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ABSTRAK 

Nama  : CITRA NURUL SAPUTRI 

Nim : 70100118002 

Judul  : Analisis Kemurnian Jahe Merah (Zingiber officinale var 

rubrum) dengan Menggunakan Metode Spektroskopi FTIR dan 

Kemometrik 

 Aplikasi kombinasi spektrum FTIR telah digunakan dengan metode 
kemometrik yang luas, termasuk kadar senyawa obat aktif atau kelompok 
tanaman, metode deteksi pemalsuan atau karakterisasi bahan baku makanan atau 
obat herbal. Salah satu tanaman yang berpotensi dipalsukan sebagai bahan baku 
obat tradisional adalah jahe merah. Jahe merah memiliki harga lebih tinggi 
dibandingkan jahe lain, jahe merah sulit dibedakan dengan jenis jahe lain apabila 
dalam bentuk bubuk dan hampir identik satu sama lain sehingga jahe lain 
berpotensi menjadi pemalsu jahe merah. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis kemurnian jahe (Zingiber officinale var rubrum) menggunakan 
Spektroskopi FTIR yang dikombinasikan dengan Kemometrik dengan metode 
PCA (Principal Component Analysis/Analisis Komponen Utama). Spektrum 
sidik jari FTIR yang dihasilkan merupakan informasi data yang sangat kompleks 
sehingga dapat sepenuhnya menggambarkan sifat kimia sampel. Kemometrik 
adalah penerapan prosedur matematika untuk memproses, mengevaluasi, dan 
menafsirkan data dalam jumlah besar. Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi 
menggunakan pelarut etanol 96%. Serta Kombinasi jahe dilakukan dengan 
mencampurkan masing-masing sampel. Pengukuran spektrum inframerah 
menggunakan alat FTIR. Hasil data FTIR  diolah menggunakan metode PCA 
(Principal Component Analysis) dengan menggunakan software The 
Unscrambler

® 
X 10.4. Adapun hasil penelitian menggunakan Principal 

Component Analysis (PCA) menunjukkan bahwa sampel Kombinasi Jahe Merah 
Mamuju dan Jahe Gajah Sinjai yang berada pada kuadran yang sama dengan 
sampel Jahe Merah Mamuju Murni. Oleh karena itu hasil analisis menggunakan 
metode Kemometrik ini tidak dapat membedakan kemurnian Jahe Merah. 
 

 

 

Kata Kunci : FTIR, Kemometrik, PCA, Jahe Merah 
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ABSTRACK 
 

Nama  : CITRA NURUL SAPUTRI 

Nim : 70100118002 

Title : Analysis of Purity of Red Ginger (Zingiber officinale var 

rubrum) Using FTIR Spectroscopy and Chemometric Methods 

 The combined application of FTIR spectra has been used with a wide 
range of chemometric methods, including assays of active drug compounds or 
plant groups, counterfeiting detection methods or characterization of food raw 
materials or herbal medicines. One of the plants that has the potential to be 
counterfeited as a raw material for traditional medicine is red ginger. Red ginger 
has a higher price than other gingers, red ginger is difficult to distinguish from 
other types of ginger when it is in powder form and is almost identical to one 
another so that other gingers have the potential to become red ginger 
counterfeiters. This study aims to analyze the purity of ginger (Zingiber 
officinale var rubrum) using FTIR spectroscopy combined with chemometrics 
using the PCA (Principal Component Analysis) method. The resulting FTIR 
fingerprint spectrum is very complex data information so that it can fully 
describe the chemical properties of the sample. Chemometrics is the application 
of mathematical procedures to process, evaluate and interpret large amounts of 
data. Extraction was carried out by maceration using 96% ethanol solvent. And 
the combination of ginger is done by mixing each sample. Infrared spectrum 
measurement using the FTIR tool. The results of FTIR data were processed 
using the PCA (Principal Component Analysis) method using The 
Unscrambler® X 10.4 software. The results of the study using Principal 
Component Analysis (PCA) showed that the Mamuju Red Ginger and Gajah 
Sinjai Combination samples were in the same quadrant as the Pure Mamuju Red 
Ginger samples. Therefore the results of the analysis using the chemometric 
method cannot distinguish the purity of Red Ginger. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Obat tradisional merujuk kepada unsur atau elemen yang dimanfaatkan 

dalam pengobatan secara turun-temurun, seperti bahan tumbuhan, unsur dari 

dunia hewan, material mineral, ekstrak yang diolah secara tradisional, atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dapat digunakan sesuai norma dan 

aturan yang berlaku dalam Masyarakat (KEMENKES, 2016). 

Di seluruh dunia, obat tradisional sangat populer, dan sekitar 80% 

penduduk di beberapa negara melindungi kesehatan mereka dengan 

menggunakannya. Obat tradisional telah diterima dengan baik di hampir setiap 

negara, baik pada negara berkembang maupun negara maju. Peningkatan 

penggunaan jamu di negara maju dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk 

meningkatnya jumlah penyakit kronik, kurangnya penggunaan obat modern 

untuk penyakit tertentu, dan luasnya akses informasi tentang jamu. Karena 

banyaknya perbedaan dalam penyiapan bahan alam, produksi obat tradisional 

terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk memudahkan pengawasan dan 

perizinan, FDA mengklasifikasikan obat tradisional menjadi sediaan herbal, obat 

herbal terstandar, dan fitofarmaka (DEWI, 2019). 

Jahe, juga dikenal dengan nama ilmiah Zingiber officinale, adalah 

tumbuhan obat yang berasal dari Asia Selatan dan saat ini telah menyebar ke 

seluruh penjuru dunia. Pemanfaatan pertama jahe sebagai ramuan herbal dicatat 

dalam pengobatan mabuk perjalanan di zaman kuno Yunani. Di wilayah Asia 

secara luas, jahe telah menjadi bahan rempah-rempah dalam masakan serta 

memiliki penggunaan dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Dalam 

industri farmasi, varietas jahe yang paling umum digunakan adalah jahe sunti, 
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yang memiliki kandungan minyak atsiri antara 2,58 hingga 2,72%. Diikuti oleh 

jahe gajah, dengan kandungan minyak atsiri antara 0,82 hingga 1,68%, dan jahe 

emprit, yang mengandung 1,5 hingga 3,3% minyak atsiri. Minyak atsiri yang 

aktif, seperti shogaol, gingerol, dan zingerone, bersama dengan antioksidan 

alami lainnya, memiliki potensi dalam mencegah dan merawat berbagai macam 

penyakit, mulai dari yang ringan hingga yang lebih serius. Ini mencakup kondisi 

seperti pilek, batuk, sakit kepala, nyeri otot, serta ketidaknyamanan dan rasa 

pegal pada tubuh (Redi Aryanta, 2019). 

Di Indonesia, Jahe merah termasuk dalam kategori jahe yang sering 

dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional serta sebagai tambahan dalam 

suplemen makanan. Selain itu, di Indonesia, terdapat dua varietas jahe yang 

lebih umum dikenal, yaitu jahe emprit dan jahe gajah. Perbedaan utama dari 

ketiga jenis jahe ini terletak pada bentuk dan rasa yang dimiliki. Rasa pedas jahe 

merah lebih intens daripada rasa jahe gajah. Jahe kasar memiliki akar dengan 

banyak ruas kecil berwarna putih atau kuning, sementara jahe merah memiliki 

akar dengan ruas-ruas kecil berwarna merah. Di sisi lain, jahe gajah memiliki 

akar dengan segmen yang lebih besar. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa 

ada hubungan antara aktivitas biologis dan kadar beberapa senyawa pada ketiga 

jenis jahe tersebut. Di pasar tradisional Indonesia, Harga jahe merah umumnya 

lebih tinggi daripada jahe gajah. Namun, perlu diingat bahwa ada risiko adanya 

jahe gajah atau jahe merah palsu karena perbedaan harga ini. Faktor 

tambahannya adalah ketiga jenis jahe tersebut bisa sangat mirip satu sama lain 

saat dijual dalam bentuk bubuk atau polos. Oleh karena itu, untuk memastikan 

keaslian, kualitas, keamanan, dan manfaat sebelum dibuat menjadi produk akhir, 

sangat penting untuk membedakan jahe merah dengan jahe jenis lain yang 

dibalut dalam bentuk polos atau bubuk  (Purwakusumah et al., 2014). 
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Spektrofotometer FT-IR memiliki kemampuan untuk menganalisis 

banyak komponen secara bersamaan, memungkinkannya mengukur sampel 

dengan cepat dan aman. Meskipun demikian, penggunaan FT-IR untuk 

menganalisis tanaman masih terbatas karena struktur dan spektrum yang 

dihasilkan memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Spektrum sidik jari 

FT-IR mengandung informasi data yang sangat kompleks, yang mampu 

menggambarkan sifat kimia suatu sampel secara komprehensif. Perubahan posisi 

dan intensitas pita pada spektrum FT-IR memiliki korelasi dengan perubahan 

komposisi kimia sampel tersebut. Oleh karena itu, spektrum FT-IR memiliki 

potensi untuk membedakan satu jenis tanaman dari jenis lainnya (Syahruni et al., 

2016). Spektrum FTIR ini memiliki kemampuan untuk dianalisis dengan cepat, 

tidak merusak dan memerlukan preparasi sampel yang sederhana (Risal, 2020). 

Interaksi antara bahan kimia dalam matriks sampel yang kompleks 

menyebabkan spektrum FT-IR. Spektrum ultra FT-IR kaya memberikan 

informasi struktur molekul melalui satu set pita serapan khusus untuk setiap 

molekul. Ini digunakan untuk membedakan suatu zat kriteria yang memiliki 

karakteristik yang sama. Keunggulan teknologi spektroskopi FT-IR adalah 

kemampuan untuk digunakan secara langsung pada sampel tanpa melakukan 

langkah pemisahan pertama (Indonesian Journal of Chemical, 2016). Preparasi 

sampel lebih cepat dan mudah melalui analisis yang dilakukan dengan metode 

ini. Selain itu, spektrofotometer FTIR dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

komponen obat herbal. Ini karena kemajuan dalam instrumen dapat 

menghasilkan jumlah data yang besar dengan hanya perbedaan kecil antara 

sampel, yang dapat berdampak signifikan pada perbedaan tanaman herbal 

(Shafirany et al., 2019). 
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Kemometrik adalah penerapan prosedur matematika untuk memproses, 

mengevaluasi, dan menafsirkan data dalam jumlah besar (Indonesian Journal of 

Chemical, 2016). Penentuan multivariat untuk menunjukkan hubungan antara 

sampel dan variabel yang berbeda adalah Salah satu teknik kemometrik yang 

populer saat ini adalah digunakan dalam menganalisis kesamaan antara 

karakteristik dari berbagai zat kimia. Kemometrik merupakan aplikasi minitab 

yang menggabungkan kimia dan statistik (Risal, 2020). Kemometrik adalah 

analisis data kimia (pendeteksian gugus fungsi) menggunakan radiasi infra 

merah secara statistik dan matematis. Beberapa teknik pengukuran kimia yang 

digunakan untuk mengklasifikasikan minyak adalah PCA (analisis komponen 

utama), CA (analisis massa), dan LDA (analisis diskriminan linier) (Alfonita, 

2018). 

Salah satu metode analisis multivariat adalah Analisis Komponen Utama 

(PCA), yang bertujuan untuk menyederhanakan variabel-variabel yang diamati 

dengan mengurangi dimensinya. PCA adalah teknik yang umum digunakan 

dalam memproses data multivariat ketika karakteristik sampelnya tidak 

diketahui sebelumnya (Shafirany et al., 2019). Penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa data FTIR yang diolah dengan PCA dan LDA memiliki 

hasil yang baik. Penggunaan FTIR dengan metode PCA dan LDA biasanya 

memerlukan sampel padatan (Alfonita, 2018). 

Aplikasi kombinasi spektrum FTIR telah digunakan dengan metode 

kemometrik yang luas, termasuk model klasifikasi untuk wilayah Meniran, kadar 

senyawa obat aktif atau kelompok tanaman, metode untuk mengidentifikasi dan 

mengkarakterisasi bahan baku makanan atau obat herbal, serta memproyeksikan 

kapasitas antioksidan total minuman anggur. Ini digunakan secara luas karena 

memberikan hasil yang akurat dan cukup akurat (Syahruni et al., 2016). 



5 
 

 
 

Berdasarkan penjelasan yang diberikan sebelumnya, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat kemurnian jahe merah. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti akan menggunakan teknik spektroskopi 

FTIR dan kemometrik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka beberapa 

permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah : 

1. Bagaimanakah model profil Spektrum FTIR pada ketiga jahe dan 

kombinasi jahe merah dan jahe gajah, dan kombinasi jahe merah dan 

jahe emprit? 

2. Bagaimana hasil analisis grafik pada analisis kemurnian Jahe Merah 

dengan metode PCA (Principal Component Analysis/ Analisis Komponen 

Utama) yang akan dilakukan? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Analisis Kemurnian adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan 

menggunakan hasil spektrum dan kemometrik untuk memastikan apakah 

sampel jahe merah dan sampel jahe jenis lain bercampur. 

b. Jahe adalah sejenis rempah yang memiliki peran penting dalam kehidupan 

sehari-hari di Indonesia, terutama dalam konteks kesehatan. Tanaman jahe 

juga digunakan sebagai tanaman obat yang memiliki ciri khas setengah 

batang. 

c. Apabila dibandingkan dengan varietas jahe lain, jahe merah memiliki rasa 

yang lebih intens pedas dan pahit. Ketika jahe merah dimakan, kulitnya 

berwarna merah muda menjadi warna jingga yang cerah, dan daging 

buahnya sedikit berwarna coklat. Jahe merah biasa digunakan sebagai 
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bumbu masakan, dan juga digunakan secara eksperimental dalam berbagai 

jamu. 

d. Fourier transform infrared (FT-IR) merupakan salah satu alat yang paling 

populer untuk mengukur getaran molekul dan dapat digunakan untuk 

memprediksi bagaimana struktur suatu senyawa kimia akan terbentuk. 

e. Kemometrik adalah metode matematika yang digunakan untuk memproses, 

mengevaluasi, dan menafsirkan sejumlah besar data adalah statistik. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini terfokus pada analisis kemurnian pada 

jahe merah yang akan dikombinasikan dengan jenis jahe lainnya. Penelitian ini 

akan melibatkan analisis spektrum FTIR (Fourier Transform Infrared) untuk 

mengidentifikasi pola spektrum unik pada masing-masing jenis jahe. Selain itu, 

peneliti juga akan menggunakan teknik kemometrik untuk mereduksi dimensi 

data dan menginterpretasi hasil spektrum FTIR yang telah diperoleh. Hal ini 

bertujuan untuk memahami kemurnian jahe merah dan mengidentifikasi 

perbedaan dan kemiripan antara jenis jahe yang berbeda setelah dikombinasikan. 

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Djauhari Purwakusumah dan timnya 

pada tahun 2014 berjudul "Identifikasi dan Verifikasi Jahe Merah 

Menggunakan Kombinasi Spektroskopi FTIR dan Pengukuran Kimiawi" 

telah berhasil menggabungkan spektroskopi FTIR dengan analisis 

komponen utama dan analisis diskriminan. Tujuannya adalah untuk 

mengidentifikasi dua spesies yang berkerabat dengan jahe merah dan 

gajah serta untuk memeriksa perbedaan jahe merah dengan jenis lainnya. 

Pada  penelitian ini, seluruh sampel dianalisis menggunakan spektrum 

FTIR dalam rentang panjang gelombang 4000-400 cm-1 setelah 
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mendapatkan pra-perlakuan berupa normalisasi dan koreksi awal. Hasil 

analisis spektrum FTIR kemudian dianalisis melalui metode pengukuran 

kimia, termasuk Analisis Komponen Utama dan Analisis Karakteristik, 

untuk membedakan antara ketiga jenis jahe. Melalui analisis diskriminan, 

dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kultivarnya. Metode yang 

dikembangkan dalam penelitian ini memiliki potensi untuk digunakan 

dalam mengidentifikasi dan memverifikasi jahe merah secara efektif. 

Penting untuk dicatat bahwa hasil penelitian ini memberikan informasi 

yang berharga dalam pemahaman tentang perbedaan dan kemiripan 

antara jenis jahe yang berbeda, khususnya jahe merah, dan memberikan 

kerangka kerja yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut terkait 

dengan jahe merah dan jenis jahe lainnya   (Purwakusumah et al., 2014). 

Perbedaan utama antara penelitian yang disebutkan sebelumnya dan 

penelitian yang baru disebutkan adalah pada jenis jahe yang diteliti. Pada 

penelitian pertama, fokus utamanya adalah pada identifikasi dan 

verifikasi jahe merah, sedangkan pada penelitian terakhir, fokusnya 

adalah pada identifikasi dan validasi jahe merah dari dua spesies jahe 

yang berkerabat dekat, yaitu jahe effervescent dan jahe gajah. Sedangkan 

pada penelitian ini, metode kombinasi Spektroskopi FTIR dan 

Kemometrik yang menggunakan metode analisis komponen utama 

digunakan untuk mengidentifikasi kemurnian jahe merah dengan 

menggunakan jahe jenis lain yakni jahe emprit dan jahe gajah yang akan 

dikombinasikan dengan jahe merah, dan pada penelitian ini juga 

mengambil sampel dari beberapa daerah di sulawesi yaitu Mamuju, 

Bone, Sinjai, Luwu, Enrekang, Bulukumba, dan Maros. 



8 
 

 
 

2. Hasil penelitian (I Wayan Redi Aryanta, 2019) dengan judul “Manfaat 

Jahe untuk Kesehatan” menyatakan bahwa Jahe, yang juga dikenal 

sebagai Zingiber officinale, telah lama digunakan sebagai obat tradisional 

dan sebagai minuman. Akar jahe digunakan untuk pengobatan luar, 

masalah rematik, dan lemah syahwat. Jahe secara umum mengandung 

nutrisi dan senyawa kimia aktif yang membantu dalam pencegahan dan 

pengobatan penyakit. Rimpang jahe memiliki kandungan nutrisi yang 

beragam dan penting, termasuk kalori, karbohidrat, serat, protein, 

sodium, magnesium, fosfor, seng, vitamin C, vitamin B6, vitamin A, 

riboflavin, dan niacin. Minyak atsiri yang terdapat dalam jahe 

mengandung beberapa senyawa kimia aktif seperti zingiberin, kamfena, 

lemonin, borneol, shogaol, sineol, fellandren, zingiberol, gingerol, dan 

zingeron, yang memiliki dampak farmakologis yang bermanfaat bagi 

kesehatan. Jahe telah digunakan secara tradisional untuk mengobati 

berbagai masalah kesehatan, termasuk masalah lemah syahwat, batuk, 

rasa nyeri, sakit kepala, rematik, sakit pinggang, masuk angin, bronkitis, 

gangguan perut, nyeri otot, pusing, mual selama kehamilan, peradangan 

sendi, gangguan pencernaan, nyeri saat menstruasi, kadar kolesterol dan 

trigliserida tinggi dalam darah, kanker, penyakit jantung, masalah fungsi 

otak, Alzheimer, penyakit menular, dan asma  (Redi Aryanta, 2019). 

Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan jurnal I Wayan Redi 

Aryanta tahun 2019 yakni pada penelitian tersebut menyatakan bahwa 

banyaknya manfaat jahe untuk kesehatan tentunya sangat berpengaruh 

dengan bermunculannya produk-produk atau sediaan yang berhubungan 

dengan jahe terutama banyak dijadikan minuman kesehatan atau 
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pengobatan. Maka dari itu, penelitian ini mengidentifikasi kemurnian 

jahe merah jika telah diserbukkan. 

3. Hasil penelitian (Abd. Halim Umar, dkk, 2016) dengan judul 

"Determinasi dan Analisis Finger Print Tanaman Murbei (Morus alba 

Lour) Sebagai Bahan Baku Obat Tradisional dengan Metode 

Spektroskopi FTIR dan Kemometrik" menunjukkan bahwa spektrum 

FTIR tanaman murbei (Morus alba Lour) diperoleh melalui penggunaan 

metode kemometrik dengan menggunakan program Minitab versi 16 dan 

The Unscrambler 9.7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa spektrum 

yang hampir identik ditemukan pada sembilan kategori sampel yang 

berasal dari berbagai wilayah. Kategori tersebut meliputi 1 (Cendana), 2 

(Baraka dan Palangga), 3 (Kalambe dan Cina), 4 (Tikala dan Bori), 5 

(Lemo), dan 6 (Solie). Ini menunjukkan bahwa ada kemiripan spektrum 

FTR pada sampel-sampel tersebut, meskipun berasal dari wilayah yang 

berbeda. Hasil ini memberkan wawasan tentang kesamaan komposisi 

kimia antara berbagai varietas tanaman murbei yang dianalisis dalam 

penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh 

mana nilai karakteristik yang membedakan berpengaruh pada setiap 

variasi individu (Syahruni et al., 2016). 

Perbedaan antara penelitian ini dan jurnal yang dilakukan oleh Abd. 

Halim Umar pada tahun 2016 adalah dalam fokus dan tujuan 

penelitiannya. Penelitian Abd. Halim Umar bertujuan untuk 

menggabungkan metode Spektroskopi FTIR dengan Kemometrik untuk 

mengukur bobot nilai karakteristik pembeda dalam pemisahan individu 

pada tanaman murbei. Dalam penelitian ini, metode yang sama yaitu 

kombinasi Spektroskopi FTIR dan Kemometrik, digunakan untuk 
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menghasilkan hasil grafik yang dapat mengidentifikasi kemurnian Jahe 

Merah. 

4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Rafi dan 

rekannya pada tahun 2016 dengan judul "Potensi Spektroskopi FT-IR-

ATR dan Kemometrik untuk Membedakan Rambut Babi, Kambing, dan 

Sapi," penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan 

spektroskopi Fourier transform infrared-attenuated total reflectance 

(FTIR-ATR) dan kemometrik dalam membedakan jenis rambut babi, 

kambing, dan sapi. Dalam penelitian ini, analisis klastering (gerombol), 

analisis komponen utama (AKU), dan analisis diskriminan (AD) 

digunakan untuk membedakan sampel-sampel berdasarkan jenis 

rambutnya. Hasil dari model diskriminasi yang menggunakan AKU dan 

AD menunjukkan bahwa ketiga jenis rambut hewan tersebut dapat 

dibedakan satu sama lain. Dengan demikian, penggunaan spektroskopi 

FT-IR-ATR yang dikombinasikan dengan metode kemometrik seperti 

AKU dan AD terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan membedakan 

jenis rambut babi, kambing, dan sapi. (Indonesian Journal of Chemical, 

2016). 

Perbedaan antara studi ini dan penelitian yang dijelaskan dalam artikel 

karya Mohamad Rafi dkk. (2016), misalnya terletak pada pendekatan 

yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya, digunakan analisis 

spektroskopi FTIR yang dipasangkan dengan metode kemometrik. 

Tujuannya adalah untuk mengembangkan teknik identifikasi dan 

pemisahan antara rambut babi, kambing, dan sapi. Sedangkan pada 

penelitian ini penggunaan spektroskopi FTIR yang dikombinasikan 

dengan metode kemometrik dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi 
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kemurnian jahe merah dengan menggunakan metode analisis komponen 

utama. 

5. Hasil penelitian (Risal, 2020) dengan judul “Analisis Kemometrik 

Senyawa Inhibitor Tirosinase Menggunakan Spektrofotometer IR 

(FTIR)” menunjukkan bahwa dalam penelitian ini dlakukan analisis 

terhadap  persamaan dan ciri-ciri khas dari berbagai bahan penghambat 

tirosinase. Dalam penelitian ini, digunakan spektrofotometer infra merah 

(FTIR) untuk mengenali senyawa-senyawa pengambat tirosinase seperti 

arbutin dan asam kojik. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan metode kemometrik, termasuk analisis komponen utama 

(PCA) dan analisis kelompok (CA). Penggunaan metode PCA dan CA 

bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat dibandingkan (Risal, 

2020). 

Untuk membedakan penelitian ini dari jurnal Risal tahun 2020, yaitu 

pada penelitian tersebut dalam menganalisis kesamaan senyawa dan 

karakteristik yang khas dari beberapa senyawa inhibitor tirosinase 

penelitian tersebut menggunakan metode spektrofotometer IR  yang 

selanjutnya diolah dengan metode kemometrik PCA (Principal 

Component Analysis) dan CA (Cluster Analysis). Sedangkan pada 

penelitian ini, dalam menganalisis kemurnian jahe merah dilakukan 

dengan menggunakan metode Kombinasi Spektrofotometri FTIR dan 

Kemometri Analisis Komponen Utama. 

6. Hasil penelitian (Abdul Rohman, dkk, 2021) dengan judul “The Use of 

Chemometrics for Classification of Sidaguri (Sida rhombifolia) Based on 

FTIR Spectra and Antiradical Activities” menyatakan bahwa Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan sidaguri dari beberapa 
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daerah yang diamati berdasarkan spektrum FTIR dan kemometrik 

menggunakan metode Analisis Komponen Utama. Selain itu, metode 

PLSR (Partial Least Square Regression) digunakan untuk 

mengkorelasikan aktivitas antiradikal dengan spektrum FTIR (Rohman et 

al., 2021). 

Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan jurnal Abdul Rohman 

tahun 2021 tersebut yakni pada penelitian tersebut bertujuan 

mengklasifikasikan sidaguri dari beberapa daerah dengan berdasarkan 

spektrum FTIR dan Kemometrik. Sedangkan pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengklasifikasikan jahe merah dari beberapa daerah 

dengan berdasarkan spektrum FTIR dan Kemometrik. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pola spektrum FTIR 

dari Jahe Merah, Jahe Emprit, Jahe Gajah, serta kombinasi Jahe Merah 

dan Jahe Gajah, dan juga kombinasi Jahe Merah dan Jahe Emprit; dan 

2. Untuk mengetahui hasil analisis grafik pada analisis kemurnian Jahe 

Merah dengan menggunakan metode PCA (Principal Component 

Analysis/Analisis Komponen Utama). 

F. Manfaat Penelitian 

Harapannya, hasil dari penelitian ini akan memiliki dampak positif bagi 

lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal 

menyediakan metode analisis yang simpel dan efisien untuk menilai kemurnian 

jahe merah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tanaman 

1. Deskripsi dan Klasifikasi Jahe Merah 

a. Nama Lokal 

Jahe dikenal sebagai "jae" di wilayah Jawa dan Bali, "jhai" di Madura, 

serta "jae" di Kangean. Di berbagai daerah lainnya, tanaman ini juga dikenal 

dengan sebutan seperti "halia" di Aceh, "beuing" di Gayo, "bahing" di Karo, 

"pege" di Toba, "sipode" di Mandailing, "lahia" di Nias, "sipodeh" di 

Minangkabau, "page" di Lubu, dan "danjahi" di Lampung. Selain itu, nama-

nama lain untuk tanaman jahe termasuk "layu" di Mongondow, "moyuman" di 

Poros, "melito" di Gorontalo, "yuyo" di Buol, "siwei" di Baree, "laia" di 

Makasar, "pace" di Bugis, "reja" di Bima, "alia" di Sumba, "lea" di Flores, "lai" 

di Dayak, "tipakan" di Banjarmasin, "hairalo" di Amahai, "pusu," "seeia," dan 

"sehi" di Ambon dan Hila, "sehil" di Nusalaut, "siwew" di Buns, "garaka" di 

Ternate, "gora" di Tidore, "laian" di Aru, serta "tali" di Kalanapat dan "marman" 

di Kapaur (Nurliani Bermawie, n.d.). 

b. Klasifikasi Jahe Merah (Kusuma, 2019). 

a. Regnum : Plantae 

b. Divisi : Spermatophyta 

c. Sub divisi : Angiospermae 

d. Kelas : Magnoiliopsida/Dikoti 

e. Sub Kelas : Zingiberidae 

f. Ordo : Zingiberales 

g. Famili : Zingiberaceae 

h. Genus : Zingiber 
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i. Spesies : Zingiber officinale var. Rubrum 

c. Klasifikasi Jahe Emprit (Kusuma, 2019). 

a. Regnum : Plantae 

b. Divisi : Spermatophyta 

c. Sub divisi : Angiospermae 

d. Kelas : Magnoliopsida/ dikotil   

e. Sub Kelas : Zingiberidae 

f. Ordo : Zingiberales 

g. Famili : Zingiberaceae 

h. Genus : Zingiber 

i. Spesies : Zingiber officinale var. Amarum 

d. Klasifikasi Jahe Gajah (Kusuma, 2019) 

a. Regnum : Plantae 

b. Divisi : Spermatophyta 

c. Sub divisi : Angiospermae 

d. Kelas : Magnoiliopsida/Dikotil 

e. Sub Kelas : Zingiberidae 

f. Ordo : Zingiberales 

g. Famili : Zingiberaceae 

h. Genus : Zingiber 

i. Spesies : Zingiber officinale var. Officinale 

2. Morfologi Jahe 

Jahe merupakan tumbuhan tahunan tak sebenarnya yang tumbuh tegak 

dan bisa mencapai tinggi mencapai 0,75 meter. Tumbuhan ini terdiri dari 

beragam elemen morfologi seperti akar, rimpang, batang, daun, bunga, dan 

komponen lainnya. 
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Sistem akar pada tanaman jahe terdiri dari akar tunggal yang berkembang 

seiring bertambahnya usia, membentuk rimpang dan tunas yang akan tumbuh 

menjadi tanaman baru. Akar ini tumbuh dari bagian bawah rimpang, sementara 

tunas muncul dari bagian atas rimpang. 

Batang jahe adalah batang yang sebenarnya merupakan pseudostem, 

tumbuh tegak, pipih, tanpa cabang, dan terbentuk oleh pelepah-pelepah yang 

bersatu dan mengelilingi batang. Batang hijau pucat, biasanya basa kemerahan 

hingga berwarna, dengan banyak air atau sukulan di bagian luarnya yang berlilin 

dan mengkilat. Bagian batang di tanah berdaging, besar, dan bercabang. 

Bagian depan dan benang adalah daunnya. Untuk membentuk batang, 

lembaran daun diikat antara satu sama lain. Daun jahe tersusun secara berselang-

seling, berbentuk lanset dengan struktur tipis, memiliki urat yang sangat terlihat, 

tersusun sejajar, serta menampilkan garis hijau tua di bagian atas dan warna 

yang lebih terang di pangkal daun. Panjang daun berkisar antara 5 hingga 25 cm, 

lebar sekitar 0,8 hingga 2,5 cm. Bagian ujung daun agak tumpul, dengan panjang 

lidah atas sekitar 0,3 hingga 0,6 cm. Bulu di permukaan daun berwarna putih. 

Alas lembaran datar atau bulat, dan ujungnya berbentuk kerucut Lidah daun 

terletak di antara pelepah dan helaian daun. Apabila ada pasokan air yang cukup, 

bagian pangkal daun ini dapat mengembangkan tunas dan menghasilkan 

rimpang baru (Supriadi et al, 2011). 

Rimpang jahe adalah hasil modifikasi dari struktur batang, dengan daun-

daun tipis yang berbentuk sisik yang disusun dalam lingkaran di bagian luar 

rimpang tersebut. Bagian yang memiliki nilai penting pada tanaman jahe adalah 

rimpangnya. Rimpang ini memiliki berbagai kegunaan, termasuk sebagai 

rempah-rempah, bumbu masak, bahan dalam pengobatan tradisional, bahan 
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tambahan pada makanan dan minuman, serta sebagai komponen dalam 

pembuatan parfum (Supriadi et al, 2011) 

Di ketiak daun pelindung terdapat bunga tanaman jahe. Bunga memiliki 

berbagai bentuk, seperti panjang, lonjong, runcing, atau tumpul. Bunga jahe 

memiliki ukuran panjang sekitar 2 hingga 2,5 cm dan lebar sekitar 1 hingga 1,5 

cm. Bentuk bunganya menyerupai paku panjang dengan panjang sekitar 30 cm, 

berwarna putih kekuningan, dan dihiasi dengan bintik-bintik merah ungu di 

sekitarnya. Dikatakan oleh Rugayah bahwa bunga jahe berasal secara langsung 

dari rimpangnya, yang tersusun dalam rangkaian bulir (Spica) dengan bentuk 

silinder. Daun pelindung hijau, oval, atau jorong melindungi setiap bunga. Jahe 

adalah tanaman hermaprodit. Setiap bunga memiliki ovarium, dua kepala sari, 

dan dua kepala sari. Butiran serbuk sari memiliki diameter sekitar 77-104 

mikrometer dengan dinding yang tebal. Putik bagian atas memiliki bentuk bulat 

dengan lubang berdiameter 0,5 mm, yang dikelilingi oleh rambut-rambut halus 

yang sedikit kaku. Penting untuk dicatat bahwa bentuk jahe itu sendiri tidak 

cocok dengan struktur ini, dan stigmanya memiliki ukuran yang lebih tinggi 

daripada kepala serbuk sari. Sistem penyerbukan jahe menyebabkan struktur 

penyerbukan silang ini. Hasilnya berwarna merah elips dengan kulit tipis dan 

memiliki tiga ruang dengan banyak bakal biji hitam dan selaput biji di dalamnya. 

Tapi karena serbuk sari jahe steril, tanaman jahe komersial jarang menghasilkan 

buah dan biji (Supriadi et al, 2011). 

3. Kandungan Kimia Jahe 

Rimpang jahe mengandung dua komponen utama, yaitu komponen 

volatil dan non-volatil. Oleoresin (sekitar 4,0-7,5% kandungannya) adalah 

bagian yang bersifat volatile dan memberikan cita rasa jahe (disebut juga minyak 

atsiri) yang terdiri dari unsur utama seperti zingiberen dan zingiberol. Minyak 
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atsiri ini, yang juga dikenal dengan sebutan minyak terbang, minyak esensial, 

minyak eteris, atau minyak atsiri, mengandung berbagai jenis minyak tumbuhan 

yang berbentuk cairan kental dan mudah menguap pada suhu ruangan, 

memberikan aroma yang khas. Minyak atsiri jahe, yang memiliki warna bening 

hingga kuning tua, memiliki nilai tinggi karena digunakan luas dalam industri 

kosmetik, parfum, dasar pembuatan obat, farmasi, dan sebagai bahan perasa. 

Rasa pedas jahe disebabkan oleh sifatnya yang tidak mudah menguap, salah 

satunya adalah gingerol. Gingerol memiliki rumus kimia 1-[4-hidroksi-3-

metoksifenil]-5-hidroksi-alkan-3-ol, dengan beberapa rantai samping. Jahe 

memiliki sifat penyembuhan karena keberadaan gingerol, yang merupakan 

senyawa yang khas untuk tanaman tersebut. Jahe mengandung gingerol, yang 

dikenal memiliki sifat anti-inflamasi, antipiretik, gastroprotektif, kartonik dan 

antiepotoksik, antioksidan, antikanker, antiinflamasi, anangiogenik, dan 

antiarherosklerotik. Jahe mengandung banyak nutrisi baik, termasuk vitamin, 

mineral, protein, karbohidrat, dan lemak, meskipun komponennya volatil dan 

non-volatil (Supriadi et al, 2011). 

Kandungan kimia jahe merah, yang paling banyak digunakan dalam 

industri farmasi, berkisar antara 2,58 dan 2,72% minyak atsiri. Jahe gajah 

mengandung 0,82 hingga 1,68% minyak atsiri, dan jahe emprit mengandung 1,5 

hingga 3,3% minyak atsiri (Redi Aryanta, 2019). 

Rimpang jahe merah mengandung sifat-sifat yang beragam, termasuk 

antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, antikarsinogenik, antimutagenik, dan 

antitumor. Komponen-komponen ini dapat ditemukan dalam rimpang tersebut. 

Metabolit sekunder tanaman jahe secara utama terdiri dari senyawa-senyawa 

seperti flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak atsiri (Handrianto, 2016) 
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B. Spektrofotometri FTIR 

Spektrofotometer adalah alat yang dapat mendeteksi dan 

mengkarakterisasi tingkat penyerapan suatu larutan atau campuran suatu zat 

kimia. Saat ini, detektor chemiluminescence yang paling banyak digunakan 

adalah meter inframerah transformasi Fourier, seperti yang terlihat pada Gambar 

1. Perangkat ini mampu menghasilkan jejak sesuai dengan desain optik, yang 

kita sebut interferogram. Interferogram adalah sinyal yang kompleks, tetapi 

mengandung informasi frekuensi yang dapat dideteksi oleh spektrum 

inframerah. 

 

Gambar 1.1. FTIR Spektrofotometer (Rahmat & Suwarno, 2020) 

Gambar 1.2. FTIR Spektrometer (Rahmat & Suwarno, 2020) 

Spektrofotometer mampu mendeteksi spektrum larutan atau campuran 
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yang berbeda mulai dari 500 cm-1 hingga 6000 cm-1. Kelebihan dari alat ini 

adalah dapat menampilkan sebuah interferogram dalam waktu kurang dari 1 

detik, sehingga interferogram tersebut dapat dikumpulkan dalam memori 

komputer yang lebih besar. Hasil pengujian FTIR ditunjukkan dalam grafik yang 

menunjukkan persentase transmitansi inframerah pada panjang gelombang 

tertentu. Pada grafik sumbu vertikal FTIR, %T menyatakan persentase 

transmitansi, yaitu rasio cahaya inframerah yang tidak diserap oleh sampel yang 

diuji untuk menerangi radiasi inframerah yang ditransmisikan ke sampel. Pada 

sumbu mendatar, bilangan gelombang dinyatakan dalam satuan 1/cm. Rentang 

infra merah yang digunakan adalah pada rentang 4000 – 500 1/cm. Senyawa H2 

tidak dapat dideteksi pada daerah transmisinya karena tidak menyerap radiasi 

infra merah (Rahmat & Suwarno, 2020) 

Ada dua jenis spektrofotometer inframerah, yaitu spektrofotometer 

dispersif dan spektrofotometer FTIR. Dua jenis spektrofotometer dapat 

menghasilkan spektrum yang identik, tetapi spektrofotometer FTIR mampu 

menghasilkan spektrum inframerah lebih cepat daripada spektrofotometer 

dispersi. Prinsip dasar spektroskopi FTIR adalah bahwa radiasi berinteraksi 

dengan dua berkas untuk menghasilkan pola interferensi, yang merupakan sinyal 

yang berubah sesuai dengan panjang lintasan antara dua berkas. Transformasi 

Fourier adalah proses matematis untuk membalikkan dua domain, yaitu 

frekuensi dan jarak (Benjamin, 2019). 

Spektrum inframerah menunjukkan intensitas penyerapan dibandingkan 

dengan jumlah gelombang, yang disebut sebagai jumlah gelombang dalam 

satuan cm
-1

. Spektrum juga menunjukkan panjang gelombang dan energi yang 

diserap oleh suatu bahan.
 
(Assifa, 2013). 

Ada 3 jenis spektrometer getaran yang banyak digunakan dalam bidang 
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farmasi, yaitu spektroskopi inframerah dekat, spektroskopi inframerah tengah, 

dan spektroskopi Raman. Area penting untuk analisis kualitatif sistem organik 

adalah inframerah menengah, banyak getaran telah ditemukan sejak itu. Rata-

rata IR yang umum digunakan dalam sebagian besar analisis terletak dengan 

spektrum bilangan gelombang 4000-670 cm-1. Rentang spektrum Raman sama 

dengan rentang inframerah tengah. Di daerah inframerah dekat umumnya 

digunakan untuk stabilitas struktur kimia dan dalam kasus radiasi inframerah 

penggunaannya sangat terbatas (Benjamin, 2019). 

Keunggulan utama dari teknologi FTIR adalah rentang pita bilangan 

gelombang yang luas yang dapat dicakup oleh inframerah, serta resolusi tinggi 

dan karakteristik pemindaian cepat dari perangkat modern. Selanjutnya teknik 

ini bersifat non-destruktif (non-destructive), artinya Seperti metode analisis 

lainnya, sampel yang diuji dengan spektrofotometri FTIR dapat dibandingkan 

dengan metode analisis lainnya. Selain itu, metode FTIR dapat memberikan 

hasil yang cepat dan juga dapat digunakan tanpa tahapan pretreatment sampel, 

yang berarti tidak perlu menjalani prosedur pengolahan yang panjang seperti 

dalam teknik kromatografi, yang membutuhkan prosedur preparasi yang panjang 

(Benjamin, 2019). 

C. Kemometrik 

Metode matematika untuk memproses, mengevaluasi, dan 

menginterpretasikan volume besar data dikenal sebagai kemometrik. Analisis 

spektroskopi dan kemometri yang dikombinasikan telah banyak digunakan 

dalam pembuatan metode analisis halal. Selain itu, teknologi kombinasi ini telah 

digunakan dalam identifikasi dan diskriminasi (Nurzakiyah, 2021). 

Principal Component Analysis (PCA) merupakan metode kemometrik. 

PCA adalah teknik multivariat yang digunakan untuk mengurangi data ketika 
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ada hubungan antar variabel. Untuk perakitan, PCA dapat digunakan pada 

sampel yang mengandung lebih dari satu komponen utama (komponen utama, 

PC) dan memiliki karakteristik fisik dan kimia yang sebanding. Dalam titrasi 

multivariat, PCA dapat digunakan sebagai variabel. Sulit untuk menggunakan 

data multivariat karena sulit untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam 

setiap data. Akibatnya, beberapa metode analisis multivariat bertujuan untuk 

mengamati hubungan antar variabel, meskipun beberapa informasi tidak 

diperlukan. Teknik PCA mengurangi jumlah data yang ada ketika ada korelasi 

antara data (Rohman et al., 2014). 

D. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tanaman Sebagai Obat 

Ajaran Islam diberikan untuk mengatur hubungan antara manusia dan 

Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Oleh 

karena itu, ada pendapat bahwa syariat Islam dianggap sebagai yang paling 

sempurna di antara agama-agama lainnya. Dalam pandangan ini, penyakit 

dianggap sebagai ujian dari Allah. Salah satu tujuan dari ujian ini adalah untuk 

mengingatkan setiap individu bahwa manusia, sebagai hamba-hamba Allah, 

tidak dapat lepas dari kuasa-Nya. Hanya Allah yang memiliki kemampuan untuk 

menyembuhkan hamba-hamba-Nya yang sakit.  

Terlepas dari kualitas obat yang diberikan dan keterampilan dokter yang 

merawatnya, tidak semua pasien sembuh dari penyakitnya. Ini adalah inti dari 

perenungan yang dilakukan oleh setiap hambaNya: ada kekuatan abstrak yang 

mahakuasa dan mahatahu dalam segala hal. 

Pandangan Islam mengajarkan bahwa segala yang diciptakan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa memiliki tujuan dan manfaatnya yang tersebar di seluruh bumi. 

Salah satu bentuk manfaat ini adalah dalam bentuk komponen-komponen yang 

dapat digunakan sebagai obat-obatan. Penduduk sering memanfaatkan berbagai 
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jenis tumbuhan sebagai bahan obat. Konsep ini juga tercermin dalam ayat-ayat 

suci Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-An’am/6 : 99 : 

مَاۤءِ مَاۤءً  ٓ  وَىُوَ الَّذِيْ  نَ بَاتَ كُلِّ شَيْءٍ  ٓ  فاََخْرَجْنَا بِو ٓ  انَْ زَلَ مِنَ السَّ
تَ رَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طلَْعِهَا  ٓ  فَاَخْرَجْنَا مِنْوُ خَضِرًا نُّخْرجُِ مِنْوُ حَبًّا مخ

رَ مُتَشَابوٍِ  غَي ْ انَ مُشْتَبِهًا وَّ نْ اعَْنَابٍ وَّالزَّيْ تُ وْنَ وَالرخمَّ تٍ مِّ وَانٌ دَانيَِةٌ وَّجَنّّٰ  ٓ  قِن ْ
ٓ  رهِا اِلّٰٰ ثََ ٓ  انُْظرُُوْ  لِكُمْ لََّٰيّٰتٍ لِّقَوْمٍ ٓ   ٓ  ا اثَْرََ وَيَ نْعِوٓ  اِذَ  ٓ  اِنَّ فِْ ذّٰ

 ٩٩ي خؤْمِنُ وْنَ 
Terjemahnya : 

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan 
dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan 
dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari 
tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, 
mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan 
(Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 
serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. 
Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 
orang-orang yang beriman” (Kementrian Agama RI, 2018).  

Maksud dari ayat ini adalah untuk menguatkan keyakinan akan keesaan 

Tuhan Yang Maha Esa. Ayat ini menjelaskan bagaimana Tuhan menurunkan air 

hujan dari langit, yang kemudian mengakibatkan tumbuhnya berbagai jenis 

tumbuhan. Ayat tersebut menegaskan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan 

mengatur proses alam, serta menunjukkan hubungan erat antara air, tumbuhan, 

dan keberagaman ciptaan-Nya, kemudian Allah mengeluarkan tumbuh-

tumbuhan yang menghijau, kemudian Dia mengeluarkan dari tumbuh-tumbuhan 

yang hijau itu banyak bulir-bulir, padahal sebelumnya hanya ada satu benih atau 

hanya satu biji. Jadi perhatikan buah saat berbuah dan perhatikan juga proses 

pematangan buahnya. Dalam terlihat tanda-tanda kekuasaan Allah kepada orang 

beriman. Dalam Al-Qur’an jahe disebut dengan zanjabil, Sebagaimana telah 

disebutkan dalam QS. Al-Insan (76) : 11-18 yaitu:  
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سُرُوْرًا ىهُمْ نَضْرَةً وَّ لِكَ الْيَ وْمِ وَلَقّّٰ وُ شَرَّ ذّٰ ىهُمْ بِاَ  ١١ ٓ  فَ وَقّٰىهُمُ اللّّٰ وَجَزّٰ
تَّكِ  ١١ ٓ  صَبَ رُوْا جَنَّةً وَّحَريِْ رًا هَا عَلَى الََْرَاۤىٓ  مخ يْنَ فِي ْ كِ ٓ  ِِ لََ يَ رَوْنَ  ٓ  ِِ

هَا شََْسًا وَّلََ زَمْهَريِْ رًا لُهَا وَذُلِّلَتْ قُطوُْفُ هَا تَذْليِْلًً  ١١ ٓ  فِي ْ وَدَانيَِةً عَلَيْهِمْ ظِلّٰ
نْ فِضَّةٍ وَّاكَْوَابٍ كَانَتْ قَ وَاريِْ رَا ١١  ١١ ٓ  وَيُطاَفُ عَلَيْهِمْ باِّٰنيَِةٍ مِّ

رُوْىَا تَ قْدِيْ رًا  ٓ  قَ وَاريِْ رَا ةٍ قَدَّ هَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُ  ١١مِنْ فِضَّ هَا وَيُسْقَوْنَ فِي ْ
ى سَلْسَبِيْلًً  ١١ ٓ  زَنَْْبِيْلًً  هَا تُسَمّّٰ نًا فِي ْ  ١١عَي ْ

Terjemahnya : 

Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan 
kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan 
kepada mereka karena kesabarannya (berupa) surga dan (pakaian) 
sutera. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan, di sana mereka 
tidak melihat (merasakan teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang 
berlebihan. Dan naungan (pepohonan)nya dekat di atas mereka dan 
dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik (buah)nya. Dan kepada 
mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening 
laksana kristal, kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan 
ukurannya yang sesuai (dengan kehendak mereka). Dan di sana mereka 
diberi segelas minuman bercampur jahe. (Yang didatangkan dari) sebuah 
mata air (di surga) yang dinamakan Salsabil.” ( Kementrian Agama RI, 
2018).   

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dia di surga dimanjakan oleh 

beberapa jenis minuman termasuk jahe. Di sana mereka diberi secangkir ginger 

ale, yang rasanya pasti berbeda dengan jahe di dunia. Karena air minum berasal 

dari mata air di surga bernama Salsabil. 

Dalam pelayanan kesehatan, apabila terjadi suatu penyakit maka 

masyarakat dianjurkan untuk berobat, obat tradisional atau sintetik dapat 

digunakan karena terapi adalah jalan menuju penyembuhan (Amaliyyah, 2021). 
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Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu : 

 

ثَ نَا عُمَرُ بْنُ  ثَ نَا أبَوُ أَحَْْدَ الزخبَ يِْْيخ حَدَّ دُ بْنُ الْمُثَ نََّّ حَدَّ ثَ نَا مَُُمَّ سَعِيدِ بْنِ أَبِ حَدَّ
ثَنِي عَطاَءُ بْنُ أَبِ ربَاَحٍ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ عَنْ النَّبِِّ  حُسَيٍْْ قاَلَ حَدَّ

 صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا أنَْ زَلَ اللَّوُ دَاءً إِلََّ أنَْ زَلَ لَوُ شِفَاءً 
Artinya : 

    “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah 

menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan 

kepada kami ‘Umar bin Sa’id bin Abu Husain dia berkata; telah 

menceritakan kepadaku ‘Atha’ bin Abu Rabah dari Abu Hurairah 

Radiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: 

“Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya 

juga” (H.R. Bukhari No. 5246) 

Hadits di atas mengungkapkan bahwa segala jenis penyakit yang 

diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang Mahasuci-Nya. Dengan kehendak-

Nya, Dia juga menyediakan pengobatannya. Semua jenis penyakit berasal dari 

Tuhan Yang Maha Esa. Pasti terdapat penawarnya, dan dengan izin Allah, 

pengobatan akan tersedia. 

Arti penting dari hadits ini adalah bahwa Rasulullah, semoga doa dan 

damai Allah besertanya, mengungkapkan bahwa (untuk setiap penyakit ada 

obatnya) pemberdayaan spiritual harus diberikan kepada pasien dan petugas 

kesehatan yang merawat mereka dan mereka. harus didorong untuk mencari dan 

belajar kedokteran. Ketika seorang pasien percaya bahwa ada obat yang dapat 

menyembuhkan penyakitnya, pintu harapan terbuka di hadapannya dan 

keputusasaan menghilang dari dalam. Saat semangat ini meningkat, maka sistem 

imun yang mendukung tubuh pun meningkat sehingga mampu mengatasi bahkan 

melawan penyakit. Hal yang sama berlaku untuk dokter itu sendiri, jika dia 

benar-benar mempercayainya. Jika ada obat untuk setiap penyakit, pencarian 

obat untuk penyakit itu akan terus berlanjut dan pencarian akan terus berlanjut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini memiliki karakteristik kualitatif, dimaksudkan untuk 

memahami pola profil spektrum IR serta pendekatan kemometrik yang akan 

dihasilkan guna mengidentifikasi tingkat kemurnian jahe merah. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dijalankan di fasilitas laboratorium kimia analitik yang 

terletak di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta di laboratorium kimia 

otomasi yang berada di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

3. Waktu Penelitian 

Studi ini dilakukan pada bulan September 2022-Februari 2023.  

B. Pendekatan Penelitian 

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif yang melibatkan analisis tingkat kemurnian jahe merah. Pendekatan 

yang digunakan melibatkan penggunaan spektroskopi FTIR serta pengukuran 

kemometrik (Nuryadi et al., 2017) 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat yang digunakan mencakup blender, lemari pengering, pencacah 

serba guna, pengayak mesh 35, sendok tanduk, spektroskopi FTIR, vacum rotary 

evaporator IKA® RV 10 basic dan vial.  
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2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah aquadest, etanol 96%, jahe emprit 

(Bone), jahe emprit (Enrekang), jahe emprit (Luwu), Jahe Gajah (Sinjai),  jahe 

gajah (Bone),  jahe gajah (Luwu), jahe merah (Mamuju), jahe merah (Bone), 

jahe merah (Sinjai), jahe merah (Luwu),   jahe merah (Maros),  jahe merah 

(Enrekang),  jahe merah (Bulukumba),   kertas perkamen dan n-hexan.  

D. Cara Kerja 

1. Penyiapan Sampel 

Dalam penelitian ini, terdapat tiga contoh sampel yang meliputi jahe 

merah, jahe gajah, dan jahe emprit. Sampel akar jahe merah dikumpulkan dari 

tujuh pusat tanaman jahe yang tersebar di beberapa kabupaten. Sementara itu, 

jahe gajah dan jahe emprit dikumpulkan dari tiga pusat tanaman yang terletak di 

berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi. 

2. Ekstraksi Sampel 

Sejumlah sampel jahe dipotong kecil-kecil kemudian dikeringkan dan 

diolah menjadi serbuk ukuran partikel 35 mesh kemudian diekstrak yang dibuat 

dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 96% selama 3×24 jam. 

Ekstrak yang diperoleh berupa ekstrak cair sehingga perlu dipekatkan dengan 

rotary evaporator dan dikeringkan dengan steam cup (Andriansyah et al., 2021). 

3. Pembuatan Kombinasi Sampel 

Ekstrak yang telah menguap ditimbang dengan ketelitian 1 gram per 

sampel. Kemudian sebanyak 15 mL dilarutkan dalam gelas kimia yang berisi 

etanol 96%. Setelah masing-masing sampel meleleh, masing-masing sampel dari 

masing-masing area ditempatkan ke dalam vial kosong 1 mL. 

4. Pengujian dengan Spektroskopi FTIR 
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Sampel diteteskan sebagai ekstrak pada pelat kristal, kemudian 

ditambahkan KBr 200 mg, diratakan dan dihaluskan, dibentuk menjadi film, 

kemudian diuji dengan FTIR. Spektrum FTIR direkam dengan bilangan 

gelombang 4000-4000 cm
-1

. Setelah setiap pengukuran, pelat dibersihkan dua 

kali dengan n-heksana sampai tidak ada sampel yang tersisa dan kemudian 

dikeringkan dengan kain (Purwakusumah et al., 2014). 

5. Analisis data menggunakan kemometrik 

Data yang diperoleh dari spektroskopi FTIR didasarkan pada penyerapan 

radiasi elektromagnetik infra merah berupa data spektral transmitansi dan 

absorbansi. Spektra yang diperoleh dari FTIR yang diperoleh selanjutnya 

diproses dengan program analisis kimia dengan analisis komponen utama 

(Purwakusumah et al., 2014). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi Herba 

a. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum) 

Mamuju 

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (Zingiber officinale 

var rubrum) Mamuju ditunjukkan pada table berikut : 

              Tabel 1. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah Mamuju 

No. Pelarut Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 96% 100 18.1789 18.1789 

b. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum) 

Bone 

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (Zingiber officinale 

var rubrum) Bone ditunjukkan pada table berikut : 

                 Tabel 2. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah Bone 

No. Pelarut 
Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 96% 100 14.6822 14.6822 

c. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum) 

Sinjai 

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (Zingiber officinale 

var rubrum) Sinjai ditunjukkan pada table berikut : 

Tabel 3. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah Sinjai 

No. Pelarut Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 96% 100 17.4739 17.4739 
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d. Hasil ekstraksi herba  Jahe Merah (Zingiber officinale var 

rubrum) Luwu 

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (Zingiber officinale 

var rubrum) Luwu ditunjukkan pada table berikut : 

            Tabel 4. Hasil ekstraksi herba  Jahe Merah Luwu 

No. Pelarut Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 96% 100 14.8439 14.8439 

e. Hasil ekstraksi herba  Jahe Merah (Zingiber officinale var 

rubrum) Maros 

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (Zingiber officinale 

var rubrum) Maros ditunjukkan pada table berikut : 

            Tabel 5. Hasil ekstraksi herba  Jahe Merah Maros 

No. Pelarut Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstr1ak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 96% 100 18.7791 18.7791 

f. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum) 

Enrekang 

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (Zingiber officinale 

var rubrum) Enrekang ditunjukkan pada table berikut : 

          Tabel 6. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah Enrekang 
No. Pelarut Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 96% 100 16.7462 16.7462 

g. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum) 

Bulukumba 

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Merah (Zingiber 

officinale var rubrum) Bulukumba ditunjukkan pada table berikut : 
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            Tabel 7. Hasil ekstraksi herba Jahe Merah Bulukumba 

No. Pelarut Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 96% 100 19.2426 19.2426 

h. Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah (Zingiber officinale var. 

Officinale) Bone 

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Gajah (Zingiber officinale 

var. Officinale) Bone ditunjukkan pada table berikut : 

          Tabel 8. Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah Bone 
No. Pelarut Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 96% 100 14.2913 14.2913 

i. Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah (Zingiber officinale var. 

Officinale) Sinjai 

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Gajah (Zingiber officinale 

var. Officinale) Sinjai ditunjukkan pada table berikut : 

            Tabel 9. Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah Sinjai 

No. Pelarut Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 96% 100 16.4575 16.4575 

j. Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah (Zingiber officinale var. 

Officinale) Luwu 

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Gajah (Zingiber officinale 

var. Officinale) Luwu ditunjukkan pada table berikut : 

           Tabel 10. Hasil ekstraksi herba Jahe Gajah Luwu 

No. Pelarut Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 96% 100 17.6663 17.6663 
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k. Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit (Zingiber officinale var. 

Amarum) Bone 

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Emprit (Zingiber 

officinale var. Amarum) Bone ditunjukkan pada table berikut : 

 Tabel 11. Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit Bone 
No. Pelarut Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 96% 100 16.6826 16.6826 

l. Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit (Zingiber officinale var. 

Amarum) Enrekang 

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Emprit (Zingiber 

officinale var. Amarum) Enrekang ditunjukkan pada table berikut : 

 Tabel 12. Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit Enrekang 

No. Pelarut Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 96% 100 16.5876 16.5876 

m. Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit (Zingiber officinale var. 

Amarum) Luwu 

Hasil ekstraksi dari simplisia herba Jahe Emprit (Zingiber 

officinale var. Amarum) Luwu ditunjukkan pada table berikut : 

 Tabel 13. Hasil ekstraksi herba Jahe Emprit Luwu 

No. Pelarut Berat Simplisia 

(g) 

Berat Ekstrak 

(g) 

Rendamen 

% 

1 Etanol 96% 100 14.8196 14.8196 
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2. Hasil  Analisis menggunakan spektrum FTIR 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 2. Spektrum Jahe Merah Bone 

Gambar 4. 1. Spektrum Jahe Merah Mamuju 
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Gambar 4. 4. Spektrum Jahe Merah Luwu 

Gambar 4. 3 Spektrum Jahe Merah Sinjai 
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Gambar 4. 6.  Spektrum Jahe Merah Enrekang 

Gambar 4. 5. Spektrum Jahe Merah Maros 
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Gambar 4. 7 Spektrum Jahe Gajah Bone 

 
Gambar 4. 8. Spektrum Jahe Merah Bulukumba  
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Gambar 4. 10. Spektrum Jahe Gajah Luwu 

Gambar 4. 9. Spektrum Jahe Gajah Sinjai 
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 Gambar 4. 12. Spektrum Jahe Emprit Enrekang 

Gambar 4. 11. Spektrum Jahe Emprit Bone 
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Gambar 4. 14. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Bulukumba dan Jahe Emprit 

Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu  

Gambar 4. 13. Spektrum Jahe Emprit Luwu 
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Gambar 4. 16. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Maros dan Jahe Emprit Enrekang, 

Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu 

Gambar 4. 15. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Mamuju dan Jahe Emprit 

Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu 
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Gambar 4. 18. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Enrekang dan Jahe Emprit 

Enrekang, Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu 

Gambar 4. 17. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Luwu dan Jahe Emprit Enrekang, 

Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu  
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Gambar 4. 20. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Sinjai dan Jahe Emprit Enrekang, 

Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu. 

Gambar 4. 19. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Bone dan Jahe Emprit Enrekang, 

Jahe Emprit Bone, dan Jahe Emprit Luwu 
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Gambar 4. 22. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Mamuju dan Jahe Gajah Bone, 

Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai 

Gambar 4. 21. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Bulukumba dan Jahe Gajah 

Bone, Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai 
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Gambar 4. 24. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Luwu dan Jahe Gajah Bone, 

Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai 

Gambar 4. 23. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Maros dan Jahe Gajah Bone, 

Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai 
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 Gambar 4. 26. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Bone dan Jahe Gajah Bone, Jahe 

Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai 

Gambar 4. 25. Spektrum Kombinasi Jahe Merah Enrekang dan Jahe Gajah Bone, 

Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai 
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 Gambar 4. 27 Spektrum Kombinasi Jahe Merah Sinjai dan Jahe Gajah Bone, 

Jahe Gajah Luwu, dan Jahe Gajah Sinjai 
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3. Hasil menggunakan analisis Kemometrik 

 

 

 

 

  

Gambar 4. 28. Score Plot PCA PC-1 dan PC-2 Jahe Murni 

 Gambar 4. 29. Score Plot PCA PC-1 dan PC-2 Jahe Merah dan Jahe Emprit 

Kombinasi 
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B. Pembahasan 

Al- Qur’an dan hadist merupakan pedoman ummat manusia dalam 

melakukan berbagai pengobatan agar sesuai syariat islam. Dalam hal ini, terapi 

pengobatan dan doa tidak dapat dipisahkan untuk kesembuhan sebenarnya 

bersumber dari-Nya. Satu dari beberapa pilihan pengobatan yang bisa dipilih 

untuk mengatasi kondisi tersebut adalah melalui pengobatan tradisional atau 

pengobatan medis.  

Penyakit yang diberikan Allah swt kepada manusia pasti didalamnya ada 

hikmah dan tidak diluar kemampuan manusia itu sendiri.  Maka dari itu, Allah swt 

memberikan suatu penyakit pasti menyertakan obatnya. Salah satu ciptaan Allah 

swt yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan adalah tumbuhan. Dalam 

konteks ini, terdapat tanaman-tanaman yang memiliki manfaat yang signifikan 

untuk kehidupan sehari-hari dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat. Salah satu 

contoh tanaman herbal yang memiliki manfaat penting adalah jahe. Jahe adalah 

salah satu tumbuhan yang disebutkan dalam sumber-sumber agama, termasuk Al-

Qur'an. Jahe diakui dapat memberikan energi serta kekuatan dalam melawan 

 
Gambar 4. 30. Score Plot PCA PC-1 dan PC-2 Jahe Merah dan Jahe 

Gajah Kombinasi 
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berbagai bakteri patogen, berfungsi sebagai benteng pertahanan dalam tubuh 

manusia. Firman-Nya dalam  Surah Al-Insan (76) : 17-18 yaitu:   

                             

“………..Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. 

(Yang didatangkan dari) sebuah mata air (di surga) yang dinamakan Salsabil.” ( 

Kementrian Agama RI, 2018).   

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

memiliki tujuan tertentu dalam penyebarannya di dunia. Salah satu tujuannya 

adalah sebagai sumber bahan obat. Keanekaragaman tumbuhan telah 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat-obatan. Salah satu contoh dari 

tumbuhan yang memiliki keistimewaan adalah jahe. Jahe dianggap sebagai 

minuman yang diperoleh oleh penghuni surga. Ini terkait dengan air minum yang 

diberikan dari mata air di surga yang disebut Salsabil. Air ini memiliki manfaat 

kesehatan dan bisa digunakan sebagai pengobatan. Oleh karena itu, semua yang 

telah diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini memiliki tujuan dan makna, tidak 

ada yang sia-sia. 

Di wilayah Asia, terdapat tiga variasi jahe yang dikenal: jahe merah, jahe 

gajah, dan jahe emprit. Secara tradisional, perbedaan antara ketiga jenis jahe 

tersebut terlihat dari intensitas rasa pedas pada jahe merah, aroma yang lebih kuat 

pada jahe gajah, dan karakteristik fisik rimpang masing-masing jenis jahe. Jahe 

merah memiliki akar yang berwarna merah dengan serpihan kecil, jahe gajah 

memiliki rimpang yang berwarna putih atau kuning dengan serpihan kecil, 

sedangkan jahe emprit memiliki rimpang yang berwarna putih atau kuning dengan 

serpihan yang lebih besar. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam 

kandungan senyawa pada ketiga jenis jahe, yang berkaitan dengan aktivitas 
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biologis yang dihasilkan. Di pasar tradisional Indonesia, umumnya harga jahe 

merah lebih tinggi dibandingkan dengan jahe murni dan jahe gajah. Fenomena ini 

dapat memicu potensi munculnya jahe murni atau jahe gajah palsu yang dijual 

sebagai jahe merah. 

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan melibatkan rimpang dari tiga 

jenis jahe yang berbeda: jahe merah (Zingiber officinale var rubrum) yang 

dikumpulkan dari beberapa wilayah, termasuk Enrekang, Luwu, Bone, Sinjai, 

Mamuju, Bulukumba, dan Maros; jahe gajah (Zingiber officinale var officinale) 

yang diambil dari beberapa wilayah, termasuk Luwu, Sinjai, dan Bone; dan jahe 

emprit (Zingiber officinale var amarum) yang diambil dari beberapa wilayah, 

termasuk Bone, Enrekang, dan Luwu. 

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah persiapan sampel. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan rimpang dari tiga jenis jahe yang 

berbeda: jahe merah yang diambil dari beberapa wilayah seperti Enrekang, Luwu, 

Bone, Sinjai, Mamuju, Bulukumba, dan Maros; jahe gajah yang diambil dari 

beberapa wilayah seperti Luwu, Sinjai, dan Bone; dan jahe emprit yang diambil 

dari beberapa wilayah seperti Bone, Enrekang, dan Luwu. 

Tahap selanjutnya yaitu ekstraksi sampel yang dilakukan dengan teknik 

maserasi. Sebelum dilakukan maserasi, beberapa sampel jahe dicincang, 

dikeringkan dan ditumbuk menjadi bubuk dengan ukuran partikel 35 mesh, 

kemudian direndam. Metode perendaman ini dilaksanakan selama tiga kali selama 

24 jam setiap kali, karena semakin lama durasi perendaman, semakin besar 

interaksi antara pelarut dan bahan yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan 

meningkatkan jumlah zat aktif yang terlarut. Proses perendaman dimulai dengan 

mencampurkan 100 gram jahe sederhana dengan menggunakan etanol 96% 

sebagai pelarut sebanyak 200 ml. Etanol dipilih sebagai pelarut karena memiliki 

kemampuan penyerapan yang baik dan kendala kelarutan yang terbatas. Setelah 
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perendaman selesai, ekstrak diperoleh dalam bentuk cair dan harus 

dikonsentrasikan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40°C. 

Kemudian, ekstrak dikeringkan dengan menggunakan autoclave. 

Tahap selanjutnya yaitu pembuatan kombinasi sampel. Pembuatan 

kombinasi sampel ini dilakukan dimulai dengan penimbangan hasil ekstrak 

sampel sebanyak 1 gr dari masing-masing daerah. Selanjutnya dilarutkan dengan 

menggunakan etanol 96% didalam cawan porselin. Setelah masing-masing sampel 

telah dilarutkan, selanjutnya masing-masing sampel dari tiap-tiap daerah diambil 

1 ml lalu dimasukkan ke dalam vial kosong. Lalu masing-masing sampel 

dikombinasi dalam tiap-tiap vial. Setelah sampel terkombinasi, selanjutnya 

dilakukan pengujian menggunakan Spektroskopi FTIR. 

Spektrum hasil pembacaan dari 13 sampel Jahe Murni (Jahe Merah, Jahe 

Emprit, dan Jahe Gajah) menggunakan Fourier Transform Infrared (FTIR) pada 

rentang bilangan gelombang 4000-400 cm^-1 dapat ditemukan dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 14. Data Analisis Spektrum FTIR dari Beberapa Jenis Jahe 

Gelombang 

Gugus Fungsi 
Jahe 

Merah 

Bulukumba 

Jahe 

Merah 

Mamuju 

Jahe 

Merah 

Maros 

Jahe 

Merah 

Luwu 

Jahe 

Merah 

Enrekang 

Jahe 

Merah 

Bone 

Jahe 

Merah 

Sinjai 

3410.26 3411.86 3411.27 3423.54 3408.96 3409.98 3409.34 
N-H 

Amida 

2927.67 2927.03 2927.75 2927.95 2927.52 2927.57 2928.07 
C-H 

Alkana (Ulur) 

2858.46 2857.95 2858.68 2858.52 2857.77 2858.45 2858.38 
C-H 

Alkana (Ulur) 

0.00 0.00 2731.86 0.00 0.00 2731.76 0.00 
C-H 

Aldehid 

0.00 0.00 2064.11 0.00 0.00 2065.24 2065.93 
X=C=Y 

Alena 

1707.29 1707.10 1709.12 1708.49 1708.16 1708.41 1707.70 
C=O 

Keton 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1662.83 
C=O 

Amida 

1604.58 1600.14 1610.47 1606.77 1601.91 1602.80 1603.57 
N-H 

Ulur 

0.00 1565.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
N-H 

Ulur 
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1516.02 1516.28 1516.29 1515.54 1515.97 1516.59 1516.69 
C=C 

Aromatis 

1376.66 1376.96 1376.34 1373.71 1376.77 1377.64 1376.72 
C-X 

Fluorida 

1269.59 1269.70 1270.29 1268.85 1269.42 1270.27 1270.42 
C-O 

Alkohol 

0.00 0.00 1238.70 1238.60 0.00 0.00 0.00 
C-O 

Alkohol 

1153.66 1153.55 1154.40 1153.46 1153.25 1154.04 1153.77 
C-O 

Alkohol 

1124.26 1125.04 1123.40 1123.61 1125.00 1124.58 1124.85 
C-O 

Alkohol 

1079.47 0.00 1079.46 1082.29 1078.90 1078.94 1077.69 
C-O 

Alkohol 

1035.08 1035.08 1035.79 1034.53 1035.63 1035.67 1035.41 
C-O 

Alkohol 

0.00 0.00 888.07 0.00 0.00 886.01 0.00 

C-H 

Aromatis (tekuk, 

keluar bidang) 

851.48 842.00 0.00 853.27 851.30 0.00 850.60 

C-H 

Aromatis (tekuk, 

keluar bidang) 

815.48 816.18 815.75 815.61 815.70 815.88 815.07 

C-H 

Aromatis (tekuk, 

keluar bidang) 

729.47 0.00 728.15 730.41 728.11 727.48 727.15 
C-X 

Klorida 

633.24 0.00 630.45 631.37 632.12 631.31 630.13 
C-X 

Klorida 

561.93 0.00 559.67 561.63 561.54 560.41 560.21 
C-X 

Klorida 

 

Tabel 15. Data Analisis Jahe Emprit Enrekang, Bone, dan Luwu 

Jahe Emprit 
Enrekang 

Jahe Emprit 
Bone 

Jahe Emprit 
Luwu 

Gugus Fungsi 

3410.83 3420.28 3405.47 
N-H 

Amida 

2927.73 2928.34 2927.74 
C-H 

Alkana (Ulur) 

2857.21 2857.92 2857.55 
C-H 

Alkana (Ulur) 

1707.51 1705.09 1706.29 
C=O 
Keton 

1604.28 0.00 0.00 
C=C 

Alkena 

0.00 1571.53 1567.39 
N-H 
Ulur 

1379.58 1380.24 1378.71 
C-X 

Fluorida 

1270.40 1269.69 1269.62 
C-O 

Alkohol 
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1154.12 1152.53 1153.32 
C-X 

Fluorida 

1124.09 1124.86 1124.70 
C-X 

Fluorida 

1079.21 1080.28 1081.35 
C-O 

Alkohol 

1035.39 1035.11 1034.75 
C-O 

Alkohol 

850.96 0.00 0.00 
C-H 

Aromatis (tekuk, 
keluar bidang) 

815.14 813.44 814.61 
C-H 

Aromatis (tekuk, 
keluar bidang) 

727.19 725.11 727.32 
C-X 

Klorida 

0.00 651.22 0.00 
C-X 

Bromida 

561.84 0.00 0.00 
C-X 

Bromida 

 

Tabel 16. Data Analisis Jahe Gajah Bone, Luwu, dan Sinjai 

Jahe Gajah Bone 
Jahe Gajah 

Luwu 

Jahe Gajah 

Sinjai 
Gugus Fungsi 

3421.74 3417.91 3422.29 
N-H 

Amida 

2927.28 2927.47 2927.72 
C-H 

Alkana (Ulur) 

2856.90 2857.26 2857.27 
C-H 

Alkana (Ulur) 

0.00 1707.13 1705.72 
C=O 

Keton 

1638.41 0.00 0.00 
C=O 

Amida 

0.00 0.00 1606.21 
C=C 

Alkena 

1565.36 1565.81 0.00 
N-H 

Ulur 

1385.19 1381.25 1376.90 
C-X 

Fluorida 

1271.03 1269.63 1270.33 
C-N 

Amina 

1154.31 1153.75 1153.38 
C-N 

Amina 

1125.98 1125.33 1124.33 
C-N 

Amina 

0.00 1083.52 1080.39 
C-N 

Amina 
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Berdasarkan tabel diatas, Pada penelitian ini Gugus Fungsi yang khas 

pada jahe merah yaitu N-H (Amida), C=O (Keton), C=C (Aromatis), dan C-X 

(Fluorida) yang terdeteksi pada semua sampel jahe merah disetiap daerah. Gugus 

fungsi C=O (Amida) yang terdapat pada sampel jahe merah sinjai. Gugus fungsi 

X=C=Y (Alena) yang terdapat pada sampel jahe merah maros, jahe merah bone, 

dan jahe merah sinjai. 

Gugus fungsi yang khas pada jahe emprit yaitu N-H (Amida), C=O 

(Keton), C=C (Alkena), N-H (Ulur), dan C-X (Klorida) yang ada pada semua 

sampel Jahe Emprit disetiap daerah. 

Gugus Fungsi yang khas pada jahe gajah yaitu N-H (Amida) dan C-X 

(Fluorida) yang terdapat pada semua sampel jahe gajah disetiap daerah. Gugus 

fungsi C=O (Keton) yang terdapat pada sampel jahe gajah luwu dan sinjai. Gugus 

fungsi C=O (Amida) yang terdapat pada sampel jahe gajah bone. Gugus fungsi 

C=C (Alkena) yang terdapat pada sampel jahe gajah sinjai. Gugus fungsi N-H 

(Ulur) yang terdapat pada sampel jahe gajah bone dan luwu. 

Tinggi tempat merupakan salah satu variabel yang memainkan peran 

penting dalam perkembangan tumbuhan. Ketinggian yang berbeda diyakini 

memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. Akibatnya, serangkaian proses metabolisme dalam tumbuhan juga akan 

terpengaruh, mengingat bahwa senyawa yang dihasilkan melalui proses-proses 

tersebut kemungkinan akan berbeda pada setiap tingkat ketinggian yang berbeda 

(Katuuk et al., 2019) 

Berdasarkan pola spektrum yang dihasilkan terdapat pola spektrum yang 

identik atau mirip. Ini karena adanya senyawa yang hampir identik. Sehubungan 

dengan perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman akibat 

ketinggian yang berbeda, diperlukan pendekatan kimia tertentu untuk 

membedakan ketiga jenis tanaman tersebut. Metode kimia dapat digunakan untuk 

menganalisis senyawa-senyawa kimiawi yang hadir dalam tumbuhan pada tingkat 

ketinggian yang berbeda. Ini dapat melibatkan teknik seperti analisis spektroskopi, 

kromatografi, atau pengujian reaksi kimia khusus. Dengan menggunakan metode 

kimia, kita dapat mengidentifikasi perbedaan dalam komposisi senyawa-senyawa 
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kimia di dalam tanaman dari lokasi ketinggian yang berbeda. Ini memberikan 

wawasan lebih dalam tentang bagaimana perubahan lingkungan, seperti 

ketinggian, dapat mempengaruhi biosintesis senyawa-senyawa dalam tumbuhan. 

Pengelompokan jahe menggunakan metode Analisis Komponen Utama 

(PCA) direpresentasikan dalam bentuk plot nilai komponen utama (PC). Plot ini 

menggambarkan informasi mengenai pola yang ditemukan dalam data. Histogram 

untuk dua nilai komponen utama awal sering kali menjadi sangat bermanfaat 

dalam analisis, karena kedua komponen utama ini mengandung variasi data yang 

paling signifikan. Semakin dekat suatu sampel dengan sampel lainnya pada plot 

tersebut, semakin tinggi kemiripan antara sampel-sampel tersebut.  

Gambar 4.28 memperlihatkan grafik nilai Komponen Utama kedua (PC 

dua) dan nilai asli Komponen Utama pada sampel Jahe Murni, termasuk jahe 

merah, jahe gajah, dan jahe emprit. Grafik ini menggambarkan bahwa ketiga jenis 

jahe dapat dikelompokkan sesuai dengan jenisnya berdasarkan analisis PCA. 

Meskipun demikian, terdapat perhatian pada sampel jahe merah mamuju yang 

terlihat berada jauh dari kumpulan sampel Jahe Merah lainnya. Demikian pula, 

pada sampel jahe emprit enrekang terlihat jauh dari kumpulan sampel jahe emprit 

lainnya dalam grafik tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa ada variasi yang 

signifikan dalam komposisi senyawa-senyawa pada sampel-sampel tertentu, 

seperti jahe merah mamuju dan jahe emprit enrekang, yang membedakannya dari 

jenis jahe yang sejenis. Ini menunjukkan kemungkinan adanya faktor-faktor 

lingkungan atau genetik yang mempengaruhi perbedaan komposisi kimia pada 

sampel-sampel tersebut. 

Pada gambar 4.29 menunjukkan plot PC dua dan PC awal pada sampel 

Jahe Kombinasi dan Jahe Murni Merah dan Jahe Emprit menunjukkan bahwa 

kombinasi sampel tersebut tidak ada yang berdekatan dengan ketiga sampel 

murni. 

Pada gambar 4.30 menunjukkan plot PC dua dan PC awal pada sampel 

Jahe Kombinasi dan Jahe Murni Merah dan Jahe Gajah menunjukkan bahwa 

kombinasi antara Jahe Merah Mamuju dengan Jahe Gajah Sinjai berdekatan 

dengan plot Jahe Merah Murni Mamuju. 
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Daftar Kandungan Senyawa berdasarkan dengan kajian literatur : 

a. Jahe Merah 

Tabel 17. Kandungan Jahe Merah 

No. Senyawa Bagian 

Tanaman 

Aktivitas Farmakologis Referensi 

1.  Oleoresin Rimpang 

Jahe 

Komponen pemberi rasa 

pedas dan pahit 

(Lamtiur, 2015) 

2.  Gingerol Rimpang 

Jahe 

- Aktivitas 

Antioksidan, 

Antiinflamasi, Anti 

Karsinogenik, 

Antitumor, 

Antibakteri, Dan 

Antimutagenic 

- Analgesik 

- Antihepatotoksik 

terhadap ccl4 dan 

galaktosamin 

penyebab sitotoksik 

pada hati tikus. 

selain itu, senyawa 

gingerol, diketahui 

dapat mengurangi 

aktivitas kardio-

tonik 

 

(Natasya Et Al., 

2022) 

 

 

 

 

 

 

(Febriani Et Al., 

2018) 

(Srikandi Et Al, 

2020) 

3.  Minyak Atsiri Rimpang 

Jahe 

Komponen pemberi aroma 

yang khas pada jahe 

(Lamtiur, 2015) 

4.  Shogaol Rimpang 

Jahe 

Antiinflamasi (Sabina et al., 

2010) 

b. Jahe Emprit 

Tabel 18. Kandungan Jahe Emprit 

No. Senyawa Bagian 

Tanaman 

Aktivitas Farmakologis Referensi 

1.  Minyak Atsiri Rimpang 

Jahe 

Komponen pemberi 

aroma yang khas pada 

jahe 

(Lamtiur, 2015) 

2.  Shogaol Rimpang 

Jahe 

Anti kanker dan Anti 

tumor 

(Abdullah et al., 

2010) 

3.  Oleoresin Rimpang 

Jahe 

Yang memberi rasa 

pedas dan pahit yang 

khas pada jahe. 

(Araona, et al., 

1999). 
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c. Jahe Gajah 

Tabel 19. Kandungan Jahe Gajah 

No. Senyawa Bagian Tanaman Aktivitas Farmakologis Referensi 

1.  Minyak Atsiri Rimpang Jahe Komponen pemberi 

aroma yang khas pada 

jahe 

(Lamtiur, 2015) 

2.  Shogaol Rimpang Jahe Anti kanker dan Anti 

tumor 

(Abdullah et al., 

2010) 

3.  Oleoresin Rimpang Jahe Yang memberi rasa 

pedas dan pahit yang 

khas pada jahe.S 

(Araona, et al., 

1999). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Dari 13 sampel Jahe Murni dan 42 Sampel Jahe Kombinasi, hanya 

kombinasi jahe merah Mamuju dan jahe gajah Sinjai yang berada pada kuadran 

yang sama dengan sampel jahe merah Mamuju Murni 

2. Hasil analisis menggunakan metode Kemometrik tidak dapat 

membedakan kemurnian Jahe Merah.  

B. Saran 

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan menganalisis sampel Jahe Merah, 

Jahe Emprit dan Jahe Gajah di lokasi yang berbeda dari penelitian ini. Dan 

disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan aplikasi kemometrik 

jenis lain. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Kerja 

 

 

- Dicuci 

- Dirajang 

- Dikeringkan 30
o
 C 

- Dihaluskan 

- Diayak mesh 35 cm 

 

 

- Pelarut etanol 96%  

- Dengan waktu 3x24 jam. 

 

 

- Dicampur masing-masing sampel 

- Diambil masing-masing 1 ml 

- Dimasukkan ke dalam vial 

 

 

- Diteteskan pada plat kristal  

- + 200 mg KBr, haluskan 

- Dibentuk menjadi film 

- Diuji ke FTIR.  

 

 

 

- Dengan menggunakan metode Analisis 

Komponen Utama. 

 

 

Ekstraksi Sampel 

Penyiapan sampel 

Pengujian Spektroskopi 

FTIR 

Analisis data 

(Kemometrik) 

Pembuatan 

Kombinasi 
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Gambar 1.  1. Jahe Emprit Luwu Gambar 1.  2.  Jahe Gajah Bone 

Gambar 1.  3. Jahe Emprit Enrekang 

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian 

1. Preparasi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.  4. Jahe Gajah Luwu 
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Gambar 1.  6. Jahe Gajah Sinjai 

                                      

 

 

Gambar 1.  5. Jahe Merah Maros 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  7. Jahe Merah Enrekang 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  8. Jahe Merah Bulukumba 
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Gambar 1.  12. Jahe Merah Luwu 

 

 

Gambar 1.  9. Jahe Emprit Bone 

 

 

 

 

Gambar 1.  10. Jahe Merah Mamuju 

 

 

 

 

Gambar 1.  11. Jahe Merah Sinjai 
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Gambar 1.  13. Jahe Merah Bone 
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Gambar 1.  14. Perajangan Sampel 
Gambar 1.  15. Hasil Rajang 

Gambar 1.  16. Pengeringan Sampel 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  17. Hasil Pengeringan 
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Gambar 1.  18. Penyerbukan Sampel Gambar 1.  19. Pengayakan Sampel 

Gambar 1.  20. Penimbangan Sampel 
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Gambar 1.  22. Perendaman Sampel 

Gambar 1.  23. Penyaringan Sampel Gambar 1.  24. Hasil Ekstraksi 

2. Ekstraksi Sampel 

 

 

 

Gambar 1.  21. Penambahan Etanol 96% 
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Gambar 1.  25. Hasil Ekstraksi 
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Gambar 1.  26. Dilakukan Evaporator 

 

Gambar 1.  27. Ekstrak Sampel 1 
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Gambar 1.  28. Ekstrak Sampel 2 
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  Gambar 1.  29. Penimbangan Ekstrak Sampel Gambar 1.  30. Penambahan Etanol 96% 

3. Pembuatan Kombinasi Sampel 

 

  

 

 

Gambar 1.  31. Hasil Kombinasi Sampel 
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 Gambar 1.  32. FTIR 

4. Pengujian menggunakan Spektroskopi FTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.  33.  KBr 

 Gambar 1.  34. Film yang terbentuk Gambar 1.  35. Pengujian FTIR 
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