82,33 

0,35 

 

2. Perhitungan DPPH 

Pembuatan larutan vit c 

10,0 mg dilarutkan hingga 50.0 mL (200 ppm) 

Volume larutan 

stok 

Vitamin C 

(µg)* 

Volume air 

suling (µl) 

Volume total 

(µl) 

Konsentrasi 

(ppm) 

100 40 
1400  

1500 

27 

200 80 
1300  53 

300 120 
1200 80 

400 160 
1100 107 

500 200 
1000 133 

600 240 
900  160 

700 280 
800   187 
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Serapan blanko (A) 

Blanko 

Serapan Rata-rata 

1 2 3 

0.799 0.812 0.824 0.811 

 

Kurva baku 

X = mg Vit.C  Y=% Inhibisi 

 

 
Larutan sampel 10mg dilarutkan hingga 10,0 ml (1000 ppm) 

Sampel 
Bobot 

sampel (mg) 

Volume 

metanol 

Volume yang 

dipipet 

Jumlah sampel 

Codium Sp 
10.5 

10000 
1000 

1,04 

Sacarina j 
10.8 

10000 
1000 

1,0 

Eucheuma c. 10.5 
10000 

1000 
1,03 

Sargassum  10.6 
10000 

1000 
1,01 

Caulerpa L 10,2 
10000 

1000 
1,02 

Ulva L 10,5 
10000 

1000 
1,03 

Chaetomorpha 10,9 
10000 

1000 
1,03 

Gracillaria v 10,3 
10000 

1000 
1,01 

 

  

y = 0,3866x + 2,6225
R² = 0,9964

0

50

100

0 50 100 150 200

%
 in

h
ib
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i

mikrogram vit C

Kurva Baku vit c dpph

Series1

Linear (Series1)
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%inhibisi  

Vol. 

sampel 

(x) 

Serapan 
Blanko 

(A) 
Inhibisi%*** 

Y Rata-

rata 

100 0.715 0.719 0.688 

0.811 

11.91 11.42 15.24 12.85 

200 0.672 0.674 0.662 17.21 16.96 18.44 17.54 

300 0.586 0.581 0.591 27.80 28.42 27.19 27.80 

400 0.515 0.534 0.510 36.55 34.21 37.17 35.98 

500 0.471 0.516 0.499 41.97 36.43 38.52 38.97 

600 0.529 0.423 0.536 34.83 47.89 33.96 38.89 

700 0.333 0.342 0.310 58.97 57.86 61.81 59.55 

Keterangan 

*** : [
(AB-AA)

AB
] × 100  

Perhitungan kapasitas antioksidan  

Sampel Blanko 
Kapasitas antioksidan Rata-

rata 
SD 

1 2 3 

Codium Sp 

0.811 

 

54,92 
55,18 53,61 54,57 

0,84 

Sacarina j 
127,26 128,62 127,26 127,72 

0,79 

Eucheuma c 64,12 66,50 63,33 64,65 
1,65 

Sargassum  39,17 33,52 48,59 40,43 
7,61 

Caulerpa L  53,22 58,82 55,35 55,80 2,82 

Ulva L  49,05 52,75 52,49 51,44 2,06 

Chaetomorpha  37,43 36,37 39,28 37,70 1,47 

Gracillaria v  55,58 55,04 55,04 55,23 0,31 
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Lampiran 10. Gambar Sampel Alga 

   

Gambar 1. Gracillaria verrucosa    Gambar 2. Codium sp 

   

Gambar 3. Caulerpa lentillifera    Gambar 4. Sargassum sp 

   

Gambar 5. Sacharina Japonica   Gambar 6. Eucheuma cottonii 

 

 

 

 



110 
 

 
 

 

   

Gambar 7. Ulva Lactuca    Gambar 8. Chaetomorpha 
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Lampiran 11. Gambar Uji Fitokimia 

a. Alkaloid  

 

      
Gambar 16. Gracillaria v  Gambar 17. Chaetomorpha  Gambar 18. Caulerpa l. 

                  
Gambar 19. Eucheuma cottonii  Gambar 20. Sargassum sp  Gambar 21. Saccharina J 

  
Gambar 22. Ulva Lactuca Gambar 23. Codium sp 
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b. Steroid dan Terpenoid 

                    
Gambar 24. Gracillaria v  Gambar 25. Chaetomorpha           Gambar 26. Codium sp 

   
Gambar 27.  Caulerpa l. Gambar 28. Eucheuma cottonii  Gambar 29. Sargassum sp 

  
Gambar 30. Ulva Lactuca Gambar 31. Saccharina J 
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c. Tanin 

   
Gambar 32. Gracillaria v Gambar 33.Chaetomorpha Gambar 34. Codium sp 

    
Gambar 35. Caulerpa l      Gambar 36.Eucheuma cottonii        Gambar 37. Sargassum sp 

  
Gambar 38. Saccharina J Gambar 39. Ulva Lactuca 
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d. Saponin  

     
Gambar 40. Gracillaria v Gambar 41. Chaetomorpha Gambar 42 Codium sp 

     
Gambar 43. Caulerpa l    Gambar 45. .Eucheuma cottonii    Gambar 46 Sargassum sp 

   
Gambar 47. Saccharina J Gambar 48 Ulva Lactuca 
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e. Glikosida 

     
Gambar 48. Gracillaria v Gambar 49. Chaetomorpha Gambar 50. Codium sp 

     
Gambar 51. Caulerpa l       Gambar 52. Eucheuma cottonii   Gambar 53. Sargassum sp 

   
Gambar 54. Saccharina J Gambar 55. Ulva Lactuca 
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Lampiran 12. Data SPSS 

Data SPSS Kadar Fenolik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fenolik 

 perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 

Duncana 

Gracillaria 

verrucosa_fenolik 
3 38.4167 

      

Sargassum sp_fenolik 3  40.8967      

Chaetomorpha_fenolik 3   67.7967     

Caulerpa 

lentillifera_fenolik 
3 

   
71.1033 

   

Codium sp_fenolik 3     82.3333   

Eucheuma 

Cottonii_fenolik 
3 

     
86.2467 

 

Ulva Lactuca_fenolik 3      86.7267  

Saccharina 

Japonica_fenolik 
3 

      
124.1267 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .676 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

  

Test of Homogeneity of Variances 

fenolik 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

8.508 7 16 .000 

ANOVA 

fenolik 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 15896.900 7 2270.986 1191.480 .000 

Within Groups 30.496 16 1.906   

Total 15927.397 23    
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Data SPSS Kadar Flavonoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flavonoid 

 perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Duncan
a 

Eucheuma 

Cottonii_flavonoid 
3 4.5167 

       

Sargassum 

sp_flavonoid 
3 

 
8.2467 

      

Gracillaria 

verrucosa_flavonoid 
3 

  
11.2300 

     

Ulva 

Lactuca_flavonoid 
3 

   
15.7333 

    

Chaetomorpha_flavon

oid 
3 

    
22.0933 

   

Caulerpa 

lentillifera_flavonoid 
3 

     
30.1867 

  

Codium sp_flavonoid 3       42.0233  

Saccharina 

Japonica_flavonoid 
3 

       
50.6667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

  

Test of Homogeneity of Variances 

flavonoid 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.322 7 16 .077 

ANOVA 

flavonoid 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5791.119 7 827.303 858.417 .000 

Within Groups 15.420 16 .964   

Total 5806.539 23    
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Data SPSS Kadar Karotenoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

karotenoid 

 perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 

Duncana 

Saccharina 

Japonica_karotenoid 
3 -1.0000 

   

Sargassum sp_karotenoid 3  .0000   

Gracillaria 

verrucosa_karotenoid 
3 

 
.0000 

  

Ulva Lactuca_karotenoid 3  .0000   

Chaetomorpha_karotenoid 3  .0000   

Eucheuma 

Cottonii_karotenoid 
3 

 
.0033 

  

Codium sp_karotenoid 3   .0100  

Caulerpa 

lentillifera_karotenoid 
3 

   
.0200 

Sig.  1.000 .088 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 

 

  

Test of Homogeneity of Variances 

karotenoid 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

16.000 7 16 .000 

ANOVA 

karotenoid 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.651 7 .379 90895.429 .000 

Within Groups .000 16 .000   

Total 2.651 23    
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Data SPSS Kadar Vit C Frap 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

vit c frap 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

6.144 7 16 .001 

 

 

ANOVA 

vit c frap 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 532.361 7 76.052 3133.457 .000 

Within Groups .388 16 .024   

Total 532.750 23    

 

 

 

vit c frap 

 perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Duncana 

Gracillaria 

verrucosa_vit c frap 
3 5.0367 

       

Sargassum sp_vit c 

frap 
3 

 
7.2167 

      

Eucheuma 

Cottonii_vit c frap 
3 

  
8.6767 

     

Caulerpa 

lentillifera_vit c frap 
3 

   
10.2800 

    

Ulva Lactuca_vit c 

frap 
3 

    
10.7000 

   

Saccharina 

Japonica_vit c frap 
3 

     
16.8667 

  

Codium sp_Vit c frap 3       17.5900  

Chaetomorpha_vitc 

frap 
3 

       
17.9833 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Data SPSS Kadar Troloks Frap 

 

Test of Homogeneity of Variances 

troloks frap 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.510 7 16 .018 

 

 

ANOVA 

troloks frap 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1019.928 7 145.704 3596.891 .000 

Within Groups .648 16 .041   

Total 1020.576 23    

 

 

 

troloks frap 

 perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 

Duncana 

Gracillaria 

verrucosa_troloks frap 
3 3.2800 

      

Sargassum sp_troloks 

frap 
3 

 
6.5333 

     

Eucheuma 

Cottonii_troloks frap 
3 

  
8.3900 

    

Ulva Lactuca_troloks 

frap 
3 

   
10.7600 

   

Caulerpa 

lentillifera_troloks frap 
3 

    
11.6233 

  

Saccharina 

Japonica_troloks frap 
3 

     
19.7700 

 

Codium sp_troloks frap 3       20.9100 

Chaetomorpha_troloks 

frap 
3 

      
21.2100 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .087 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Data SPSS Vit C Cuprac 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

vit c cuprac 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5.236 7 15 .003 

 

 

ANOVA 

vit c cuprac 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1907.935 7 272.562 1.720 .179 

Within Groups 2377.653 15 158.510   

Total 4285.587 22    

 

 

vit c cuprac 

 perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana,b 

Ulva Lactuca_vit c cuprac 3 6.0200  

Gracillaria verrucosa_VIT c cuprac 3 9.4400 9.4400 

Sargassum sp_vit c cuprac 2 9.7100 9.7100 

Eucheuma Cottonii_vit c cuprac 3 21.1333 21.1333 

Chaetomorpha_vit c cuprac 3 23.2433 23.2433 

Codium sp_VIT C CUPRAC 3 25.8867 25.8867 

Caulerpa lentillifera_vit c cuprac 3 28.7100 28.7100 

Saccharina Japonica_vit c cuprac 3 

 

31.6700 

Sig.  .076 .082 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 2,824. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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Data SPSS Troloks Cuprac 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

troloks cuprac 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

10.304 7 16 .000 

 

ANOVA 

troloks cuprac 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 58779.015 7 8397.002 1982.219 .000 

Within Groups 67.779 16 4.236   

Total 58846.793 23    

 

 

troloks cuprac 

 perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 

Duncana 

Ulva Lactuca_troloks 

cuprac 
3 -16.8800 

      

Gracillaria 

verrucosa_troloks 

cuprac 

3 

 

-4.1267 

     

Sargassum sp_troloks 

cuprac 
3 

  
5.2933 

    

Eucheuma 

Cottonii_troloks cuprac 
3 

  
7.7700 

    

Chaetomorpha_troloks 

cuprac 
3 

   
20.5867 

   

Caulerpa 

lentillifera_troloks 

cuprac 

3 

    

97.5100 

  

Codium sp_troloks 

cuprac 
3 

     
103.0700 

 

Saccharina 

Japonica_troloks cuprac 
3 

      
107.1200 

Sig.  1.000 1.000 .160 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Data SPSS Kadar Vit C Toac 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

vit c toac 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

11.220 7 16 .000 

 

ANOVA 

vit c toac 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 224680.216 7 32097.174 1562.174 .000 

Within Groups 328.744 16 20.546   

Total 225008.960 23    

 

 

vit c toac 

 perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 

Duncana 

Gracillaria verrucosa_VIT C 

TOAC 
3 24.1833 

    

Eucheuma Cottonii_vit c 

toac 
3 

 
68.6800 

   

Chaetomorpha_vit c toac 3  71.0800    

Sargassum sp_vit c toac 3  73.3533    

Caulerpa lentillifera_vit c 

toac 
3 

  
123.6300 

  

Ulva Lactuca_VIT C toac 3   126.9000   

Codium sp_vit c toac 3    207.6567  

Saccharina Japonica_vit c 

toac 
3 

    
347.2000 

Sig.  1.000 .249 .390 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Data SPSS Kadar Troloks Toac 

 

Test of Homogeneity of Variances 

troloks toac 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

6.076 7 16 .001 

 

ANOVA 

troloks toac 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1535.789 7 219.398 5317.139 .000 

Within Groups .660 16 .041   

Total 1536.449 23    

 

troloks toac 

 perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 

Duncana 

Gracillaria 

verrucosa_troloks toac 
3 -.0867 

     

Eucheuma 

Cottonii_troloks toac 
3 

 
3.7000 

    

Chaetomorpha_troloks 

toac 
3 

 
3.8833 

    

Sargassum sp_troloks toac 3  3.9500     

Caulerpa 

lentillifera_troloks toac 
3 

  
8.2900 

   

Ulva Lactuca_troloks toac 3    9.1700   

Codium sp_troloks toac 3     15.0200  

Saccharina 

Japonica_troloks toac 
3 

     
26.6933 

Sig.  1.000 .172 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Data SPSS Kadar Vit C Dpph 

 

Test of Homogeneity of Variances 

vit c dpph 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.848 7 16 .012 

 

ANOVA 

vit c dpph 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 16870.915 7 2410.131 252.194 .000 

Within Groups 152.906 16 9.557   

Total 17023.821 23    

 

vit c dpph 

 perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 

Duncana 

Chaetomorpha_vit c dpph 3 37.6933    

Sargassum sp_vit c dpph 3 40.4333    

Ulva Lactuca_vit c dpph 3  51.4400   

Codium sp_vit c dpph 3  54.5700   

Gracillaria verrucosa_vit c dpph 3 

 

55.2267 

  

Caulerpa lentillifera_vit c dpph 3 

 

55.8067 

  

Eucheuma Cottonii_vit c dpph 3 

  

64.6500 

 

Saccharina Japonica_vit c dpph 3 

   

127.7167 

Sig.  .294 .130 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Data SPSS Kadar Troloks Dpph 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

troloks dpph 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.259 7 16 .024 

 

ANOVA 

troloks dpph 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 347.399 7 49.628 147.579 .000 

Within Groups 5.381 16 .336   

Total 352.780 23    

 

troloks dpph 

 perlakuan N Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 

Duncana 

Chaetomorpha_troloks dpph 3 4.4467    

Sargassum sp_troloks dpph 3  6.1200   

Ulva Lactuca_troloks dpph 3  6.4767   

Codium sp_troloks dpph 3  6.9500   

Gracillaria verrucosa_troloks 

dpph 
3 

 

7.0167 

  

Caulerpa lentillifera_troloks 

dpph 
3 

 

7.1133 

  

Eucheuma Cottonii_troloks dpph 3 

  

8.4333 

 

Saccharina Japonica_troloks 

dpph 
3 

   

17.7100 

Sig.  1.000 .075 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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