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ABSTRAK 

Nama :  Andi Annisa Amalia 

NIM :  70100119081 

Judul :   Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning 

(Semen cucurbita moschata) Menggunakan Metode DPPH (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl)  

 

Biji labu kuning (Semen cucurbita moschata) merupakan bagian yang 
kerap dibuang begitu saja karena dianggap sebagai limbah. Biji labu kuning 
dilaporkan mengandung senyawa bioaktif berupa flavonoid, saponin, tanin, dan 
polifenol lainnya. Senyawa polifenol dilaporkan memiliki berbagai manfaat salah 
satunya sebagai antioksidan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kadar total flavonoid dan fenolik serta nilai IC50 ekstrak etanol biji labu kuning 
(Semen cucurbita moschata). Ekstraksi biji labu kuning dilakukan dengan metode 
meserasi menggunakan pelarut etanol dengan variasi konsentrasi yaitu 70% dan 
96% dengan metode pengukuran kadar senyawa menggunakan spektrofotometer 
UV-Vis dan aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% biji labu kuning mengandung 
total flavonoid sebesar 71,91 mg QE/g ekstrak sedangkan pada ekstrak etanol 
96% mengandung total flavonoid sebesar 84,40 mg QE/g ekstrak. Hasil pengujian 
kadar total fenolik ekstrak etanol 70% biji labu kuning memiliki nilai sebesar 
183,034 mg GAE/g ekstrak sedangkan pada ekstrak etanol 96% mengandung 
kadar fenolik sebesar 266,57 mg GAE/g ekstrak. Aktivitas antioksidan ekstrak 
etanol 96% biji labu kuning memiliki nilai IC50 sebesar 1935,96 ppm. Sedangkan 
nilai IC50 vitamin C sebesar 3,21 ppm. Hal ini menunjukkan ekstrak etanol 96% 
biji labu kuning tidak memiliki aktivitas antioksidan. 

 
Kata kunci: biji labu kuning, fenolik, flavonoid, DPPH. 
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ABSTRACT 

Name   : Andi Annisa Amalia 

Student ID  : 70100119081 

Title  : Antioxidant Activity Test of Ethanol Extract of Yellow  

Pumpkin Seeds (Semen cucurbita moschata) Using the DPPH 

(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) Method 

 

Pumpkin seeds (Semen cucurbita moschata) are a part that is often thrown 
away because it is considered waste. Pumpkin seeds are reported to contain 
bioactive compounds in the form of flavonoids, saponins, tannins and other 
polyphenols. Polyphenolic compounds are reported to have various benefits, one 
of which is as an antioxidant. The aim of this research was to determine the total 
levels of flavonoids and phenolics as well as the IC50 value of the ethanol extract 
of pumpkin seeds (Semen cucurbita moschata). Extraction of pumpkin seeds was 
carried out using the meseration method using ethanol solvent with varying 
concentrations, namely 70% and 96% with a method of measuring compound 
levels using a UV-Vis spectrophotometer and antioxidant activity using the DPPH 
method. The results showed that the 70% ethanol extract of pumpkin seeds 
contained a total of flavonoids of 71.91 mg QE/g of extract, while the 96% 
ethanol extract contained a total of 84.40 mg of QE/g of extract. The results of 
testing the total phenolic content of the 70% ethanol extract of pumpkin seeds had 
a value of 183.034 mg GAE/g extract, while the 96% ethanol extract contained a 
phenolic content of 266.57 mg GAE/g extract. The antioxidant activity of 96% 
ethanol extract of pumpkin seeds has an IC50 value of 1935.96 ppm. Meanwhile, 
the IC50 value for vitamin C is 3.21 ppm. This shows that the 96% ethanol extract 
of pumpkin seeds does not have antioxidant activity. 

 
Keywords: pumpkin seeds, phenolics, flavonoids, DPPH. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Penyakit degeneratif merupakan salah satu penyakit yang semakin 

meningkat dan menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Penyakit 

degeneratif seperti asma, stroke, ginjal kronis, diabetes mellitus, obesitas, kanker, 

hipertensi, dan jantung mengalami peningkatan prevalensi dari waktu ke waktu 

(Linda & Rahayu, 2021). Salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam 

menimbulkan beragam penyakit degeneratif adalah stres oksidatif (Werdhasari, 

2014). 

Stres oksidatif merupakan suatu kondisi dimana radikal bebas mengalami 

peningkatan yang tidak seimbang dengan peningkatan antioksidan yang ada pada 

tubuh sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sel karena tidak berfungsi 

dengan baik. Sel akan mengalami kerusakan terutama bagian lipid, protein, serta 

DNA (Zulfahmidah, et al., 2021). Dalam proses metabolisme, radikal bebas serta 

kelompok oksigen reaktif atau ROS (reactive oxygen species) akan dihasilkan 

secara rutin oleh sel. Dimana radikal bebas merupakan molekul yang pada 

orbitalnya mempunyai elektron tunggal tanpa pasangan sehingga akan menyerang 

langsung dan mengikat molekul stabil yang berada disekitarnya dengan cara 

mengambil elektron yang terdapat pada zat tersebut. Zat yang telah kehilangan 

elektron berubah menjadi radikal bebas yang menyebabkan terjadinya reaksi 

berantai dan kemudian mempengaruhi sel serta menimbulkan kerusakan pada 

fungsi sel (Sinaga, 2016).  

Perubahan struktur kimia DNA dapat terjadi apabila salah satu basa dari 

DNA berinteraksi dengan ROS maka akan mengakibatkan DNA mengalami 

mutasi yang akhirnya berujung pada keganasan apabila tidak terjadi perbaikan 
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DNA (Zulfahmidah, et al., 2021). Jumlah peningkatan radikal bebas dapat 

diperoleh dari dua sumber yang berbeda yakni faktor yang berasal dari internal 

berupa hasil metabolisme di dalam tubuh, kemudian faktor dari luar tubuh berupa 

asap rokok, zat kimia seperti pengawet, pewarna buatan dalam makanan, hasil 

penyinaran ultra violet, serta polutan lainnya yang menyebabkan tubuh 

memerlukan tambahan antioksidan yang lebih agar dapat membantu tubuh dalam 

menetralisir radikal bebas yang berlebihan (Werdhasari, 2014). Penghambatan 

radikal bebas dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan antioksidan yang 

dimana merupakan molekul yang mampu mendonorkan elektronnya sehingga 

dapat menetralisir radikal bebas yang tidak berpasangan dan mencegah terjadinya 

penyakit yang tidak diinginkan akibat serangan radikal. Senyawa antioksidan akan 

bereaksi terhadap radikal bebas secara langsung sehingga mampu mengurangi 

kerusakan oksidatif dan dengan cara tidak langsung menghentikan aksi dari enzim 

yang dapat memproduksi radikal bebas atau dapat pula dengan peningkatan 

terhadap aktivitas kerja enzim antioksidan seluler (Amanda, et al., 2019).  

Antioksidan dapat dihasilkan dari dua sumber yakni antioksidan yang di 

produksi dalam tubuh manusia berupa antioksidan endogen dan dihasilkan diluar 

tubuh manusia yang disebut antioksidan eksogen yaitu antioksidan sintetis serta 

antioksidan alami. Penggunaan antioksidan sintesis dapat menimbulkan efek 

berupa meningkatkan karsinogenesis jika melebihi batas yang dianjurkan 

sehingga kebutuhan antioksidan alami sangat dibutuhkan. Meningkatnya 

prevalensi penyakit degeneratif di Indonesia mendorong para peneliti untuk 

mengeksplorasi kandungan antioksidan dari berbagai bahan alami (Hasnaeni & 

Aminah, 2019).  

 Berbagai bahan alami Indonesia yang di dalamnya memiliki kandungan 

antioksidan yang terdapat pada bahan aktif yang berbeda seperti vitamin E, C, 
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provitamin A, organosulfida, polifenol, α-tokoferol, flavonoid, timokuinon, statin, 

niacin, fikosianin yang mampu meredam radikal bebas. Salah satu bahan alam 

yang di dalamnya mengandung senyawa tersebut yaitu biji labu kuning (Amanda, 

et al., 2019; Berawi & Marini, 2018).  

Biji labu kuning ini seringkali berupa potongan yang dibuang begitu saja 

karena dianggap sebagai limbah, padahal kandungan di dalam biji labu kuning 

merupakan zat yang dapat berkhasiat bagi tubuh. Nutrisi yang terkandung pada 

biji labu kuning adalah Zn, Mg, vitamin E (tokoferol), asam amino, sterol, asam 

lemak utama, karetenoid, kriptoksantin, sesquiterpenoid monosiklik serta inhibitor 

tripsin. Pada biji labu terdapat senyawa antioksidan dan asam lemak tidak jenuh 

ganda, kalium, vitamin B2 (riboflavin) dan folat dalam jumlah yang cukup (Syam 

et al., 2019). Dari hasil pengujian dengan menggunakan pereaksi warna, 

didapatkan bahwa ekstrak etanol biji labu kuning memiliki kandungan senyawa 

bioaktif berupa flavonoid, tanin, saponin dan terpenoid (Pelu et al., 2020). 

Dalam Islam, Allah SWT. menciptakan seluruh alam semesta, termasuk 

bumi dan segala isinya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Beragam jenis 

tanaman yang baik dengan kandungan dan manfaat yang dapat digunakan untuk 

tubuh manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Tanaman yang beragam dapat digunakan sebagai bahan makanan pokok 

oleh manusia maupun dijadikan bahan dalam pengobatan. Dari berbagai jenis 

tanaman ciptaan Allah SWT. terdapat tanaman yang dapat bermanfaat untuk 

pengobatan, salah satunya adalah biji labu kuning yang dimana mengandung zat 

dan nutrisi yang dapat digunakan untuk kesehatan manusia. Namun, dalam 

memanfaatkan sumber alami dari berbagai jenis ciptaan Allah SWT. diperlukan 

suatu ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut. 
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Pada umumnya, untuk mengetahui kandungan senyawa dalam suatu 

tumbuhan, diperlukan metode pengujian untuk menganalisis kandungan 

antioksidan pada suatu tanaman dapat menggunakan metode analisis FRAP 

(Ferric Reducing Ability of Plasma), metode analisis ABTS (2,2’-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid), metode analisis DPPH (α,α-diphenyl-

βpicrylhydrazyl), dan metode analisis ORACOH* atau HORAC (Hydroxyl Radical 

Activities) (Mu’nisa, 2022). Salah satu metode dengan waktu yang singkat, 

sederhana, dan tidak menggunakan biaya yang mahal untuk mengetahui aktivitas 

antioksidan dapat digunakan metode DPPH. DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 

adalah metode pengujian untuk menentukan aktivitas antioksidan dengan 

kemampuannya menangkal radikal bebas. Penentuan aktivitas antioksidan 

dilakukan dengan cara mengukur penurunan intensitas cahaya berwarna ungu dari 

DPPH dimana setara dengan penurunan konsentrasi DPPH. Kemampuan aktivitas 

antioksidan dalam suatu sampel dinyatakan dalam nilai IC50, yakni konsentrasi 

larutan sampel yang diperlukan dalam menghambat 50% radikal bebas DPPH 

(Prasetyo, et al., 2021; Indra, et al., 2019).  

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui 

aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning (Semen cucurbita moschata) 

menggunakan metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di  atas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Berapakah nilai kadar total flavonoid dan kadar total fenolik ekstrak etanol 

biji labu kuning (Semen cucurbita moschata)?  

2. Berapakah nilai IC50 ekstrak etanol biji labu kuning (Semen cucurbita 

moschata) dengan menggunakan metode DPPH? 
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Esktrak merupakan sediaan kental yang didapatkan dari hasil ekstraksi 

tanaman yang direndam dengan pelarut yang sesuai lalu diuapkan. 

b. Uji aktivitas merupakan suatu pengujian untuk mengukur besar potensi 

ekstrak etanol biji labu kuning yang dapat memberikan efek sebagai 

antioksidan. 

c. Biji labu kuning adalah bahan alami berupa biji-bijian dari sebuah labu yang 

memiliki banyak kandungan dan dapat digunakan untuk pengobatan. 

d. Radikal bebas adalah molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan pada 

orbitalnya. 

e. Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat dan menetralisir 

radikal bebas dengan cara menyumbangkan elektron. 

f. IC50 adalah parameter dalam menyatakan hasil konsentrasi dari uji DPPH 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian laboratoium untuk 

menganalisis aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning (Semen 

cucurbita moschata) menggunakan metode DPPH (2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl). 

D. Kajian Pustaka  

Pada kajian pustaka dijelaskan beberapa hasil penemuan dari penelitian 

sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kejelasan arah, manfaat dan posisi 

dari penelitian sebelumnya.  

1. Penelitian Pelu, dkk tahun 2020 dengan judul “Skrining Fitokimia Dan Uji 

Aktivitas Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata) 

Terhadap Daya Hambat Bakteri Staphylococcus aereus” menyatakan 
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bahwa ekstrak etanol biji labu kuning memiliki kandungan senyawa 

bioaktif berupa flavonoid, tanin, saponin dan terpenoid berdasarkan hasil 

pengujian skrining fitokimia menggunakan pereaksi warna.  

Peneliti mengambil acuan dari jurnal tersebut dengan menggunakan 

pelarut etanol. Penelitian yang akan dilakukan memiliki kaitan dengan 

penelitian tersebut. Namun, pada penelitian ini dilakukan pengujian 

lanjutan yakni mengukur kadar total flavonoid dan kadar total fenolik dari 

sampel yang sama. 

2. Penelitian Suena & Ni Putu pada tahun 2020 dengan judul “Uji Aktivitas 

Antioksidan Maserat Air Biji Kopi (Coffea canephora) Hijau Pupuan 

Dengan Metode DPPH  (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)” menyatakan bahwa 

terdapat aktivitas antioksidan pada maserat air biji kopi hijau robusta di 

daerah Pupuan dengan menggunakan metode DPPH. Metode DPPH 

merupakan metode pengujian aktivitas antioksidan yang sederhana, 

mudah, cepat, dan peka. Selain itu, pada pengujian ini hanya 

menggunakan sampel yang sedikit untuk mengetahui aktivitas antioksidan 

dari suatu senyawa bahan alami dimana prinsip pengukurannya secara 

kuantitatif dengan metode DPPH yaitu terjadi perubahan intensitas warna 

ungu DPPH yang setara dengan konsentrasi larutan DPPH. Saat 

elektronnya berpasangan, warna dari DPPH akan berubah menjadi warna 

kuning. Perubahan warna yang terjadi menghasilkan pengaruh pada nilai 

absorbansi panjang gelombang maksimum DPPH dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis sehingga diketahui nilai aktivitas peredaman 

radikal bebas dan dinyatakan dengan nilai IC50 (Inhibitory concentration).  

Dari penelitian tersebut, merujuk melakukan penelitian uji aktivitas 

antioksidan dengan menggunakan metode DPPH. Namun, sampel yang  
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digunakan berbeda.  

3. Penelitian Damanis, dkk tahun 2020 dengan judul “Uji Aktivitas 

Antioksidan Ekstrak Etanol Ascidian Herdmania Momus Dengan Metode 

DPPH (2,2-difenil-1-picrylhydrazyl)” menyatakan bahwa ekstrak Ascidian 

Herdmania momus mempunyai aktivitas antioksidan dengan aktivitas 

tertinggi pada konsentrasi 125μg/mL dengan nilai % inhibisi rata-rata 

66.16%. Pada penelitian ini menggunakan metode DPPH dan vitamin C 

sebagai pembanding.  Dimana vitamin C merupakan  antioksidan sekunder 

yang dapat meredam radikal bebas dan mencegah terjadinya reaksi 

berantai. Vitamin C memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi dan 

bersifat lebih polar dibandingkan dengan vitamin yang lainnya. Vitamin C 

memiliki gugus hidroksi bebas yang dapat bertindak sebagai penangkap 

radikal bebas. Selain itu, Vitamin C juga sangat mudah diperoleh.  

Dari penelitian tersebut, merujuk untuk melakukan penelitian dengan 

menggunakan vitamin C sebagai pembanding dalam pengujian aktivitas 

antioksidan dengan metode DPPH. Namun, sampel yang digunakan 

berbeda. 

4. Penelitian Indra, dkk tahun 2019 dengan judul “Fenolik Total, Kandungan 

Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Mareme 

(Glochidion arborescens Blume.)” menyatakan bahwa ekstrak etanol daun 

mareme berpotensi sebagai antioksidan alami dimana hasil pengujian 

peredaman radikal bebas (DPPH) didapatkan nilai IC50 sebesar 5,62 

µg/mL yang menyatakan bahwa nilai IC50 dari ekstrak lebih besar daripada  

vitamin C (3,34 µg/mL). Dari hasil pengujian total polifenol ekstrak daun 

mareme diperoleh sebesar 33,32 mg GAE/g dan total flavonoid sebesar 

3,02 mg QE/g. Senyawa flavonoid dan fenolik merupakan senyawa yang 
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berpotensi sebagai antioksidan, semakin tinggi total fenolik pada suatu 

tumbuhan maka semakin tinggi pula aktivitas antioksidan yang dimiliki 

untuk meredam radikal bebas DPPH.  

Dari penelitian tersebut, merujuk untuk melakukan penelitian berupa 

penentuan kadar total fenolik dan flavonoid serta korelasi kapasitas 

antioksidan dengan sampel yang berbeda. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui nilai kadar total flavonoid dan kadar total fenolik ekstrak 

etanol biji labu kuning (Semen cucurbita moschata). 

2. Mengetahui nilai IC50 ekstrak etanol biji labu kuning (Semen cucurbita 

moschata) dengan menggunakan metode DPPH. 

F. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta 

penjelasan tentang aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning 

menggunakan metode DPPH serta dapat memberikan wawasan kepada penulis 

dan masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam khususnya biji labu kuing 

sebagai antioksidan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Sampel 

1. Klasifikasi Tanaman Labu Kuning (Panjaitan, et al., 2015) 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Cucurbitaceae 

Famili  : Cucurbitaceae 

Genus  : Cucurbita  

Spesies : Cucurbita moschata 

     

 

 

 

   

Gambar 1. Buah dan Biji Labu Kuning (Sumber Primer, 2023) 

2. Morfologi Biji Labu Kuning 

Biji labu kuning berada dibagian tengah pada daging buah tepatnya 

dibagian rongga yang kosong dan diditutupi oleh lendir berserat. Bijinya pipih 

dengan ujung runcing. Berdasarkan hasil penelitian, biji labu memiliki bentuk 

bulat atau lonjong. Panjang biji bervariasi dari 1,4 hingga 1,8 cm, dan lebar biji 

dari 0,6 hingga 1 cm. Permukaan biji labu kuning berwarna putih hingga 

kecoklatan (Furqan, et al., 2018). 
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3. Kandungan kimia 

Biji labu kuning memiliki kandungan senyawa alkaloid, saponin, stearin, 

kukurbitasin, tirosol, senyawa fitosterol, lesitin, resin, flavonoid, fenolik, asam 

lemak, squalen, asam vanilat, vanillin, luteolin dan asam sinapat, vitamin 

(termasuk vitamin β-karoten, vitamin A, vitamin B2, α-tokoferol, vitamin C dan 

vitamin E) (Tandi, et al., 2018). Biji labu kuning juga mengandung Zn (zinc), Mg 

(magnesium), sterol, asam amino, vitamin E (tokoferol), asam lemak utama, 

karetenoid, kriptoxantin, sesquiterpenoid monosiklik dan inhibitor tripsin. 

Beberapa zat tersebut dapat menghambat pembentukan radikal bebas. Banyak 

antioksidan yang terdapat di dalam biji labu kuning serta asam lemak tak jenuh 

ganda, kalium, vitamin B2 (riboflavin) serta folat dengan jumlah yang cukup 

(Syam, et al., 2019). 

B. Ekstraksi   

Ekstraksi merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan untuk menarik 

kandungan zat dari campuran dengan bantuan pelarut yang sesuai. Ekstraksi 

adalah proses pemisahan untuk mengambil suatu bagian yang ada di dalam bahan 

padat maupun cair menggunakan pelarut tertentu yang didasarkan pada perbedaan 

kelarutan suatu pelarut dengan zat yang terlarut. Efisiensi suatu ekstraksi tak lepas 

dari kekuatan suatu pelarut untuk melarutkan suatu bagian senyawa yang dapat 

larut. Selain itu, efisiensi proses ekstraksi dapat pula ditentukan berdasarkan 

kemurnian pelarut, suhu, metode ekstraksi yang digunakan serta ukuran partikel 

suatu sampel yang diekstrak. Semakin murni suatu pelarut serta semakin lama 

durasi yang digunakan untuk melarutkan suatu sampel dengan suhu tertentu 

selama proses ekstraksi, maka akan menghasilkan ekstrak dalam jumlah yang 

banyak (Mukhriani, 2014; Setiawan, et. al., 2015).  
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Ekstraksi merupakan proses penarikan kandungan senyawa terlarut dengan 

memisahkan zat tidak larut dengan pelarut cair. Dari proses ekstraksi ini, akan 

menghasilkan suatu ekstrak. Ekstrak adalah hasil penarikan senyawa aktif yang 

terdapat pada sampel dalam bentuk sediaan kental yang telah diuapkan seluruh 

pelarutnya hingga tersisa sediaan kental atau serbuk yang diproses sampai 

memenuhi standar yang telah ditentukan. Ekstraksi ini bermanfaat dalam 

mengambil kandungan kimiawi yang terdapat pada suatu bahan. Berdasarkan 

prinsipnya, massa komponen senyawa kimiawi suatu sampel dipindahkan ke 

pelarut yang digunakan. Selama proses ini, terjadi perpindahan pada lapisan 

antarmuka yang selanjutnya akan berdifusi masuk ke dalam pelarut (Saputra, et 

al., 2020).  

Ada beberapa metode dalam proses ekstraksi yang dapat digunakan. 

Namun sebelum pemilihan suatu metode, perlu diketahui terlebih dahulu 

karakteristik dari simplisia serta kandungan senyawa kimia yang akan diisolasi. 

Berikut merupakan jenis-jenis metode dalam proses ekstraksi bahan alam, yakni 

(Mukhriani, 2014) : 

1. Maserasi 

Metode maserasi adalah metode ekstraksi yang sangat sederhana dan 

termasuk metode ekstraksi dingin. Mekanisme dari metode maserasi yaitu dinding 

sel tumbuhan akan ditembus oleh larutan penyari kemudian masuk ke dalam 

rongga sel yang memiliki kandungan senyawa aktif. Hal ini disebabkan oleh 

konsentrasi yang berbeda dari larutan senyawa aktif yang berada dalam sel dengan 

konsentrasi larutan yang berada di luar sel. Sehingga zat aktif yang sifatnya 

larutan pekat ditarik keluar dari sel (Hasnaeni, et al., 2019). 

Maserasi merupakan metode dalam mengekstraksi simplisia yang kerap 

dilakukan untuk memperoleh ekstrak, baik itu skala laboratorium maupun skala 
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industri karena metodenya yang sangat sederhana. Maserasi dapat dikerjakan 

dengan tahapan perendaman sampel menggunakan pelarut di dalam suatu tempat 

kemudian ditutup rapat dan terlindungi dari cahaya lalu disimpan dengan suhu 

normal (suhu kamar). Metode ekstraksi dapat diakhiri apabila konsentrasi zat aktif 

pada pelarut telah seimbang dengan konsentrasi dalam sel tumbuhan telah 

tercapai. Kemudian pelarut pada sampel disaring menggunakan kain/kertas saring 

untuk memisahkan antara pelarut yang sudah bercampur dengan sampel 

(Mukhriani, 2014). 

Pada tahapan perendaman, bidang kontak antara bahan simplisia dengan 

pelarut harus tetap kontak selama jangka waktu yang sudah ditentukan. Selama 

waktu perendaman, zat terlarut terpisah dari sampel dan dipindahkan ke bagian 

pelarut yang digunakan. Dibutuhkan pula pengadukan selama perendaman agar 

perpindahan zat terlarut semakin cepat dan tuberlensi dapat meningkat (Haeria, 

2014). 

2. Ultrasound-Assisted Solvent Extraction 

Ultrasound - Assisted Solvent Extraction (UEA) adalah sebuah metode 

modifikasi maserasi yang dibantu dengan ultrasound (sinyal frekuensi tinggi, 20 

kHz). Mekanisme kerja ekstraksi UEA yaitu wadah yang telah diisi dengan serbuk 

simplisia kemudian dimasukkan pada tempat ultrasonik dan ultrasound. Perlakuan 

ini bertujuan agar sel mendapatkan tekanan mekanik sehingga membentuk suatu 

rongga di dalam sampel. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya peningkatan 

larutan pada suatu zat yang ada dalam pelarut dan menyebabkan terjadinya 

peningkatan pada hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014). 

Ekstraksi UAE adalah cara ekstraksi dengan bantuan gelombang ultrasonik 

untuk menarik senyawa dalam suatu sampel dengan pelarut organik. Gelombang 

ultrasonik merupakan gelombang suara yang frekuensinya >20 KHz, lebih tinggi 
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dibandingkan dengan pendengaran manusia. Ekstraksi dengan ultrasound 

memiliki keuntungan utama dibandingkan dengan metode ekstraksi lainnya yakni 

tenaga yang digunakan sangat rendah dengan durasi pengoperasian yang 

digunakan terhitung sedikit. Pada ekstraksi gelombang ultrasound, penggunaan 

bahan baku serta pelarut dalam jumlah yang rendah, kemudian selama proses 

ekstraksi yang dilakukan menggunakan tekanan dan suhu yang rendah, langkah 

sintesis lebih pendek yang bersamaan dengan peningkatan selektivitas akhir, 

menggunakan bahan baku dan kemurnian pelarut yang lebih sedikit serta 

bertambah (Baihaqi, et al., 2023). 

3. Perkolasi 

Perkolasi merupakan metode ekstraksi dingin yang dapat dikerjakan 

dengan waktu yang cepat dan lebih mudah. Keuntungan teknik perkolasi yakni 

simplisia yang digunakan selalu ditambahkan dengan pelarut yang baru untuk 

memaksimalkan ekstraksi dan menghindari senyawa mengalami kerusakan 

apabila senyawa tersebut bersifat tidak tahan panas (Wigati & Rahardian, 2018). 

Metode perkolasi merupakan teknik pengekstraksian yang dikerjakan 

dengan cara serbuk simplisia yang berada di dalam perkolator (suatu wadah yang 

silinder, mempunyai keran di bagian bawah) dibasahi perlahan-lahan. Serbuk 

simplisia dialiri pelarut pada bagian atas serbuk kemudian secara perlahan akan 

menetes di bagian bawah. Pada metode perkolasi, akan ditambahkan pelarut yang 

baru pada sampel sehingga penggunaan pelarut dengan metode perkolasi dalam 

jumlah yang banyak dan waktu pengerjaan yang lama. Kekurangan lainnya dari 

teknik ekstraksi perkolasi yaitu apabila sampel tidak homogen di dalam 

perkolator, maka akan mengakibatkan pelarut yang digunakan kesulitan untuk 

menjangkau semua tempat sehingga kontak antar sampel dengan pelarut akan 

berkurang (Mukhriani, 2014). 



14 
 

 
 

4. Soxhlet 

Metode soxlet termasuk dalam metode ekstraksi panas dan dingin. Selama 

proses mengekstraksi, disimpan pelarut serta simplisia pada tempat yang berbeda. 

Prinsip dari metode ini yaitu proses ekstraksi berlangsung secara kontinyu dengan 

penggunaan pelarut yang jumlahnya relatif kecil. Setelah itu diuapkan pelarut 

tersebut setelah proses ekstraksi selesai untuk memperoleh ekstrak. Pelarut yang 

biasa digunakan dalam metode ini bersifat mempunyai titik didih yang rendah 

atau sangat rentan untuk menguap (Hasnaeni, et al., 2019). 

Ekstraksi soxhlet merupakan metode umum dan stabil dengan hasil yang 

lebih tinggi dari metode ekstraksi lainnya. Sebagian besar, metode soxhlet 

tergantung pada karakteristik tanaman dan ukuran partikel. Pada suhu ekstraksi 

dan penguapan yang dapat mempengaruhi kualitas produk akhir (Haeria, 2014). 

Metode ekstraksi soxhletasi dapat dikerjakan dengan cara sampel yang 

akan diekstraksi disimpan di dalam kertas saring lalu dimasukkan pada klonsong. 

Setelah itu, klonsong yang berisi sampel dihubungkan dengan kondensor bagian 

bawah lalu ditempatkan di atas labu. Kemudian labu alas bulat yang digunakan 

dimasukkan pelarut yang sesuai lalu diatur suhu penangas di bawah suhu reflux. 

Metode ekstraksi ini memiliki keuntungan yaitu selama pengekstraksian, 

dilakukan secara kontinyu. Kemudian penggunaan pelarut yang sedikit dan waktu 

yang sedikit. Namun dalam metode ini memiliki kekurangan yakni senyawa yang 

sifatnya tidak tahan terhadap panas akan terdegradasi dikarenakan ekstrak yang 

dihasilkan mencapai titik didih (Mukhriani, 2014). 

5. Refluks  

Refluks termasuk salah satu cara mengekstraksi simplisia yang dapat 

dilakukan dengan bantuan pemanasan sehingga mampu mengekstraksi senyawa 

yang tahan panas (Laksmiani et al., 2015). Selama proses mengekstraksi dengan 
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metode refluks, dikerjakan dengan memasukkan sampel dan pelarut yang sesuai 

pada labu kemudian dihubungkan ke kondensor. Dipanaskan pelarut tersebut 

sampai berada pada titik didih. Setelah itu, terjadi proses kondensasi uap dan 

kembali ke labu (Mukhriani, 2014).  

Dalam metode refluks, yang sangat mempengaruhi proses ekstraksi refluks 

adalah tingkat pemanasan akan bertambah serta pelarut yang digunakan selama 

mengekstraksi selalu baru atau segar dikarenakan pelarut akan menguap kembali 

pada bahan yang terendam. Metode ekstraksi ini dapat digunakan untuk 

mengekstrak bahan atau simplisia yang sifatnya tahan panas dan bertekstur kasar 

seperti batang, biji, dan akar (Hasnaeni et al., 2019). 

6. Destilasi Uap 

Destilasi uap merupakan proses ekstraksi yang serupa dengan metode 

reflux dan umumnya penggunaan metode ini untuk mengekstrak minyak esensial 

(campuran dari beragam zat yang menguap). Dalam tahapan pemanasan, uap akan 

mengalami kondensasi dan destilat (dipisahkan menjadi dua komponen yang tidak 

dapat menyatu) disimpan di dalam tempat yang dihubungkan ke kondensor. 

Metode destilasi uap memiliki kekurangan yakni senyawa dapat terdegredasi jika 

sifatnya tidak tahan dengan pemanasan (Mukhriani, 2014).  

Selama proses ekstraksi destilasi uap, bahan yang dihasilkan dari destilasi 

akan panas karena adanya pemberian panas vaporisasi dari uap yang diumpankan. 

Sel-sel yang terdapat di jaringan tumbuhan yang memiliki kandungan minyak 

atsiri akan terdorong oleh uap tersebut sehingga komponen volatil yang 

dikandungnya akan terbuka dan terlepas dari komponennya. Komponen minyak 

atsiri yang mudah menguap akan bercampur dengan uap sehingga membentuk 

campuran fase gas. Kemudian campuran fase gas melewati labu destilasi menuju 

proses kondensasi. Setelah destilasi dikondensasi, akan dihasilkan dua fase yang 



16 
 

 
 

terpisah karena minyak atsiri yang tidak mampu bersatu dengan air. Dimana 

minyak atsiri terdapat pada bagian atas dari lapisan air. Setelah itu, dipisahkan 

antara minyak atsiri dengan air lalu disimpan (L. K. Dewi et al., 2018). 

C. Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah suatu atom yang pada orbitalnya tidak mempunyai 

pasangan elektron. Untuk memperoleh stabilitas kimia, radikal bebas tidak 

mampu untuk bertahan dengan bentuk aslinya dalam rentang waktu yang cukup 

lama sehingga langsung membentuk ikatan dengan bahan di sekitarnya. Molekul 

stabil terdekat akan diserang oleh radikal bebas dengan cara mengikat elektron 

molekul tersebut. Kemudian senyawa yang elektronnya telah diambil berubah 

bentuk ke radikal bebas dan menyebabkan terbentuknya reaksi berantai, dimana 

pada akhirnya dapat menyebabkan sel rusak. Radikal bebas yang sifatnya reaktif 

akan mudah menghasilkan reaksi yang sulit untuk dikendalikan sehingga 

menyebabkan terjadinya ikatan silang pada protein, DNA, lipid, dan pada gugus 

fungsional mengalami kerusakan oksidatif dalam biomolekul. Peroksidasi lipid 

pada membran sel dapat merusak membran yang berdampak pada kerusakan 

protein secara langsung akibat radikal bebas sehingga berpengaruh terhadap 

beragam jenis protein dan aktivitas dari enzim terganggu serta fungsi struktural 

protein (Sinaga, 2016). 

Radikal bebas secara kontinyu akan terbentuk pada tubuh karena faktor-

faktor antara lain metabolisme sel, makanan, paparan radiasi sinar gamma, sinar-

X, sinar ultraviolet, peradangan, kandungan kimiawi dalam makanan dan obat, 

lingkungan yang tercemar, dan pola makan yang tidak sehat. Radikal bebas jika 

berinteraksi dengan bagian-bagian biologis (protein, lemak serta DNA) dapat 

membentuk zat oksidatif yang pada akhirnya akan rusak dan menyebabkan stres 

oksidatif. Secara umum, reaksi berantai yang disebabkan oleh radikal bebas akan 
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terbentuk dalam tiga fase yakni fase inisiasi, fase propagasi, serta fase terminasi 

(Labola & Puspita, 2018).  

Fase inisiasi adalah tahapan pertama dalam menciptakan jenis radikal. 

Pada umumnya, peristiwa fase inisiasi adalah homolitik akan membelah namun 

hal ini tidak sering terjadi akibat dari terhambatnya energi. Fase ini umumnya 

terjadi di bawah pengaruh dari beberapa faktor, seperti suhu yang tinggi, radiasi 

ultraviolet, atau katalis logam yang digunakan untuk menghalangi energi. Pada 

fase propagasi, rantai adalah bagian dari reaksi berantai. Setelah radikal bebas 

reaktif terbentuk, hal ini memicu terjadinya reaksi terhadap atom yang stabil 

kemudian menciptakan radikal bebas yang baru. Jadi, tahapan ini berlangsung 

secara kontinyu yang menyertakan penangkapan atom H atau bertambahnya 

radikal pada ikatan rangkap dan menyebabkan bertambahnya radikal bebas. Pada 

fase terakhir berupa terminasi, dimana terhentinya reaksi radikal apabila kedua 

radikal mengalami reaksi satu sama lain dan memperoleh spesies non-radikal 

(Labola & Puspita, 2018). 

Radikal bebas dapat diperoleh dari sumber endogen dan dapat pula 

diperoleh dari sumber eksogen. Pada sumber endogen dapat diperoleh dari 

metabolisme sel normal yang merupakan sumber utama penghasil ROS (radical 

oxygen species) dimana dapat berperan penting ketika mengaktivasi jalur sinyal 

dalam sel dan berpengaruh pada metabolisme intraseluler dan ekstraseluler 

(Suryadinata, 2018). ROS merupakan zat oksidan turunan dari oksigen dengan 

sifatnya yang reaktif, tersusun dari kemponen radikal bebas dan non-radikal 

(Sinaga, 2016). Di dalam tubuh manusia, ROS mempunyai bentuk yang beragam 

seperti superoksida anion (O2-), lipid (R), radikal hidroksil (HO), serta peroksida 

yakni ROO dan XOO. ROS dapat menyebabkan kerusakan pada sel dengan cara 

menyerang membran lipid hingga rusak melalui serangkaian reaksi peroksidasi 
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lipid. Hal tersebut dapat terjadi karena asam lemak tidak jenuh ganda dalam 

membran sel memiliki kapasitas sangat tinggi. Peroksidasi membran lemak 

mengakibatkan terjdinya permeabilitas membran sel meningkat, menurunnya 

transpor kalsium pada retikulum sarkoplasma, terjadi kerusakan pada fungsi 

mitokondria serta enzim, dan terbentuknya metabolit toksik (Berawi & 

Agverianti, 2017).  

Produksi ROS secara berlebihan akan menyebabkan tubuh mengalami 

stres oksidatif. Stres oksidatif merupakan manifestasi sistemik radikal bebas 

seperti ROS yang tidak seimbang dengan kemampuan sistem di dalam tubuh 

dalam menetralkan dan memperbaiki sel yang rusak akibat dari radikal bebas. 

Rusaknya sel di dalam tubuh sebagian besar tidak terjadi secara langsung, 

melainkan dapat diakibatkan karena adanya ROS yang diperoleh berupa O2- 

(radikal superoksida), H2O2 (hidrogen peroksida), dan OH (radikal hidroksil). 

Meningkatnya stres oksidatif akan mengakibatkan terganggunya metabolisme 

baik yang dapat menimbulkan beragam jenis penyakit degeneratif diantaranya 

aterosklerosis, kanker, alzheimer, parkinson, infark miokard, dan gagal jantung 

(Suryadinata, 2018). 

Radikal bebas dapat pula didapatkan dari beberapa faktor eksternal, yakni 

asap rokok, hasil paparan ultraviolet, senyawa yang dapat memicu bertambahnya 

radikal yang terdapat di dalam makanan serta polutan lainnya. Radikal bebas 

mampu mengakibatkan munculnya penyakit yang sifatnya kronis dimana 

memerlukan rentang waktu yang cukup panjang agar penyakit timbul menjadi 

nyata atau bersifat akumulatif. Dalam pencegahan beragam penyakit yang 

ditimbulkan dari radikal bebas dapat diperbaiki dengan pemberian antioksidan 

yang berfungsi menangkal radikal bebas dengan cara menyumbangkan 

elektornnya sehingga menstabilkan radikal bebas. Agar stres oksidatif dapat 
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menurun, maka didibutuhkan tambahan asupan antioksidan dari luar tubuh baik 

itu dari makanan maupun obat-obatan  (Fakriah et al., 2019; Amanda et al., 

2019).  

D. Fenolik 

Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder bioaktif yang 

penyebarannya sangat luas di dalam tanaman terutama disintesis melalui jalur 

metabolisme asam sikamat, pentosa fosfat, serta fenilpropanoid. Senyawa fenolik 

berdasarkan strukturnya mengandung beragam senyawa yang mempunyai cincin 

aromatik baik satu maupun lebih gugus hidroksil dan dapat berkisar dari molekul 

yang sederhana sampai molekul polimer kompleks. Menurut jumlahnya, senyawa 

fenolik terbagi atas subkelompok asam fenolik, flavonoid, tanin dan stilbena yang 

terikat gugus hidroksil fenolik dan elemen struktural yang terhubung dengan 

cincin benzena (Diniyah & Lee, 2020). 

Senyawa fenolik adalah senyawa yang diperoleh dari metabolit sekunder 

yang berasal dari tanaman dengan kombinasi monosakarida dan polisakarida yang 

terikat pada satu atau lebih gugus fenolik, baik dalam bentuk ester atau turunan 

metil ester. Senyawa ini termasuk senyawa aromatik dengan struktur yang berasal 

dari turunan benzena sehingga mempunyai cincin aromatik serta memiliki gugus 

hidroksil (OH) berjumlah satu atau lebih. Fenolik memiliki kelarutan yakni 

cenderung larut di dalam air. Biasanya terikat pada glukosa sebagai glikosida, 

serta ditemukan pada vakuola sel. Saat ini, diketahui bahwa keanekaragaman 

struktur senyawa fenolik telah diketahui telah mencapai kisaran lebih dari 8.000 

struktur (Mahardani & Yuanita, 2021). 
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  Gambar 2. Gugus fenol (Kusnadi, 2018) 

Senyawa fenolik adalah senyawa metabolik sekunder yang diperoleh dari 

tumbuhan dan bercirikan cincin aromatik dengan gugus hidroksil. Senyawa ini 

bermanfaat sebagai antioksidan, anti kanker, anti inflamasi, antimikroba, 

melindungi terhadap penyakit jantung, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya 

sebagai antioksidan, senyawa ini dapat mengurangi ROS karena mempunyai 

banyak gugus hidroksil (polifenol), dimana gugus hidroksil tersebut (-OH) 

bereaksi sebagai antioksidan dan menurunkan ROS rantai radikal bebas. 

(Mahardani & Yuanita, 2021). Untuk mengetahui kadar fenolik dalam suatu 

sampel maka dilakukan penetapan kandungan fenolik. 

Penentuan kandungan total fenolik ditujukan untuk mengetahui korelasi 

antara aktivitas antioksidan dengan kandungan total fenolik. Penetapan 

kandungan total fenolik ditentukan dengan penggunaan reagen folin-ciocalteu dan 

asam galat sebagai kurva standar. Asam galat termasuk turunan asam 

hidrobenzoat yang termasuk golongan asam fenolik sederhana. Asam galat adalah 

fenol alami yang bersifat stabil (Wirasti, 2019).   

Kandungan fenolik tanaman dinyatakan dalam GAE (galac acid 

ekuivalent), yaitu jumlah kesetaraan miligram asam galat (3,4,5-trihydroxybenzoic 

acid) dalam satu gram sampel. Ekuivalen asam galat adalah panduan yang 

biasanya digunakan untuk menentukan jumlah senyawa total fenolik yang ada 

pada sampel (Mukhriani, et al., 2019). 

Berdasarkan prinsipnya, reaksi metode folin-ciocalteu  berupa  ion  fenolat 
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akan mereduksi asam fosfomolibdenum fosfotungstat menjadi kompleks tungsten 

molibdenum biru dalam media basa. Ion fenolik terbentuk dari disosiasi proton 

senyawa basa pada media basa. Semakin tinggi konsentrasi kompleks fenolik, 

maka semakin tinggi ion fenolik yang terbentuk sehingga mereduksi 

fosfomolibdat-fosfotungstat dan membentuk warna biru pekat yang dapat 

menghasilkan ukuran serapan semakin besar. Kemampuan senyawa fenolik dalam 

berperan sebagai antioksidan diakibatkan karena adanya gugus hidroksil pada 

fenolik. Ketika terjadi reaksi antara gugus hidroksil dengan zat radikal bebas 

melalui media transfer elektron, hal tersebut akan bertindak sebagai donor atom 

hidrogen sehingga menghambat proses oksidasi (Wirasti, 2019). 

E. Flavonoid 

Senyawa flavonoid adalah metabolit sekunder polifenol. Senyawa 

flavonoid adalah senyawa polifenol dengan 15 atom karbon dengan susunan ordo 

C6-C3-C6 yang artinya rangka karbon mengandung dua gugus C6 (cincin benzena 

tersubstitusi) dan dihubungkan oleh rantai alifatik 3 karbon. Senyawa flavonoid 

memiliki struktur yang lebih stabil, tersedia dan aktif secara biologis pada 

tumbuhan dengan bentuk glikosilasi atau termetilasi. Glikosilasi flavonoid dicapai 

melalui mekanisme biologis glikosiltransferase dimana enzim mengkatalisis 

perlekatan molekul gula untuk memperoleh glikosida (Arifin & Ibrahim, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka C6-C3-C6 Flavonoid (Sirait, 2007) 
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Golongan flavonoid antara lain antosianin, kalkon, proantosianin, 

biflavonil, flavon, flavanol, glikoflavon, flavonon, auron, serta isoflavon. 

Senyawa flavonoid mampu menghambat banyak reaksi oksidasi karena 

merupakan senyawa pereduksi. Flavonoid memiliki fungsi sebagai antioksidan 

dikarenakan mampu mendonorkan elektron pada radikal bebas yang tidak 

berpasangan. Dimana R• adalah senyawa radikal bebas, Fl-OH adalah senyawa 

flavonoid dan Fl-OH• adalah senyawa radikal flavonoid (Haeria, et al., 2016).  

Kandungan total flavonoid dapat ditetapkan menggunakan metode 

kolorimetri menggunakan AlCl3. Prinsip metode penggunaan AlCl3 dalam 

menentukan kandungan total flavonoid yaitu terbentuknya kompleks antara AlCl3 

dengan gugus keton pada atom C-4 dan gugus hidroksida pada atom tetangga C-3 

atau C-5 dari gugus flavon dan flavonol. Dalam penetapan kadar total flavonoid 

digunakan senyawa kuersetin yang dijadikan kurva standar karena kuersetin 

merupakan flavonoid yang termasuk golongan flavonol dengan gugus keton pada 

atom C-4 dan juga gugus hidroksil pada atom C-3 dan yang berdekatan C-5. 

Dalam reaksi ini, diperoleh warna kuning dari kuersetin. Dimana penggunaan 

kuersetin dalam jumlah yang besar, maka warna kuning yang diperoleh semakin 

pekat. Pemilihan kuersetin sebagai pembanding dalam penentuan total flavonoid 

dikarenakan kuersetin termasuk senyawa yang sangat banyak didistribusikan pada 

tanaman. Terdapat sekitar 60 hingga 75% flavonoid yang terbentuk dalam 

kuersetin dan glikosidanya. Selain itu, kuersetin mengandung flavonoid yang 

sangat baik untuk meredam radikal bebas serta menghentikan terjadinya beragam 

reaksi oksidasi dikarenakan mampu membentuk radikal fenolik yang stabil akibat 

dari pengaruh resonansi cincin aromatik (Wirasti, 2019).   

Penetapan kadar senyawa flavonoid (2-[3,4-dihydroxyphenyl]-3,5,7-

trihydroxy-4H-chromen-4-one) yang diukur dengan penggunaan pembanding 
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kuersetin, dapat dihitung sebagai QE (quercetin equivalent). Ekuivalen kuersetin 

merupakan panduan yang biasanya digunakan untuk menentukan kadar senyawa 

golongan flavonoid yang ada pada suatu sampel (Mukhriani, et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Flavonoid (R•) terhadap radikal bebas Fl-O• bereaksi dengan radikal 

kedua, menghasilkan kuinon yang stabil (Arifin & Ibrahim, 2018).  

Senyawa flavonoid mempunyai kemampuan secara langsung dalam 

meredam radikal bebas yaitu dengan menyumbangkan atom hidrogen. Radikal ini 

dinonaktifkan berdasarkan persamaan reaksi dimana radikal bebas berupa R• dan 

radikal fenoksil berupa Fl-O•. Secara in vitro, flavonoid yang memiliki aktivitas 

antioksidan sangat bergantung pada susunan gugus fungsi dalam struktur inti. 

Mekanisme kerja antioksidan berdasarkan pada substansialnya, sangat 

berpengaruh dari konfigurasi serta jumlah keseluruhan gugus hidroksil. 

Konfigurasi hidroksil cincin B merupakan konfigurasi yang memiliki pengaruh 

tinggi terhadap penentuan dalam kemampuan meredam ROS, sedangkan 

substitusi cincin A dan C mempunyai pengaruh kecil terhadap konstanta laju 

peredaman radikal anion superoksida (Arifin & Ibrahim, 2018). 
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F. Antioksidan 

1. Pengertian Antioksidan  

Menurut pengertian kimiawi, antioksidan merupakan senyawa donor 

elektron. Namun menurut pengertian biologis, antioksidan definisikan sebagai 

senyawa yang berpotensi dalam mengurangi efek negatif oksidan, seperti enzim 

dan protein pengikat logam. Mekanisme kerja dari antioksidan yaitu dengan cara 

menyumbangkan elektron pada senyawa oksidan sehingga terbentuk aktivitas 

untuk menghambat senyawa oksidan (Irianti et al., 2017). 

Senyawa antioksidan merupakan atom yang mampu menetralisir radikal 

bebas dengan menyumbangkan elektronnya untuk menghentikan keadaan radikal 

yang tidak memiliki pasangan. Senyawa antioksidan mempunyai kemampuan 

secara langsung dalam menurunkan kerusakan oksidatif dengan cara bereaksi 

dengan radikal bebas. Selain itu, dapat pula dengan cara tidak langsung seperti 

menghentikan aktivitas enzim yang dapat memproduksi radikal bebas atau  

menambah aktivitas enzim antioksidan seluler (Hasnaeni & Aminah, 2019). 

Senyawa antioksidan berperan untuk menetralisir serta memusnahkan 

radikal bebas dalam merusak sel dan molekul biologis di dalam tubuh, seperti 

DNA, protein dan lipoprotein. Dimana kerusakan tersebut menyebabkan penyakit 

degeneratif berupa diabetes, kanker, hati, jantung, arthritis, dan katarak. Untuk 

mencegah kerusakan yang tidak diinginkan, perlu dilakukan penambahan 

antioksidan dari luar atau dikenal juga dengan antioksidan eksogen. Antioksidan 

alami mempunyai kemampuan dalam melindungi dan menjaga tubuh dari spesies 

oksigen reaktif yang dapat merusak biomolekul di dalam tubuh dengan cara 

menghambat timbulnya penyakit degeneratif, serta mencegah peroksidasi lemak 

dalam makanan (Hasnaeni & Aminah, 2019). 
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Antioksidan memiliki fungsi terpenting pada bidang kesehatan, kecantikan 

dan bahan makanan. Fungsi antioksidan pada bidang kesehatan bermanfaat dalam 

menjaga tubuh dari penyakit degeneratif berupa penyakit kanker, diabetes, ginjal 

kronis dan sebagainya. Antioksidan di bidang kecantikan bermanfaat sebagai anti 

aging atau mencegah tubuh dari penuaan dini dan melindungi kesehatan kulit. 

Pada bidang pangan, senyawa antioksidan berfungsi sebagai pencegah proses 

oksidasi yang mampu merusak bahan pangan seperti ketengikan, merubah aroma 

dan warna pada makanan serta mencegah peroksidasi lipid pada bahan pangan 

(Berawi & Marini, 2018). 

2. Jenis-jenis antioksidan 

Antioksidan berdasarkan kelompoknya, terdiri atas dua yakni antioksidan 

alami dan antioksidan sintetis (Irianti, et al., 2017). 

a. Antioksidan alami 

Antioksidan alami merupakan senyawa antioksidan yang didapatkan dari 

bahan alam. Senyawa antioksidan dapat ditemukan dalam berbagai macam 

tanaman, buah, sayuran, serta rempah-rempah. Antioksidan alami dapat berfungsi 

sebagai zat pereduksi, penyerapan pembentukan oksigen singlet, meredam radikal 

bebas dan pengkelat logam dengan bobot molekul 200-400. 

Antioksidan alami diklasifikasikan menjadi dua yaitu enzim dan vitamin. 

Antioksidan seperti enzim yang diproduksi di dalam tubuh yaitu superoksida 

dismutase (SOD), glutathione peroksidase dan katalase. Senyawa antioksidan dari 

vitamin yaitu beta karoten (vitamin A), α-tokoferol (vitamin E) dan asam askorbat 

(vitamin C). Sedangkan antioksidan yang diperoleh dari tanaman dapat berupa 

senyawa polifenol atau fenolik, flavonoid, kumarin, turunan asam sinamat, asam 

organik, dan tokoferol. 
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b. Antioksidan sintetis 

Antioksidan sintetis berfungsi untuk meredam radikal bebas serta 

mencegah terjadinya reaksi berantai. Adapun contoh dari senyawa ini yaitu 

Butylated hydroxyrotoluene (BHT), Butylated hydroxyl anisole (BHA), Propyl 

gallate (PG), metal chelating agent (EDTA), Nordihydro guaretic acid (NDGA), 

Tertiary butyl hydroquinone (TBHQ). Antioksidan yang dimanfaatkan pada bahan 

pangan pada saat ini yaitu monohidroksi atau polihidroksi senyawa fenol dengan 

beragam substituen pada cincin. Dalam peningkatan kelarutan pada lemak dan 

minyak, antioksidan fenolik sintesis kerap digantikan dengan alkil. 

Batas penggunaan antioksidan sintetik utama adalah 0,02% yang 

terkandung dalam lemak atau minyak. TBHQ merupakan antioksidan minyak 

nabati. BHA dan BHT memiliki sifat yang stabil dengan panas dan kerap 

dimanfaatkan dalam menstabilkan lemak selama proses pemanggangan dan 

penggorengan produk. Dalam penggunaan jangka panjang, BHA dan BHT dapat 

memberikan efek toksik pada tubuh. BHT atau BHA yang mengandung 1% dalam 

makanan dapat menyebabkan berat badan menurun serta organ hati dan otak yang 

mengalami pembengkakan yang berat. 

3. Mekanisme kerja antioksidan 

Berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya, antioksidan terdiri atas tiga 

yakni antioksidan primer, antioksidan sekunder, dan antioksidan tersier (Berawi & 

Marini, 2018). 

a. Antioksidan primer 

Mekanisme kerja antioksidan primer ini yaitu antioksidan primer memiliki 

sifat yang dapat memutus reaksi berantai (chain-breaking antioxidant) dan 

mampu bereaksi terhadap radikal lipid sehingga berubah lebih stabil. Adapun 
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contoh dari antioksidan jenis ini yaitu Superoksida Dismutase (SOD), Glutation 

Peroksidase (GPx), catalase serta protein pengikat logam.  

b. Antioksidan sekunder 

Mekanisme kerja antioksidan sekunder yaitu dengan menarik ion logam, 

meredam radikal, menangkap oksigen, menguraikan hidroperoksida menjadi 

senyawa non-radikal, menyerap radiasi ultraviolet serta melindungi agar tidak 

terjadi reaksi berantai. Adapun contoh antioksidan ini yaitu isoflavone, vitamin E, 

vitamin C, bilirubin serta albumin. 

c. Antioksidan tersier 

Mekanisme kerja antioksidan tersier yakni bekerja dengan cara melakukan 

perbaikan terhadap biomolekul yang rusak akibat serangan radikal bebas. 

Antioksidan jenis ini dapat berupa enzim yang memperbaiki DNA dan metionin 

sulfida reduktase. 

G. Metode analisis aktivitas antioksidan 

 Analisis antioksidan merupakan metode kuantitatif yang dilakukan 

dengan mengukur suatu komponen untuk mengetahui kemampuannya dalam 

mereduksi suatu zat. Terdapat beragam metode analisis dalam penentuan aktivitas 

antioksidan pada ekstrak tanaman. Pada metode analisis antioksidan, dibagi 

menjadi dua bagian yakni: HAT (Hydrogen Atom Transfer) dan SET (Single 

Electron Transfer). Dari kedua metode tersebut seringkali muncul secara 

bersamaan, namun mekanisme dari kedua metode tersebut mempunyai perbedaan 

seperti berikut (Mu’nisa, 2022): 

a. Metode HAT merupakan metode pengukuran kapasitas antioksidan yang 

dapat dilakukan untuk menetralisir radikal bebas dengan cara 

menyumbangkan atom H. Metode ini sangat baik digunakan untuk senyawa 

fenolik dan pada pengujian aktivitas antioksidan yang menggunakan zat 
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berwarna dari radikal bebas. Dalam pengujian ini akan menunjukkan adanya 

aktivitas antioksidan yang ditandai dengan berubahnya warna dari radikal 

bebas menjadi tidak berwarna. Contoh dari metode HAT yaitu pengujian 

antioksidan menggunakan metode ABTS dan Hydroxyl radical scavenging 

assay (ORACOH*). 

b. Metode SET didasarkan pada reaksi redoks. Dalam pengujian antioksidan, 

agen oksidasi mengalami reaksi terhadap antioksidan yang termasuk dalam 

senyawa fluoresensi. Pada pengujian ini digunakan alat spektrofotometri 

untuk mengukur perubahan warna yang memiliki korelasi terhadap 

konsentrasi antioksidan yang terkandung pada suatu sampel. pH dan pelarut 

yang digunakan sangat mempengaruhi metode SET. Dalam pengujiannya, 

didasarkan pada warna yang mengalami perubahan dimana proses reduksi 

akan semakin tinggi jika terjadi perubahan warna yang besar. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa potensi akitivitas antioksidan dalam suatu sampel 

semakin besar. Contoh dari metode SET yaitu pengujian antioksidan dengan 

menggunakan metode FRAP dan DPPH. 

Berdasarkan dari kedua mekanisme analisis antioksidan tersebut, metode 

pengujian yang sering dilakukan yaitu FRAP, DPPH, dan ABTS. 

1. Metode DPPH 

DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; C18H12N5O6, M=394.33) adalah 

suatu radikal bebas dengan sifat yang stabil. Dalam pengujian dengan 

menggunakan metode DPPH, warna ungu yang dimiliki oleh DPPH akibat 

delokalisasi akan mengalami perubahan warna menjadi kuning hydrazine jika 

terjadi reaksi antara antioksidan dengan DPPH. Hal tersebut disebabkan oleh 

terjadinya proses reduksi yang mengakibatkan berkurangnya warna ungu pada 

DPPH. Pada proses reduksi, substrat akan menyumbangkan atom H ke radikal 
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bebas. Metode pengujian ini berfungsi untuk mengetahui potensi dari antioksidan 

pada suatu sampel dalam menangkal radikal bebas dimana dilakukan uji 

kuantitatif berupa proses skrining menggunakan alat spektrofotometri pada 

panjang gelombang maksimal. Metode pengujian DPPH dipengaruhi oleh cahaya, 

pH, pelarut yang digunakan, waktu inkubasi, ion organik, garam dan suhu. Pada 

penentuan aktivitas antioksidan dapat dilakukan menggunakan pengujian DPPH 

yang ditetapkan dengan parameter IC50 (inhibition concentration). Hasil dari nilai 

IC50 yang diperoleh dinyatakan sebagai konsentrasi antioksidan yang digunakan 

dalam mengurangi konsentrasi DPPH sebanyak 50%. Dimana semakin kecil nilai 

IC50 maka semakin tinggi aktivitas antioksidan pada suatu sampel, kemudian 

dikalkulasikan menggunakan inhibition curve  (Mu’nisa, 2022). 

Pada pengukuran antioksidan, metode serapan terhadap DPPH termasuk 

metode sederhana, cepat, mudah, cukup teliti serta hanya membutuhkan sampel 

dalam jumlah yang kecil. Oleh karena itu, pengujian DPPH sangat efektif jika 

diterapkan dalam pengukuran aktivitas antioksidan pada suatu sampel. DPPH 

merupakan senyawa organik yang memiliki kandungan nitrogen yang tidak stabil 

dengan penyerapan kuat pada λ maximum 517 nm dan memiliki warna ungu 

gelap. Berdasarkan prinsipnya, DPPH bekerja dengan mengikat atom hydrogen 

yang ada pada senyawa antioksidan (transfer elektron) contohnya fenol agar lebih 

stabil, atau senyawa antioksidan akan menyumbangkan atom H dengan proses 

reaksi antara DPPH dengan antioksidan sehingga menyebabkan penyerapan 

DPPH semakin menurun. Hal ini dapat ditandai dengan warna radikal bebas 

DPPH yang berubah warna, yang awalnya warna ungu beubah menjadi warna 

kuning pucat. Penggunaan metode reduksi DPPH dalam menetapkan aktivitas 

antioksidan dapat ditetapkan sebagai nilai peredaman DPPH (Haeria, et al., 2016). 
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Metode DPPH memiliki kelebihan seperti metode analisis dalam pengujian 

ini lebih sederhana, waktu yang singkat, lebih mudah serta sensitif terhadap 

sampel yang menggunakan konsentrasi rendah. Kekurangan pengujian DPPH 

yaitu keterbatasan dalam penggunaan pelarut karena DPPH memiliki kelarutan 

yang hanya larut dengan pelarut organik, sehingga ketika menganalisis senyawa 

hidrofilik akan sedikit sulit. DPPH sendiri banyak digunakan sebagai langkah 

utama untuk melakukan pengujian analisis aktivitas antioksidan karena dapat 

menunjukkan sistem pertahanan tubuh dalam meredam radikal bebas (Amnestiya, 

et al., 2023). 

2. Metode ABTS 

ABTS (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) adalah 

senyawa radikal kation organik yang dimanfaatkan dalam pengukuran aktivitas 

antioksidan, dimana bereaksi pada kondisi pH 7,4. Metode ini didasarkan pada 

waktu serta persentase perubahan warna sebagai bagian dari fungsional 

konsentrasi. Aktivitas ABTS dapat ditandai dengan terjadinya reaksi warna yang 

berubah dari warna biru kehijauan menjadi bening. Metode pengujian ABTS 

bertujuan agar dapat mengetahui seberapa besar potensi antioksidan dalam 

menyumbangkan radikal proton sehingga mencapai stabilitas (Mu’nisa, 2022). 

Metode ABTS memiliki kelebihan berupa hasil absorbansi atau 

penyerapan spesifik pada rentang panjang gelombang tampak dan durasi respon 

yang singkat. Metode ABTS juga larut dengan pelarut yang organik dan air 

sehingga mampu mengukur senyawa lipofilik dan senyawa hidrofilik. Akan 

tetapi, metode ABTS tidak dapat menunjukkan sistem pertahanan tubuh terhadap 

radikal bebas. Oleh karena itu, metode pengujian ABTS hanya dapat digunakan 

sebagai metode referensi karena tidak mampu mewakili sistem pertahanan 

biologis tubuh (Amnestiya et al., 2023). 
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3. Metode FRAP 

FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) adalah metode analisa yang 

umumnya diterapkan dalam pengukuran kemampuan antioksidan untuk 

mereduksi Fe(III)-TPTZ (ferri-tripyridyl-triazine) menjadi Fe(II)-TPTZ yang 

dapat ditandai dengan berubahnya warna kuning menjadi warna biru. TPTZ 

merupakan colorants dan Fe(III) adalah radikal bebas. Pengujian kemampuan 

antioksidan dilakukan dengan metode FRAP tidak memerlukan perlakuan pre-

treatment karena dipandang konstan dan linear terhadap hasil pengujian. Metode 

ini mampu melakukan pengukuran terhadap kombinasi efek antioksidan dari 

senyawa biologi non-enzim. Kemudian mampu memberi indeks dalam 

menurunkan efek oksidatif dari radikal bebas (Mu’nisa, 2022). 

H. Uraian Vitamin C 

Vitamin C merupakan vitamin yang dapat larut dalam air, dan manfaat 

untuk memperbaiki jaringan dan metabolisme di dalam tubuh melalui reaksi 

oksidasi dan reduksi. Selain itu, vitamin C dapat berfungsi sebagai antioksidan, 

mempercepat proses penyembuhan luka, proses hidroksilasi hormon koteks 

adrenal, membantu membentuk kolagen dan mengurangi kadar kolesterol di 

dalam darah. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan kuat yang mampu menjaga 

sel terhadap karsinogen, dan terutama dapat meningkatkan kemampuan tubuh 

untuk menyerap kalsium (mineral penting dalam perkembangan gigi dan tulang) 

dan zat besi dari bahan makanan lainnya (Hasanah, 2018). 

Vitamin C merupakan nutrisi yang berfungsi sebagai antioksidan dan 

sangat baik dalam meredam aktivitas radikal bebas, dimana radikal ini mampu 

mengakibatkan rusaknya sel di dalam tubuh. Selain itu juga mampu menjaga lensa 

dari kerusakan oksidatif yang diakibatkan oleh radiasi. Vitamin C juga mampu 
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menurunkan resiko kanker dan mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh radikal 

bebas yang mampu menyebabkan kanker (Hasanah, 2018). 

Vitamin C dapat dijadikan sebagai pembanding dalam pengujian aktivits 

antioksidan pada suatu sampel karena berperan sebagai antioksidan sekunder yang 

dimana mampu meredam radikal bebas, melindungi dari terjadinya reaksi 

berantai, aktivitas antioksidan yang dimiliki sangat tinggi, sangat mudah untuk 

didapatkan serta vitamin C memiliki sifat yang lebih polar dari vitamin lainnya. 

Vitamin C memiliki gugus hidroksi bebas yang berperan sebagai peredam radikal 

bebas (Damanis, et al., 2020). 

Vitamin C merupakan antioksidan yang ditemukan dalam larutan air 

seperti darah dan (intraseluler). Pada fase air, akan terjadi reaksi antara vitamin C 

dengan radikal bebas sebelum radikal bebas merusak terutama menghancurkan 

lipid sel sehingga tidak berfungsi dengan baik. Vitamin C mampu bereaksi dengan 

beragam jenis spesies oksigen reaktif (ROS) dan spesies nitrogen yang terdapat di 

dalam darah atau pada sel dengan cara menyumbangkan elektron kepada radikal 

bebas, sehingga radikal bebas yang awalnya tidak berpasangan menjadi 

berpasangan. Beragam radikal bebas dan spesies reaktif yang bereaksi dengan 

vitamin C merupakan radikal hidroksil (OHo), radikal hidroperoksil (HO2
o), 

radikal superoksid (O2), radikal alkoksil (ROo), radikal peroksil (RO2-), hidrogen 

peroksida (H2O2), radikal peroksinitrit, dan radikal nitrit oksid (Hasanah, 2018). 

Vitamin C memiliki sifat yang mudah teroksidasi bila terpapar oleh udara 

dan akan dipercepat lagi apabila terpapar oleh panas, sinar, alkali, enzim, 

oksidator, serta katalis tembaga (Cu) dan besi (Fe). Hal ini disebabkan karena sifat 

dari vitamin C yang tidak stabil. Vitamin C mudah teroksidasi dikarenakan 

kandungan senyawa berupa gugus fungsi hidroksi (OH) yang sangat reaktif. 

Apabila terdapat zat pengoksidasi, maka gugus hidroksi akan teroksidasi menjadi 
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gugus karbonil. Proses oksidasi akan terhambat jika vitamin C berada dalam 

suasana sangat asam atau pada suhu rendah. Namun, vitamin C cukup stabil 

dalam kondisi kering (Hasanah, 2018). 

I. Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometri UV-Vis merupakan instrumen yang dapat digunakan 

dalam mempelajari sifat-sifat serapan dari bahan-bahan yang berfungsi sebagai 

panjang gelombang. UV-Vis adalah singkatan dari ultraviolet-visible. 

Spektrofotometri UV-Vis dapat dimanfaatkan untuk mengetahui sifat penyerapan 

suatu bahan dalam rentang panjang gelombang ultraviolet (dari kisaran 200 nm) 

sampai mencangkup semua panjang gelombang cahaya tampak (hingga kisaran 

700 nm) (Due et al., 2019).  

Spektrofotometer UV-Vis merupakan metode instrumental yang umumnya 

digunakan dalam analisis kimia untuk mengetahui senyawa (padat/cair) yang 

didasarkan pada serapan foton. Pada umumnya, suatu sampel harus diolah atau 

diderivatisasi agar dapat menyerap foton pada daerah UV-Vis, contohnya seperti 

dilakukan penambahan pereaksi/reagen sehingga membentuk garam kompleks 

dan lain-lain (Irawan, 2019). 

Spektrofotometer UV-Vis adalah metode yang digunakan dalam pengujian 

jumlah cahaya yang diserap pada setiap panjang gelombang di daerah ultraviolet 

dan daerah tampak. Dalam perangkat ini, sinar cahaya yang terbelah sebagian 

cahaya diarahkan melewati sel transparan yang memiliki kandungan pelarut. 

Berdasarkan prinsipnya adalah apabila radiasi elektromagnetik pada daerah sinar 

ultraviolet dan cahaya tampak melewati senyawa dengan ikatan rangkap, sebagian 

radiasi biasanya diserap oleh senyawa tersebut. Banyaknya radiasi yang diserap 

bergantung pada panjang gelombang radiasi dan struktur senyawa. Absorbansi 

cahaya radiasi dapat disebabkan oleh penurunan energi radiasi ketika elektron dari 
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orbit energi yang lebih rendah tereksitasi ke orbit energi yang lebih tinggi (Haeria, 

et al., 2016). 

Spektrofotometri UV-Vis dapat digunakan dalam pengujian analisa fosfat 

dalam sedimen melalui interaksi antara cahaya pada panjang gelombang tertentu 

dan bahan dalam bentuk molekul atau atom. Sinar dapat berupa sinar tampak 

(visibel), sinar ultraviolet (tak kasat mata), dan sinar infra merah, sedangkan pada 

suatu bahan dapat berupa molekul yang memiliki elektron valensi. Sinar yang 

dikeluarkan dari suatu sumber dikenal dengan radiasi elektromagnetik. Interaksi 

antara cahaya atau radiasi elektromegnetik dan materi dapat terjadi melalui emisi, 

serapan, dan hamburan. Oleh karena itu, seringkali disebut adanya spektroskopi 

emisi, spektroskopi serapan dan spektroskopi hamburan. Pada alat 

spektrofotometri UV-Vis digunakan interaksi penyerapan dalam pengujiannya. 

Secara sederhananya, spektrofotometri UV-Vis terdiri atas beberapa bagian yaitu 

(Munarsih & Rini, 2019): 

a. Sumber cahaya, yaitu cahaya polikromatis dari lampu Tungsten/Wolfram 

yang berada di daerah Visible (400-800 nm) dan lampu Deuterium yang 

berada di daerah Ultraviolet (0-400 nm) (Munarsih & Rini, 2019).  

b. Monokromator berfungsi untuk menyeleksi panjang gelombang. 

Monokromator adalah suatu bagian dalam proses spektrofotometer UV-Vis 

untuk memperoleh radiasi monokromatik dari sumber radiasi polikromatik. 

Monokromator pada umumnya terbagi menjadi beberapa bagian slot masuk-

filter-prisma-grating-keluar (Munarsih & Rini, 2019; RD Rahmah, et al., 

2021).  

c. Kuvet/sel sampel sebagai tempat sampel yang akan dianalisis, diamana 

peninjauan dari pemakaian kuvet ada dua macam yaitu, kuvet permanen yang 

terbuat dari bahan gelas hasil leburan silika dan kuvet disposable yang 
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pemakaiannya untuk satu kali terbuat dari bahan teflon atau plastik. 

Berbentuk persegi panjang lebar 1 cm, memiliki permukaan lurus dan sejajar 

secara optis, transparan, tidak bereaksi terhadap bahan kimia, tidak mudah 

rapuh, dan memiliki bentuk yang sederhana namun solid (Munarsih & Rini, 

2019; RD Rahmah et al., 2021).  

d. Detektor berfungsi untuk menangkap sinar yang melewati sampel. Kualitas 

detektor sangat menentukan kualitas spektrofotometer UV-Vis. Berfungsi 

sebagai pengubah sinyal radiasi menjadi sinyal elektronik (Munarsih & Rini, 

2019; RD Rahmah et al., 2021).  

e. Read Out yaitu suatu sistem yang dapat menangkap isyarat listrik yang 

berasal dari detektor dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk angka 

transmitan atau penyerapan yang ditunjukkan pada display alat (Munarsih & 

Rini, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram alat spektrometer UV-Vis (Suhartati, 2017) 

 Berdasarkan prinsip kerjanya, spektrofotometri UV-Vis bekerja dengan 

cara sinar monokromatik melewati suatu medium (larutan), kemudian sebagian 
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sinar tersebut diserap (I), sebagian dipantulkan (lr), dan sebagian dipancarkan (It). 

Penerapan rumus ini dalam pengukuran kuantitatif dilakukan secara komparatif 

dengan menggunakan kurva kalibrasi yang berhubungan dengan konsentrasi deret 

larutan untuk menganalisis unsur pada kadar rendah baik secara kuantitatif 

ataupun secara kualitatif. Pada penetapan secara kualitatif didasarkan pada puncak 

yang diperoleh spektrum dari suatu unsur tertentu dalam panjang gelombang 

tertentu, sedangkan penetapan secara kuantitatif didasarkan pada nilai serapan 

yang diperoleh dari spektrum yang terdapat pada suatu senyawa kompleks 

tergantung unsur yang dianalisis. Dasar dari pengukuran spektrofotometri UV-Vis 

yaitu apabila digunakan dalam hukum Lambert-Beer, yaitu jika suatu cahaya 

monokromatik melewati medium yang transparan, maka intensitas cahaya yang 

diteruskan sebanding dengan ketebalannya dan sensitivitas media larutan yang 

digunakan (Fatimah & Yanlinastuti, 2016). 

Spektrofotometer UV-Vis dapat digunakan dalam penetapan suatu sampel 

seperti larutan, gas, atau uap. Biasanya, sampel perlu diolah terlebih dahulu 

menjadi suatu larutan jernih. Sedangkan pada sampel yang sifatnya larutan, maka 

terdapat persyaratan pelarut yang harus diperhatikan dalam penggunaannya, 

seperti (Suhartati, 2017): 

1. Sampel harus larut dengan sempurna 

2. Pelarut yang digunakan tidak memiliki kandungan ikatan rangkap 

terkonjugasi pada struktur molekulnya dan tidak memiliki warna (tidak boleh 

menyerap sinar yang digunakan oleh sampel)  

3. Pelarut tidak berinteraksi dengan molekul senyawa yang dianalisa  

4. Kemurnian pelarut harus tinggi. 
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J. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan 

Pengobatan merupakan suatu langkah dalam menyelamatkan diri dari 

penyakit yang mengganggu kesehatan hidup manusia. Prinsip pengobatan dalam 

Islam diperbolehkan selama tidak berobat dengan zat yang terlarang atau yang 

diharamkan, tidak merugikan orang-orang yang berada disekitar serta tidak 

membawa syirik seperti menggunakan mantra atau sihir dan berdoa kepada roh 

halus karena Islam berarti keselamatan sebagai agama tauhid yang tidak 

bertentangan dengan akal dan tidak musyrik. Pengobatan dapat dilakukan sesuai 

dengan kondisi manusia, yakni jasmani dan rohani melalui pengobatan al-Quran 

maupun sesuatu yang telah Allah ciptakan. Sesungguhnya Allah SWT. 

menurunkan penyakit beserta obatnya. 

Allah SWT. dengan segala kekuasaan dan keadilannya mampu 

menurunkan penyakit kepada hambanya dan dapat pula menyembuhkan penyakit 

dengan menurunkan obat sebagai penawar dari penyakit tersebut. Sebagaimana 

disebutkan dalam hadits shahih Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: 

، حَدَّثنََا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أبَيِ   بَيْرِيُّ دُ بْنُ الْمُثنََّى، حَدَّثنََا أبَُو أحَْمَدَ الزُّ حَدَّثنََا مُحَمَّ

ـ   ـ رضى الله عنه  هُرَيْرَةَ  أبَِي  عَنْ  رَبَاحٍ،  أبَيِ  بْنُ  عَطَاءُ  حَدَّثنَيِ  قَالَ  حُسَيْنٍ، 

قَالَ   وسلم  عليه  الله  صلى   ِ النَّبيِ  شِفَاءً   " عَنِ  لَهُ  أنَْزَلَ  إِلاَّ  داَءً   ُ اللََّّ أنَْزَلَ  مَا 

 )رواي انبخاري (."

Artinya:  

“Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmad al-
Zubairiy menceritakan kepada kami, ‗Umar bin Sa‘id bin Abi Husain 
menceritakan kepada kami, dia berkata: ‗Atha‘ bin Abi Rabah 
menceritakan kepadaku, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi SAW. dia 
bersabda: Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah 
menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari: 5678). 

Dalam hadits lain disebutkan dari riwayat Imam Muslim yang mengatakan 

bahwa Rasulullah SAW. bersabda: 
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حَدَّثنََا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأبَُو الطَّاهِرِ وَأحَْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالوُا حَدَّثنََا ابْنُ وَهْبٍ  

بَيْرِ عَنْ جَابرٍِ  أخَْبرََنيِ عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَب ِهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أبَيِ  الزُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّ  ِ صَلَّى اللََّّ هُ قَالَ لِكُل ِ داَءٍ دوََاءٌ فَإذِاَ أصُِيبَ دوََاءُ الدَّاءِ  عَنْ رَسُولِ اللََّّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ   برََأَ بِإذِْنِ اللََّّ

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir 
serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari 'Abdu 
Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir, Rasulullah SAW. bersabda: 
Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk 
suatu penyakit, niscaya akan sembuhlah penyakit itu atas seizin Allah” (HR. 
Muslim). 

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT. yang 

menurunkan penyakit kepada hamba-Nya, baik itu ringan, fisik maupun mental 

maka Allah SWT. juga yang menurunkan obatnya. Segala jenis penyakit yang 

diturunkan oleh Allah SWT. pasti ada obatnya tergantung dari usaha dan cara 

mengatasinya sehingga penyakit tersebut dapat sembuh atas izin Allah SWT.  

Pengobatan dalam al-Quran disebutkan secara umum bahwa terdapat dua 

jenis pengobatan yakni pengobatan secara psikologi misalnya memperbanyak 

zikir untuk menenangkan hati dalam beraktivitas termasuk dalam melakukan 

penelitian dan pengobatan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang diperoleh 

secara alami. Dikalangan masyarakat, salah satu pengobatan yang kerap dilakukan 

yaitu dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan karena relatif murah dan efek 

samping yang ditimbulkan juga sangat sedikit. Oleh karena itu banyak penelitian 

yang tengah berkembang dan dilakukan oleh ilmuwan dan para praktisi tradisional 

di dunia terhadap tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan sebagai obat. 

Allah SWT. menciptakan seluruh alam semesta termasuk bumi dan 

seisinya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan 
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yang baik dengan kandungan dan manfaat yang berguna bagi tubuh manusia. 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam Q.S Ash-Shu’ara / 26: 7 

ا   لَم   أوََ  ضِ ٱ إِلىَ يرََو  رَ  نَا كَم   لۡ  ج   كُل ِ  مِن فِيهَا أنَۢبَت  كَرِيم   زَو    

Terjemahnya: 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 
tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” 

Dalam tafsir Quraish Shihab mengatakah adakah mereka akan terus 

mempertahankan kekufuran dan pendustaan serta tidak merenungi dan mengamati 

sebagian ciptaan Allah SWT. di Bumi ini? Sebenarnya, jika mereka bersedia 

merenungi dan mengamati hal itu, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. 

Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan 

yang mendatangkan manfaat. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa dan Maha Kuasa (Shihab, 2015). 

Dalam tafsir Al-Qurthubi mengatakan bahwa Allah memperingatkan akan 

keagungan dan kekuasaan-Nya, bahwa jika mereka melihat dengan hati dan mata 

mereka niscaya mereka mengetahui bahwa Allah adalah yang berhak untuk 

disembah, karena Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam hal apa yang 

disebutkan, seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi untuk menunjukkan 

bahwa Allah Maha kuasa dan tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun (Al-

Qurthubi, 2009). 

Dari penjelasan kedua ulama di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT. 

dengan segala kebesaran dan kekuasaan-Nya yang menciptakan bumi dan segala 

isinya, salah satunya beragam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk 

hidup. Ketika kita senantiasa merenungi, mengamati dan mengkaji setiap ciptaan-

Nya, niscaya Allah SWT. akan memberikan petunjuk bagi hamba-Nya. 
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Sebagaimana dijelaskan pula oleh Allah SWT. mengenai berbagai jenis 

tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam firman-Nya QS. Taahaa / 

20: 53 

ضَ ٱ لكَُمُ  جَعلََ  لَّذِيٱ رَ  دٗا لۡ  نَا مَاءٓٗ  لسَّمَاءِٓ ٱ مِنَ  وَأنَزَلَ  سُبلُٗ  فِيهَا لكَُم   وَسَلَكَ  مَه  رَج   فَأخَ 

جٗا  ٓۦبِهِ  وََٰ ن أزَ  شَتَّىَٰ  نَّبَات   م ِ  

Terjemahnya: 

“Dia yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan 
menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan 
dari langit. Kemudian Kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-
jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan” 

Dalam tafsir Quraish Shihab yang mengatakan bahwa Allah SWT. telah 

menjadikan kamu sebagai hamparan, maknanya sebagai isyarat bahwa keberadaan 

manusia di bumi dalam rangka kehidupannya merupakan bagian dari hidayah 

Allah SWT. dikatakan dalam firman-Nya: menjadikan bagi kamu di bumi itu 

jalan-jalan, merupakan isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia di 

bumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya 

firman-Nya: Dia meurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan tumbuhkan 

dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian 

dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan 

dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula 

isyarat bahwa Dia memberi hidayah-Nya kepada langit guna menurunkan hujan, 

dan hidayah buat hujan agar turun tercurah dan untuk tumbuh-tumbuhan agar 

tumbuh berkembang (Shihab, 2015). 

Ayat tersebut menjelaskan mengenai tumbuh-tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan serta kebutuhan makhluk hidup. Ayat 

tersebut juga mengisyaratkan pada manusia agar senantiasa mensyukuri serta 

memanfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat yang telah diturunkan dari langit 

oleh Allah SWT. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT. mempunyai 
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manfaat sehingga diciptakan di muka bumi ini. Tanaman yang beragam dapat 

digunakan oleh manusia sebagai bahan-bahan dalam pengobatan. Salah satu 

tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam pengobatan adalah biji labu kuning yang 

mempunyai begitu banyak kandungan yang dapat bermanfaat bagi kesehatan 

manusia. Namun untuk mengetahui manfaat dari beragam jenis tumbuh-tumbuhan 

yang telah diciptakan oleh Allah SWT. dibutuhkan ilmu pengetahuan dalam 

mengambil manfaat tumbuhan tersebut.  

Dari ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa Allah SWT. memerintahkan 

untuk memperhatikan bumi yang diartikan sebagai upaya untuk senantiasa 

mengkaji, meneliti hingga menemukan setiap kegunaan dari tumbuh-tumbuhan 

yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Dengan dilakukannya penelitian 

dapat meningkatkan, mengembangkan dan mencari jalan keluar terhadap masalah 

perkembangan ilmu pengetahuan seperti pada penelitian di bidang kesehatan.  



 

42 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif untuk mengetahui 

aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning (Semen cucurbita moschata) 

menggunakan metode DPPH (2,2-diphenyl -1-picrylhydrazyl). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasi Biologi, Laboratorium 

Farmasetika, Laboratorium Farmasi Kimia, dan Laboratorium Kimia Analisa 

Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan terhitung mulai bulan April sampai Agustus 2023. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental laboratorium yang 

merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat 

suatu variabel, berupa pengujian fitokimia dan aktivitas antioksidan ekstrak etanol 

biji labu kuning (Semen cucurbita moschata) menggunakan spektrofotometri UV-

Vis.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah tanaman labu kuning (Cucurbita moschata). 
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2. Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel dari bahan alam 

yaitu biji labu kuning yang diperoleh dari Pasar Palattae, Kecamatan Kahu, 

Kabupaten Bone. 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat  

Alat yang digunakan ialah blender (Advance®), ayakan mesh 40, 

seperangkat alat maserasi, spektrofotometri UV-Vis (Genesys 10S UV-Vis®), 

timbangan analitik (AND GR-200®), vakum rotary evaporator (Heidolph®), dan 

vortex mixer (GEMMY VM-300®). 

2. Bahan  

Bahan yang digunakan yaitu air suling, aluminium klorida (AlCl3), asam 

galat, simplisia biji labu kuning, folin-ciocalteu, kuersetin, natrium asetat 

(C2H3NaO2), natrium hidroksida (NaOH), kertas saring, metanol (CH3OH), etanol 

(C2H6O) 70%, etanol 96%, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), dan etanol pro-

analisis. 

E. Pengolahan dan Pengujian Sampel 

1. Pengumpulan Sampel 

Pengambilan sampel biji labu kuning dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan ukuran buah dan biji. 

2. Pengolahan Sampel 

Biji labu kuning yang diperoleh ditimbang sebanyak 1000 gram basah. 

Setelah itu, dilakukan sortasi basah atau dibersihkan dari kotoran yang menempel 

kemudian dicuci dengan air mengalir hingga bersih dan ditiriskan. Selanjutnya 

dikeringkan menggunakan oven pada suhu 40o C hingga kering dengan susut 
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pengeringan tidak lebih dari 10%. Kemudian dilakukan sortasi kering. Simplisia 

yang sudah kering, selanjutnya dihaluskan menggunakan diblender kemudian 

diayak menggunakan ayakan mesh nomor 40 (Tandi, et al., 2018; KemenKes RI, 

2017; Moerfiah et al., 2012). 

3. Pembuatan Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning 

Sampel biji labu kuning yang telah diserbukkan selanjutnya ditimbang 

sebanyak 300 gram kemudian diekstraksi secara maserasi dengan menggunakan 

pelarut etanol 70% sebanyak 750 mL hingga sampel terendam seluruhnya. Bejana 

maserasi ditutup dengan aluminium foil dan direndam selama 3x24 jam ditempat 

yang terlindungi dari cahaya matahari sambil sesekali diaduk. Setelah 3 hari, 

sampel disaring menggunakan kertas saring kemudian ampas direndam kembali 

dengan pelarut selama 3 hari. Hal ini dilakukan hingga hasil filtrat bening. Hasil 

filtrat kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga menghasilkan 

ekstrak yang kental. Perlakuan yang sama dilakukan menggunakan pelarut etanol 

96% (Pelu, et al., 2020). 

% rendemen ekstrak =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑒𝑘𝑡𝑟𝑎𝑘

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
× 100% 

4. Penetapan Kadar Total Flavonoid  

a. Pembuatan reagen 

1) Reagen Aluminium klorida (AlCl3) 10% 

2,5 gram AlCl3 dilarutkan di dalam labu tentukur 25 mL menggunakan 

aquadest dan dicukupkan volumenya hingga 25 mL (KemenKes RI, 2014). 

2) Pereaksi natrium asetat (C2H3NaO2)  

2,05 gram C2H3NaO2 dilarutkan dalam labu tentukur 25 mL menggunakan 

aquadest dan dicukupkan hingga 25 mL (KemenKes RI, 2014). 
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a. Prosedur penetapan panjang gelombang maksimum kuersetin 

Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan running 

larutan standar kuersetin dengan cara diambil 1,4 mL larutan kuersetin kemudian 

dicukupkan dengan etanol p.a sebanyak 3,5 mL. Setelah itu diukur serapan 

panjang gelombang 400-800 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Dari 

hasil running yang dilakukan didapatkan nilai panjang gelombang maksimum 

yaitu 435 nm dan data tersebut digunakan untuk mengukur serapan dari sampel 

(Haeria, et al., 2016). 

b. Prosedur pengukuran larutan pembanding 

Kuersetin sebanyak 2,5 mg dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 mL dan 

dicukupkan dengan etanol p.a. sebanyak 25 mL sehingga diperoleh konsentrasi 

100 ppm. Kemudian dibuat seri konsentrasi 20 µg/mL, 25 µg/mL, 30 µg/mL, 35 

µg/mL, dan 40 µg/mL. Sebanyak 0,5 mL larutan standar kuersetin dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 0,1 mL AlCl3 10% dan 0,1 mL 

C2H3NaO2 1 M lalu ditambahkan 2,8 mL air suling. Didiamkan selama 30 menit 

(Haeria, et al., 2016). 

c. Penetapan kadar total flavonoid dalam sampel 

Ekstrak ditimbang sebanyak 20 mg kemudian dilarutkan dalam 5 mL 

etanol p.a. sehingga menghasilkan konsentrasi 4000 ppm. Dari larutan tersebut 

dipipet 0,5 mL larutan sampel uji ke dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 

reagen AlCl3 sebanyak 0,1 mL dan 0,1 mL C2H3NaO2. Kemudian ditambahkan 

aquadest hingga 6 mL. Didiamkan selama 30 menit dan diukur absorbansinya 

menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 435 nm. 

Dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali cuplik (Haeria, et al., 2016).  

Kadar fenolok total dapat dihitung menggunakan rumus: 

Total Flavonoid =
C × V × FP

M
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Ket : 

C  = Konsentrasi kuersetin (nilai x) (mg/L) 

V  = Volume ekstrak (L) 

M  = Massa sampel (g) 

FP = Faktor Pengenceran 

5. Penetapan Kadar Total Fenolik  

a. Pembuatan reagen 

1) Reagen follin-ciocalteu 7,5% 

Folin-ciocalteau sebanyak 7,5 mL dicukupkan volumenya dengan 

aquadest hingga 100 mL (KemenKes RI, 2014). 

2) Pereaksi natrium hidroksida (NaOH)  

NaOH sebanyak 1 gram dilarutkan dengan 100 mL aquadest (KemenKes 

RI, 2014) 

b. Prosedur penetapan panjang gelombang maksimum asam galat 

Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan running 

larutan standar asam galat dengan cara diambil 0,4 mL larutan asam galat 

kemudian dicukupkan dengan etanol p.a sebanyak 1 mL. Setelah itu diukur 

serapan panjang gelombang 400-800 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis. 

Dari hasil running yang dilakukan didapatkan nilai panjang gelombang 

maksimum yaitu 425 nm dan data tersebut digunakan untuk mengukur serapan 

dari sampel (Haeria, et al., 2016). 

c. Prosedur pengukuran larutan asam galat 

2,5 mg asam galat dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 mL dan 

dicukupkan dengan etanol p.a. sebanyak 25 mL sehingga diperoleh konsentrasi 

100 ppm. Kemudian dibuat seri konsentrasi 20 µg/mL, 30 µg/ml, 40 µg/ml, 50 

µg/mL, dan 60 µg/mL. Masing-masing dari konsentrasi dicukupkan dengan 
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aquadest hingga 1 mL. Selanjutnya ditambahkan reagen follin-ciocalteu 7,5% 

sebanyak 1,25 mL kemudian ditambahkan 1 mL pereaksi NaOH. Diinkubasi 

selama 15 menit kemudian diukur absorbansinya dengan menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 425 nm (Safitri, et al., 2021).  

d. Penetapan kadar total fenolik dalam sampel 

Ekstrak ditimbang sebanyak 20 mg kemudian dilarutkan dalam 5 mL 

etanol p.a. sehingga menghasilkan konsentrasi 4000 ppm. Dari larutan tersebut 

dipipet 20 µL larutan sampel uji ke dalam tabung reaksi dan dicukupkan aquadest 

hingga 230 µL. Selanjutnya ditambahkan 1,25 mL reagen follin-ciocalteu dan 1 

mL NaOH. Didiamkan selama 15 menit dan diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 425 nm. Dilakukan 

pengukuran sebanyak 3 kali cuplik, kemudian kandungan fenolik dalam ekstrak 

dinyatakan dalam ekuivalen asam galat (mg GAE/g Ekstrak) (Safitri, et al., 2021). 

Kadar fenolik total dapat dihitung menggunakan rumus: 

Total Fenolik =
C × V × FP

M
  

Ket : 

C  = Konsentrasi asam galat (nilai x) (mg/L) 

V  = Volume ekstrak (L) 

M  = Massa sampel (g)  

FP = Faktor Pengenceran 

6. Uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH (2,2-diphenyl -

1-picrylhydrazyl)  

a. Pembuatan larutan DPPH (BM 394,32) konsentrasi 0,4 mM 

7,88 mg serbuk DPPH ditimbang dan dilarutkan dengan 50 mL etanol p.a. 

Selanjutnya diukur panjang gelombang maksimum DPPH dengan cara diambil 1 

mL larutan DPPH 0,4 mM dan dimasukkan ke dalam vial coklat kemudian 
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ditambahkan 1 mL etanol p.a dan diukur serapan panjang gelombang 400-800 nm. 

Dari hasil running yang dilakukan didapatkan nilai panjang gelombang 

maksimum yaitu 515 nm dan data tersebut digunakan untuk mengukur serapan 

dari sampel (Haeria, et al., 2016).  

b. Pembuatan kurva baku vitamin C 

Vitamin C sebanyak 2,5 mg dilarutkan dalam 25 mL etanol p.a sehingga 

menghasilkan 100 ppm. Dibuat seri konsentrasi 1 µg/mL, 2 µg/mL, 3 µg/mL, 4 

µg/mL, dan 5 µg/mL. Masing-masing dari konsentrasi ditambahkan 1 mL DPPH 

dan dicukupkan dengan etanol p.a hingga 4 mL. Didiamkan selama 30 menit 

diruangan yang tertutup dan gelap kemudian diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm (Wulan, et al., 2019). 

c. Pengujian aktivitas antioksidan sampel 

Ekstrak ditimbang sebanyak 20 mg kemudian dilarutkan dalam 5 mL 

etanol p.a. sehingga menghasilkan konsentrasi 4000 ppm.  Dibuat  seri  

konsentrasi  100 µg/mL, 200 µg/mL, 300 µg/mL, 400 µg/mL, dan 500 µg/mL. 

Kemudian ditambahkan larutan DPPH sebanyak 1 mL dan dicukupkan dengan 

etanol p.a. hingga 4 mL. Larutan dihomogenkan dan didiamkan diruangan yang 

tertutup dan gelap selama 30 menit kemudian diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm (Haeria, et al., 2016). 

F. Analisis data 

Nilai konsentrasi penghambatan ditentukan dengan analisis statistik 

menggunakan perhitungan data % inhibisi dengan konsentrasi sampel. 

Perhitungan persentasi inhibisi serapan DPPH menggunakan rumus (Purwanto et 

al., 2017): 

% inhibisi =
absorbansi blanko − absorbansi sampel

absorbansi blanko
 × 100% 
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Ket : 

Absorbansi blanko = absorbansi DPPH 

Absorbansi sampel = absorbansi sampel uji 

 Aktivitas antioksidan dapat ditentukan dengan perhitungan IC50 senyawa 

aktif menggunakan regresi linear dengan rumus: 

y = ax + b 

Dimana : 

 y = nilai presentase inhibisi 

 x = konsentrasi sampel (ppm) 

 a = konstanta (titik potong y) 

 b = koefisien (variabel x) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi  

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Biji Labu Kuning (Semen cucurbita moschata) 

Jenis 

Ekstrak 

Berat 

Sampel (g) 

Volume 

Pelarut 

etanol (L) 

Berat 

Ekstrak (g) 

% 

Rendemen 

Etanol 70% 300 1,5 8,38 2,794% 

Etanol 96% 300 1,5 9,86 3,286% 

2. Hasil Penetapan Kadar Total Flavonoid  

Tabel 2. Hasil Penetapan Kadar Total Flavonoid Ekstrak Etanol 70% 

Replikasi 
Berat Sampel 

(mg) 
Absorbansi 

Kadar 

Flavonoid (mg 

QE/g ekstrak) 

I 20,0 0,411 68,35 

II 20,2 0,469 75,05 

III 20,1 0,445 72,33 

Rata-rata 71,91 

Tabel 3. Hasil Penetapan Kadar Total Flavonoid Ekstrak Etanol 96% 

Replikasi 
Berat Sampel 

(g) 
Absorbansi 

Kadar 

Flavonoid (mg 

QE/g ekstrak) 

I 20,0 0,520 82,26 

II 20,2 0,570 87,78 

III 20,1 0,529 82,99 

Rata-rata 84,40 

3. Hasil Penetapan Kadar Total Fenolik  

Tabel 4. Hasil Penetapan Kadar Total Fenolik Ekstrak Etanol 70% 

Replikasi 
Berat Sampel 

(mg) 
Absorbansi 

Kadar Fenolik 

(mg GAE/g 

ekstrak) 

I 20,2 0,675 162,91 

II 20,3 0,689 193,34 

III 20,2 0,688 191,38 

Rata-rata 183,034 
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Tabel 5. Hasil Penetapan Kadar Total Fenolik Ekstrak Etanol 96% 

Replikasi 
Berat Sampel 

(mg) 
Absorbansi 

Kadar Fenolik 

(mg GAE/g 

ekstrak) 

I 20,1 0,716 253,94 

II 20,2 0,727 276,77 

III 20,4 0,724 267,55 

Rata-rata 266,57 

4. Hasil Pengukuran Nilai IC50 Aktivitas Vitamin C dan Ekstrak Etanol 96% 

Biji Labu Kuning (Semen cucurbita moschata) Metode DPPH 

Tabel 6. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 96% Biji Labu 

Kuning (Semen cucurbita moschata) 

Sampel 
Konsentrasi 

(ppm) 
Absorbansi  

% 

Inhibisi 

Persamaan 

Garis 

Linear 

Nilai 

IC50 

(ppm) 

Ekstrak 

Etanol 

96% 

100 0,766 10,16 

y = 0,0218x 

+ 7,796 

R2 = 0,9956 

1935,96 

200 0,749 12,15 

300 0,734 13,99 

400 0,713 16,41 

500 0,692 18,91 

Tabel 7. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Vitamin C 

Sampel 
Konsentrasi 

(ppm) 
Absorbansi  

% 

Inhibisi 

Persamaan 

Garis 

Linear 

Nilai 

IC50 

(ppm) 

Vitamin 

C 

1 0,638 25,21 

y = 12,098x 

+ 11,161 

R2 = 0,9823 

3,21 

2 0,587 31,18 

3 0,429 49,71 

4 0,343 59,79 

5 0,244 71,40 

B. Pembahasan 

Pada penelitian ini, menggunakan sampel biji labu kuning (Semen 

cucurbita moshcata) yang diekstraksi menggunakan metode maserasi. Metode 

maserasi merupakan metode sederhana, tidak menggunakan pemanasan sehingga 

kandungan senyawa yang terdapat pada bahan alam tidak terurai (Puspitasari & 

Lean Syam Proyogo, 2017). Perendaman sampel pada tanaman akan 
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menyebabkan terjadinya pemecahan pada dinding dan membran sel yang 

disebabkan karena adanya perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel, sehingga 

metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut. 

Metode maserasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, waktu, dan 

juga jenis pelarut yang digunakan dalam maserasi. Pada proses maserasi 

digunakan 300 gram sampel yang sudah diayak menggunakan ayakan mesh 40, 

dimana semakin kecil ukuran sampel yang digunakan pada proses ekstraksi maka 

dapat menyebabkan bidang kontak antara bahan dengan pelarut semakin luas 

hingga batas senyawa yang diekstraksi habis dalam bahan. Sampel dilarutkan 

menggunakan dua jenis pelarut yaitu etanol 70% dan etanol 96% direndam selama 

3 x 24 jam ditempat yang terlindungi dari cahaya matahari sambil sesekali diaduk 

(Fakhruzy, et al., 2020). 

Suatu senyawa mempunyai sifat kelarutan yang berbeda terhadap suatu 

pelarut sehingga perlu diperhatikan dalam pemilihan pelarut yang tepat dalam 

peningkatan efisiensi selama mengekstraksi. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan adalah selektivitas suatu pelarut, kemampuan dalam mengekstrak, 

mudah untuk diuapkan (Yusriah, et al., 2017). Pelarut etanol konsentrasi 70% dan 

96% merupakan pelarut yang paling banyak digunakan untuk mengekstraksi 

metabolit sekunder. Etanol merupakan pelarut yang umumnya digunakan untuk 

menarik berbagai senyawa aktif, baik senyawa yang sifatnya non polar hingga 

senyawa polar. Pelarut etanol tidak berbahaya dan beracun, titik didih dari pelarut 

etanol cenderung rendah. Etanol bekerja dengan cara meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi selama mengekstraksi berbagai bahan aktif pada herbal dari rempah-

rempah maupun buah-buahan (Surya & Luhurningtyas, 2021; Pujiastuti & 

El’Zeba, 2021). 
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Hasil ekstraksi yang diperoleh kemudian dihitung rendamen ekstrak 

dengan cara perbandingan berat akhir (berat ekstrak yang dihasilkan setelah 

evaporasi) dengan berat awal (berat biomassa yang digunakan) kemudian 

dikalikan 100% (Surya & Luhurningtyas, 2021). Adapun hasil rendamen yang 

diperoleh dari ekstrak etanol 70% biji labu kuning yaitu 8,38 gram dengan % 

rendamen sebesar 2,794%. Sedangkan untuk ekstrak etanol 96% biji labu kuning 

yaitu 9,86 gram dengan % rendamen sebesar 3,286%. Hal ini menunjukkan bahwa 

hasil rendamen ekstrak etanol 96% lebih besar dibandingkan dengan ekstrak 70%. 

Antioksidan dari tumbuhan dapat berupa senyawa polifenol atau fenolik, 

dan flavonoid. Polifenol dan flavonoid yang terkandung pada suatu ekstrak dapat 

berperan sebagai antioksidan yang sifatnya sebagai donor elektron, bereaksi 

dengan radikal bebas sehingga dapat mengakhiri terjadinya reaksi berantai (Surya 

& Luhurningtyas, 2021). Oleh karena itu, dilakukan pengujian kandungan 

flavonoid total dan kandungan fenolik total. Kandungan fenolik dalam suatu 

tumbuhan dapat dinyatakan sebagai GAE (galic acid equivalent) yakni jumlah 

kesetaraan milligram asam galat dalam satu gram sampel. Sedangkan kandungan 

senyawa flavonoid yang diukur menggunakan standar kuersetin, dihitung sebagai 

QE (quercetin equivalent). Dimana ekuivalen asam galat dan kuersetin merupakan 

acuan dalam pengukuran jumlah fenolik dan flavonoid yang terkandung dalam 

suatu senyawa yang terdapat pada sampel (Mukhriani, et al., 2019).  

Hasil penelitian yang diperoleh dari penetapan kadar total fenolik ekstrak 

etanol 70% biji labu kuning sebesar 183,034 mg GAE/g ekstrak. Sedangkan untuk 

ekstrak etanol 96% biji labu kuning diperoleh kadar total fenolik sebesar 266,57 

mg GAE/g ekstrak, linear dengan aktivitas antioksidannya. Hal ini tidak jauh 

berbeda dengan penelitian Hussain, et al. (2021) yang melaporkan bahwa ekstrak 



54 
 

 
 

biji labu kuning memiliki kandungan total fenolik sebesar 224,61 mg GAE/g 

ekstrak. 

Penetapan kandungan total fenolik bermanfaat untuk mengetahui korelasi 

antara aktivitas antioksidan dengan kandungan total fenolik pada suatu sampel. 

Penetapan kandungan total fenolik dapat dilakukan dengan menggunakan pereaksi 

folin-ciocalteu dengan standar asam galat. Penggunaan asam galat sebagai standar 

kurva baku dikarenakan asam galat merupakan turunan dari asam hidrobenzoat 

yang termasuk dalam golongan asam fenol sederhana. Berdasarkan prinsipnya, 

reaksi menggunakan folin-ciocalteu adalah ion fenolat akan mereduksi asam 

fosfomolibdat-fosfotungstat dalam suasana basa menjadi senyawa kompleks 

molibdenum-tungsten berwarna biru. Senyawa fenolik berpotensi sebagai 

antioksidan, hal ini disebabkan karena adanya gugus hidroksil pada senyawa 

fenolik. Gugus hidroksil berperan sebagai donor atom hidrogen apabila bereaksi 

dengan senyawa radikal melalui mekanisme transfer elektron sehingga dapat 

menghambat terjadinya oksidasi (Wirasti, 2019). 

Hasil penelitian dari penentuan kadar total flavonoid ekstrak etanol 70% 

biji labu kuning sebesar 71,91 mg QE/g ekstrak. Sedangkan untuk ekstrak etanol 

96% biji labu kuning diperoleh kadar total flavonoid sebesar 84,40 mg QE/g 

ekstrak. Hal ini tidak jauh berbeda dari penelitian yang dilaporkan oleh Hussain, 

et al. (2021) yang melaporkan bahwa ekstrak biji labu kuning mempunyai 

kandungan total flavonoid sebesar 77,11 mg QE/g ekstrak.  

Pada penentuan kandungan total flavonoid dapat dilakukan dengan 

penggunaan metode kolorimetri dengan menggunakan AlCl3. Berdasarkan 

prinsipnya, penentuan kadar total flavonoid yang menggunakan metode AlCl3 

yaitu terjadi pembentukan kompleks antara AlCl3 dengan gugus keton pada atom 

C-4 dan gugus hidroksida pada atom C-3 atau C-5 yang bertetangga dari golongan 
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flavon dan flavonol. Senyawa yang dapat digunakan sebagai standar pada 

penentuan kadar total flavonoid yaitu kuersetin yang merupakan flavonoid 

golongan flavonol. Kuersetin yang digunakan sebagai pembanding positif akan 

bereaksi dan menghasilkan warna ungu. Pemilihan kuersetin sebagai pembanding 

dalam penetapan kadar total flavonoid karena kuersetin merupakan senyawa yang 

sangat luas tersebar dan terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Terdapat sekitar 60-

75% jumlah kuersetin dan glikosidanya terdapat dalam senyawa flavonoid 

(Wirasti, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Reaksi pembentukan kompleks Flavonoid-AlCl3  (Dewi et al., 2018) 

Hasil pengujian kadar total flavonoid dan kadar total fenolik dengan 

menggunakan pelarut etanol 70% dan etanol 96% menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol biji labu kuning yang menggunakan pelarut etanol 96% memiliki kadar 

total flavonoid dan kadar total fenolik yang lebih tinggi daripada ekstrak etanol 

70%. Hal tersebut dapat disebabkan karena sifat kepolaran pelarut yang berbeda-

beda, etanol 96% dikatakan paling baik dalam memperoleh kandungan total 

fenolik dan total flavonoid. Sehingga kadar total flavonoid yang dihasilkan 

berbeda. Pelarut etanol 96% menghasilkan kadar yang lebih tinggi dikarenakan 

sifatnya yang semi polar, hal ini dapat disebabkan karena kandungan senyawa 
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flavonoid yang terdapat dalam sampel lebih banyak yang bersifat non polar 

(Pujiastuti & El’Zeba, 2021). Menurut penelitian Susiloningrum & Sari (2021) 

melaporkan bahwa dari tiga jenis variasi konsentrasi pelarut etanol yang 

digunakan, ekstrak etanol 50%, 70% dan 96% yang mempunyai kadar total 

flavonoid yang paling tinggi dan aktivitas antioksidan yang kuat adalah ekstrak 

etanol 96%. Etanol 96% dikatakan paling baik dalam memperoleh kandungan 

total fenolik dan total flavonoid. Etanol 96% memiliki sifat semi polar yang 

menghasilkan kadar lebih tinggi dapat disebabkan flavonoid yang terkandung 

lebih banyak bersifat semi polar. Sehingga dipilih ekstrak etanol 96% biji labu 

kuning dalam pengujian aktivitas antioksidan. 

Metode yang digunakan dalam penetapan aktivitas antioksidan yaitu 

metode serapan radikal DPPH. Metode DPPH merupakan metode yang sederhana, 

mudah dan menggunakan sampel dalam jumlah yang sedikit dengan waktu yang 

singkat. Metode pengujian DPPH didasarkan pada kemampuan substansi 

antioksidan dalam menetralkan radikal. Prinsip kerja pada pengujian ini yaitu 

DPPH memiliki warna ungu karena terdapat delokalisasi akan mengalami 

perubahan warna menjadi kuning hydrazine jika bereaksi dengan antioksidan dan 

mengalami proses reduksi. Terjadinya proses reduksi dikarenakan terdapat donor 

hidrogen dari substrat yang dapat berakibat pada perubahan warna ungu yang 

berkurang pada DPPH. Senyawa yang dimanfaatkan sebagai pembanding dalam 

pengujian aktivitas antioksidan yaitu vitamin C. Vitamin C memiliki rumus 

C6H8O6 yang diketahui mempunyai aktivitas antioksidan yang sangat tinggi 

karena sifatnya sebagai reduktor. Sifat reduktor tersebut dapat diakibatkan oleh 

atom hydrogen yang mudah terlepas pada gugus hidroksil yang berikatan pada 

atom C2 dan atom C3 (Mu’nisa, 2022; Wirasti, 2019). 
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Gambar 7. Reaksi DPPH dengan antioksidan (Haeria, et al., 2016) 

Pengukuran antioksidan ditandai dengan perubahan warna setelah 

diinkubasi selama 30 menit. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada 

panjang gelombang 515 nm yang merupakan panjang gelombang maksimum 

DPPH dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Parameter yang digunakan 

untuk menunjukkan aktivitas antioksidan adalah inhibition concentration (IC50). 

Semakin kecil IC50 yang diperoleh, maka semakin tinggi aktivitas antioksidannya. 

Hasil pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH pada 

ekstrak etanol 96% biji labu kuning diperoleh nilai IC50 sebesar 1935,96 ppm. 

Sedangkan pada vitamin C diperoleh nilai IC50 sebesar 3,21 ppm. Aktivitas 

antioksidan dari ekstrak etanol 96% biji labu kuning lebih rendah dibandingkan 

dengan aktivitas antioksidan vitamin C. Dimana kategori antioksidan sangat kuat 

jika nilai IC50 kurang dari 50 ppm, kuat untuk IC50 dengan nilai 50-100 ppm, 

sedang jika nilai IC50 100-150 ppm, dan lemah jika nilai IC50 151-200 ppm. 

Berbeda halnya dengan aktivitas antioksidan yang dilaporkan dari penelitian 

Nyam, et al. (2013) fibre from pumpkin (Cucurbita pepo L.) seeds and rinds: 

physico-chemical properties, antioxidant capacity and application as bakery 

product ingredients yang melaporkan bahwa biji labu kuning memiliki aktivitas 

antioksidan sebesar 36,97%.  
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Rendahnya aktivitas antioksidan ini kemungkinan dapat disebabkan karena 

beberapa faktor seperti tempat dan waktu panen sampel. Waktu panen sangat erat 

kaitannya dengan proses pembentukan senyawa aktif pada bagian tumbuhan yang 

akan dipanen. Waktu panen yang tepat adalah pada saat bagian tumbuhan tersebut 

mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang besar. Pemanenan dilakukan pada 

pagi hari untuk mendapatkan kandungan metabolit sekunder yang maksimal 

(Suena & Antari, 2020). Biji labu kuning yang diperoleh dari Pasar Palattae tidak 

dapat ditentukan lokasi tanam, umur tanaman serta waktu panen karena diperoleh 

secara acak dari beberapa penjual.  

Selain itu, rendahnya aktivitas antioksidan dapat dipengaruhi oleh waktu 

penyiapan sampel. Dimana pada penelitian ini, sampel biji labu kuning 

dikeringkan menggunakan oven pada suhu 40º selama 2 minggu. Sedangkan pada 

penelitian Setiawan & Raharjo, (2018) melaporkan bahwa aktivitas antioksidan 

ekstrak biji labu kuning sebesar 29,113 ppm dan partisi etil sebesar asetat 27,893 

ppm. Dimana sampel biji labu kuning yang digunakan, dikeringkan dengan cara 

diangin anginkan terlebih dahulu untuk menghilangkan kadar air yang ada di pada 

suatu sampel. Husni et al., (2014) menyatakan bahwa suhu, lama waktu, serta 

interaksi sampel dengan suhu dan waktu pengeringan menunjukkan perbedaan 

nyata terhadap aktivitas antioksidan.  

 Pada penelitian ini, vitamin C mempunyai kandungan antioksidan sangat 

kuat karena merupakan senyawa murni, berbeda dengan ekstrak etanol 96% biji 

labu kuning. Senyawa flavonoid terkandung dalam ekstrak etanol biji labu kuning 

kemungkinan merupakan flavonoid golongan glikosida. Senyawa flavonoid dalam 

bentuk ekstrak murni dan bukan dalam bentuk isolatnya masih terikat pada gugus 

glikosida, dimana gugus glikosida yang berikatan dengan flavonoid dapat 

mengurangi aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan akan meningkat apabila 
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terdapat pertambahan gugus hidroksil dan akan berkurang apabila terdapat gugus 

glikosida. Flavonoid pada tanaman umumnya terdapat dalam bentuk glikosida 

(flavonoid glikosida) dan jarang sekali ditemukan dalam bentuk tunggal/aglikon 

flavonoid (La et al., 2021). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:   

1. Hasil pengujian kadar total flavonoid ekstrak etanol 70% biji labu kuning 

(Semen cucurbita moschata) memiliki nilai sebesar 71,91 mg QE/g 

ekstrak. Sedangkan pada ekstrak etanol 96% biji labu kuning (Semen 

cucurbita moschata) memiliki nilai sebesar 84,40 mg QE/g ekstrak. Hasil 

pengujian kadar total fenolik ekstrak etanol 70% biji labu kuning (Semen 

cucurbita moschata) memiliki nilai sebesar 183,034 mg GAE/g ekstrak. 

Sedangkan pada ekstrak etanol 96% biji labu kuning (Semen cucurbita 

moschata) memiliki nilai sebesar 266,57 mg GAE/g ekstrak.  

2. Aktivitas antioksidan ekstrak etanol 96% biji labu kuning (Semen 

cucurbita moschata) memiliki nilai IC50 sebesar 1935,96 ppm. 

Sedangkan nilai IC50 vitamin C sebesar 3,21 ppm. Hal ini menunjukkan 

ekstrak etanol 96% biji labu kuning tidak memiliki aktivitas antioksidan. 

B. Saran 

Disarankan agar lebih selektif dalam pengambilan sampel dengan 

mempertimbangkan beberapa faktor seperti waktu panen, iklim, dan letak 

geografis yang dapat mempengaruhi kandungan senyawa dalam sampel. 

Disarankan agar penelitian ini dilanjutkan untuk mengisolasi senyawa antioksidan 

dari biji labu kuning, serta dilakukan pengujian aktivitas antioksidan dengan 

menggunakan metode yang berbeda. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja  

1. Penyiapan Sampel Biji Labu Kuning (Semen cucurbita moschata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

 

2. Pembuatan Ekstrak Etanol 70% dan 96% Biji Labu Kuning (Semen 

cucurbita moschata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biji labu kuning 

Ditimbang 1000 gram basah 

Dicuci hingga bersih (Sortasi basah) 

Dikeringkan dengan oven suhu 40
o 

C (sortasi kering)
 

 

Simplisia biji labu kuning 

Dihaluskan menggunakan blender 

Diayak menggunakan ayakan mesh nomor 40 

Serbuk biji labu kuning 

Direndam etanol 70% selama 3x24 jam 

Rendaman serbuk biji labu kuning 

Disaring 

Hasil rendamen  

Serbuk 300 gram biji labu kuning 

Ekstrak kental 

Diuapkan menggunakan rotary evaporator 

Dilakukan perlakuan yang sama menggunakan 

etanol 96% 
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3. Pembuatan Larutan Standar Kuersetin Menggunakan 

Spektrofotometri UV-Vis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 µg/mL 25 µg/mL 30 µg/mL 35 µg/mL 40 µg/mL 

Baku Kuersetin 2,5 mg 

- Dilarutkan dengan 25 mL etanol p.a. 

(100 ppm) 

- Dibuat seri konsentrasi 

Data 

     

- Dipipet 0,5 mL dari masing-masing 

konsentrasi 

- Ditambahkan 0,1 mL AlCl3 10% 

- Ditambahkan 0,1 mL Natrium Asetat 

- Ditambahkan 2,8 mL aquadest  

- Diinkubasi selama 30 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang 

gelombang maksimum 435 nm. 
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4. Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol 70% dan 96% 

Biji Labu Kuning (Semen cucurbita moschata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Ekstrak Etanol 70% Biji Labu Kuning (Semen cucurbita 

moschata) 20 mg 

- Dipipet 0,5 mL dari larutan sampel 

- Ditambahkan 0,1 mL AlCl3 

- Ditambahkan 0,1 mL Natrium Asetat  

- Dicukupkan aquadest hingga 6 mL  

- Diinkubasi selama 30 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang 

gelombang maksimum 435 nm. 

Replikasi 2 Replikasi 3 Replikasi 1 

- Dilarutkan dengan 5 mL etanol p.a 

(4000 ppm) 

- Dibuat 3 replikasi 
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5. Pembuatan Larutan Standar Asam Galat Menggunakan 

Spektrofotometri UV-Vis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 µg/mL 30 µg/mL 40 µg/mL 50 µg/mL 60 µg/mL 

Baku Asam Galat 2,5 mg 

- Dilarutkan dengan 25,0 mL etanol p.a 

(100 ppm) 

- Dibuat seri konsentrasi 

- Ditambahkan 1,25 mL Follin Ciocalteu 7,5% 

- Ditambahkan 1 mL NaOH 

- Diinkubasi selama 15 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang gelombang 

maksimum 425 nm. 

Data 
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6. Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Etanol 70% dan 96% Biji 

Labu Kuning (Semen cucurbita moschata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Ekstrak Etanol 70% Biji Labu Kuning (Semen cucurbita 

moschata) 20 mg 

- Dipipet 20 µL dari larutan sampel 

- Dicukupkan aquadest hingga 230 µL 

- Ditambahkan 1,25 mL Follin Ciocalteu 

- Ditambahkan 1 mL NaOH 

- Diinkubasi selama 15 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang 

gelombang maksimum 425 nm. 

Replikasi 2 Replikasi 3 Replikasi 1 

- Dilarutkan dengan 5 mL etanol p.a 

(4000 ppm) 

- Dibuat 3 replikasi 
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7. Penetapan Aktivitas Antioksidan Larutan Standar Vitamin C 

Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 µg/mL 2 µg/mL 3 µg/mL 4 µg/mL 5 µg/mL 

Baku Vitamin C 2,5 mg 

- Dilarutkan dengan 25 mL etanol p.a 

(100 ppm) 

- Dibuat seri konsentrasi  

- Ditambahkan 1 mL DPPH 

- Dicukupkan dengan etanol p.a. hingga 4 mL 

- Diinkubasi selama 30 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang gelombang 

maksimum 515 nm. 

Data 
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8. Penetapan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 96% Biji Labu 

Kuning (Semen cucurbita moschata) Menggunakan Spektrofotometri 

UV-Vis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 µg/mL 200 µg/mL 300 µg/mL 400 µg/mL 500 µg/mL 

 

- Dilarutkan dengan 5 mL etanol p.a (4000 

ppm) 

- Dibuat seri konsentrasi  

- Ditambahkan 1 mL DPPH 

- Dicukupkan dengan etanol p.a. hingga 4 mL 

- Diinkubasi selama 30 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang gelombang 

maksimum 515 nm. 

Data 

     

Ekstrak Etanol 96% Biji Labu Kuning 20 

mg 
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Lampiran 2. Perhitungan Rendamen Ekstrak 

% Rendamen = 
Bobot Ekstrak (gram)

Bobot Simplisia (gram)
 

1. Ekstrak Etanol 70% 

% Rendemen = 
8,3820 gram

300 gram
 × 100 = 2,794% 

2. Ekstrak Etanol 96% 

% Rendemen = 
 9,8578 gram

300 gram
 × 100 = 3,286% 

Lampiran 3. Pembuatan Larutan dan Pereaksi 

1. Pembuatan Larutan Pembanding  

Kuersetin, Asam galat, dan Vitamin C 

2,5 mg          25 mL 

Sehingga didapatkan konsentrasi 100 ppm 

Konsentrasi ppm = 
 µg

mL
  = 

 2500 µg

25 mL
 = 100 

2. Pembuatan Larutan Uji 

20 mg          5 mL 

Sehingga didapatkan larutan ekstrak 4000 ppm 

Konsentrasi ppm = 
 µg

mL
  = 

 20.000 µg

5 mL
 = 4000 

3. Pembuatan Pereaksi Uji Flavonoid Total, Fenolik Total dan DPPH 

a. Pereaksi Flavonoid Total 

1) AlCl3 10% 

Ditimbang 2,5 gram AlCl3 kemudian dilarutkan dengan 25 mL aquadest 

10% = 
 10

100
 × 25 = 2,5 gram 
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2) Natrium Asetat 1 M 

1 M = 
 g

Mr
 × 

 1000

mL
  

1 M = 
 g

Mr
 × 

 1000

25
  

g      = 
 1 M × 82,03

40
  

g      = 2,050 gram 

b. Pereaksi Fenolik Total 

1) Follin Ciocelteu 7,5% 

Diukur 7,5 mL follin ciocelteu kemudian dicukupkan dengan aquadest 

hingga 100 mL 

7,5% = 
 7,5

100
 × 100 = 7,5 mL 

2) Natrium Hidroksida 1% 

Ditimbang 1 gram natrium hidroksida kemudian dilarutkan dengan 

aquadest 100 mL 

1% = 
 1

100
 × 100 = 1 gram 

c. Pereaksi DPPH 

Dibuat larutan DPPH sebanyak 50 mL 

Reagen DPPH konsentrasi 0,4 mM 

BM DPPH = 394,32 

0,4 mM  = 0,0004 M 

Mg DPPH  = M × BM × Vol (mL) 

   = 0,0004 M × 394,32 × 50 mL 

   = 7,88 mg 
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Lampiran 4. Contoh Perhitungan Pengenceran Larutan Asam Galat 

a. Larutan Asam Galat 

1. 20 ppm 

Larutan induk 100 ppm yang diencerkan menjadi 20 ppm sebanyak 1 mL 

M1 × V1  = M2 × V2  

100 ppm × V1 = 20 ppm × 1 mL 

V1 = 
 20 ×1

100
  

V1 = 0,2 mL 

V1 = 200 µL 

Larutan induk 100 ppm diambil sebanyak 200 µL kemudian dicukupkan 

aquadest hingga 1 mL.  

b. Larutan Kuersetin 

1. 20 ppm 

Larutan induk 100 ppm yang diencerkan menjadi 20 ppm sebanyak 3,5 mL 

M1 × V1  = M2 × V2  

100 ppm × V1 = 20 ppm × 3,5 mL 

V1 = 
 20 ×3,5

100
  

V1 = 0,7 mL 

V1 = 700 µL 

Larutan induk 100 ppm diambil sebanyak 700 µL kemudian dicukupkan 

aquadest hingga 3,5 mL.  

c. Larutan Vitamin C 

1. 1 ppm 

Larutan induk 100 ppm yang diencerkan menjadi 1 ppm sebanyak 4 mL 
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M1 × V1      = M2 × V2  

100 ppm × V1 = 1 ppm × 4 mL 

V1 = 
 1 × 4

100
  

V1 = 0,04 mL 

V1 = 40 µL 

Larutan induk 100 ppm diambil sebanyak 40 µL kemudian dicukupkan 

aquadest hingga 4 mL. 

Lampiran 5. Perhitungan Kadar Total Flavonoid  

Tabel 8. Data Absorbansi Kurva Baku Kuersetin 

Konsentrasi (µg/mL) Absorbansi 

20 0,357 

25 0,474 

30 0,584 

35 0,608 

40 0,877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kurva Standar Kuersetin 

• y   = ax + b 

• ax = y – b 

• x   = (y-b)/a 

y = 0,0235x - 0,1244
R² = 0,919
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Dik : 

FP = 
 Vol.  larutan encer

Vol.  larutan pekat
 

FP         = 
 6 mL

0,5 mL
 

      = 12 

1. Penetapan Kadar Total Flavonoid Ekstrak Etanol 70% 

a. Replikasi I 

Abs. ekstrak = 0,411 

y        = 0,0235x – 0,1244 

0,411     = 0,0235x – 0,1244 

x      = 
 0,411+ 0,1244

0,0235
  

    = 22,783 mg/L 

KFT     = 
 C × V × FP

M
 

 = 
 22,783 × 0,005 × 12

0,02 
 

 = 68,35 mg QE/g ekstrak 

b. Replikasi II 

Abs. ekstrak = 0,469 

y        = 0,0235x – 0,1244 

0,469     = 0,0235x – 0,1244 

x      = 
 0,469+ 0,1244

0,0235
  

    = 25,251 mg/L 

KFT     = 
 C × V × FP

M
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 = 
 25,251× 0,005 × 12

0,0202 
 

     = 75,05 mg QE/g ekstrak 

c. Replikasi III 

Abs. ekstrak = 0,445 

y        = 0,0235x – 0,1244 

0,445     = 0,0235x – 0,1244 

x      = 
 0,445 + 0,1244

0,0235
  

    = 24,2298 mg/L 

KFT     = 
 C × V × FP

M
 

 = 
 24,2298× 0,005 × 12

0,0201 
 

     = 72,33 mg QE/g ekstrak 

2. Penetapan Kadar Total Flavonoid Ekstrak Etanol 96% 

a. Replikasi I 

Abs. ekstrak = 0,520 

y        = 0,0235x – 0,1244 

0,520     = 0,0235x – 0,1244 

x      = 
 0,520+ 0,1244

0,0235
  

    = 27,421 mg/L 

KFT     = 
 C × V × FP

M
 

 = 
 27,421 × 0,005 × 12

0,02 
 

 = 82,263 mg QE/g ekstrak 
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b. Replikasi II 

Abs. ekstrak = 0,570 

y        = 0,0235x – 0,1244 

0,570     = 0,0235x – 0,1244 

x      = 
 0,570 + 0,1244

0,0235
  

    = 29,549 mg/L 

KFT     = 
 C × V × FP

M
 

 = 
 29,549 × 0,005 × 12

0,0202
 

 = 87,78 mg QE/g ekstrak 

c. Replikasi III 

Abs. ekstrak = 0,529 

y        = 0,0235x – 0,1244 

0,529     = 0,0235x – 0,1244 

x      = 
 0,529 + 0,1244

0,0235
  

    = 27,804 mg/L 

KFT     = 
 C × V × FP

M
 

 = 
 27,804 × 0,005 × 12

0,0201
 

 = 82,99 mg QE/g ekstrak 
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Lampiran 6. Perhitungan Kadar Total Fenolik  

 Tabel 9. Data Absorbansi Kurva Baku Asam Galat 

Konsentrasi (µg/mL) Absorbansi 

20 0,625 

30 0,643 

40 0,651 

50 0,665 

60 0,679 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kurva Standar Asam Galat 

• y   = ax + b 

• ax = y – b 

• x   = (y-b)/a 

Dik : 

FP = 
 Vol.  larutan encer

Vol.  larutan pekat
 

FP         = 
 230 µL

20 µL
 

      = 11,5 

 

 

y = 0,0013x + 0,6006
R² = 0,9899
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1. Penetapan Kadar Total Fenolik Ekstrak Etanol 70% 

a. Replikasi I 

Abs. ekstrak = 0,675 

y        = 0,0013x + 0,6006 

0,675     = 0,0013x + 0,6006 

x      = 
 0,675 − 0,6006

0,0013
  

    = 57,231 mg/L 

KTFe     = 
 C × V × FP

M
 

 = 
 57,231 × 0,005 × 11,5

0,0202 
 

     = 162,91 mg GEA/g ekstrak 

b. Replikasi II 

Abs. ekstrak = 0,689 

y        = 0,0013x + 0,6006 

0,689     = 0,0013x + 0,6006 

x      = 
 0,689 − 0,6006

0,0013
  

    = 68,256 mg/L 

KTFe     = 
 C × V × FP

M
 

 = 
 68,256 × 0,005 × 11,5

0,0203 
 

 = 193,34 mg GAE/g Ekstrak 
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c. Replikasi III 

Abs. ekstrak = 0,688 

y        = 0,0013x + 0,6006 

0,688     = 0,0013x + 0,6006 

x      = 
 0,688 − 0,6006

0,0013
  

    = 67,231 mg/L 

KTFe     = 
 C × V × FP

M
 

 = 
 67,231 × 0,005 × 11,5

0,0202 
 

     = 191,38 mg GAE/g Ekstrak 

2. Penetapan Kadar Total Fenolik Ekstrak Etanol 96% 

a. Replikasi I 

Abs. ekstrak = 0,716 

y        = 0,0013x + 0,6006 

0,716     = 0,0013x + 0,6006 

x      = 
 0,716 − 0,6006

0,0013
  

    = 88,769 mg/L 

KTFe     = 
 C × V × FP

M
 

 = 
 88,769 × 0,005 × 11,5

0,0201 
 

     = 253,94 mg GEA/g ekstrak 

b. Replikasi II 

Abs. ekstrak = 0,727 

y        = 0,0013x + 0,6006 
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0,727     = 0,0013x + 0,6006 

x      = 
 0,727 − 0,6006

0,0013
  

    = 97,231 mg/L 

KTFe     = 
 C × V × FP

M
 

 = 
 97,231 × 0,005 × 11,5

0,0202 
 

     = 276,77 mg GEA/g ekstrak 

c. Replikasi III 

Abs. ekstrak = 0,724 

y        = 0,0013x + 0,6006 

0,724     = 0,0013x + 0,6006 

x      = 
 0,724 − 0,6006

0,0013
  

    = 94,923 mg/L 

KTFe     = 
 C × V × FP

M
 

 = 
 94,923 × 0,005 × 11,5

0,0204 
 

     = 267,55 mg GEA/g ekstrak 

Lampiran 7. Perhitungan % Inhibisi 

% Inhibisi = 
 𝐀𝐛𝐬.  𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨−𝐀𝐛𝐬.  𝐒𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥

𝐀𝐛𝐬.  𝐁𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨
 × 100% 

a. Ekstrak Etanol 96% 

1. Konsentrasi 100 ppm 

 % Inhibisi = 
 0,853 −0,766

0,853
 × 100% = 10,16% 
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2. Konsentrasi 200 ppm 

 % Inhibisi = 
 0,853 −0,749

0,853
 × 100% = 12,15% 

3. Konsentrasi 300 ppm 

 % Inhibisi = 
 0,853 −0,734

0,853
 × 100% = 13,99% 

4. Konsentrasi 400 ppm 

 % Inhibisi = 
 0,853 −0,766

0,853
 × 100% = 16,41% 

5. Konsentrasi 500 ppm 

 % Inhibisi = 
 0,853 −0,692

0,853
 × 100% = 18,91% 

b. Vitamin C 

1. Konsentrasi 1 ppm 

 % Inhibisi = 
 0,853 −0,638

0,853
 × 100% = 25,21% 

2. Konsentrasi 2 ppm 

 % Inhibisi = 
 0,853 −0,587

0,853
 × 100% = 31,18% 

3. Konsentrasi 3 ppm 

 % Inhibisi = 
 0,853 −0,429

0,853
 × 100% = 49,71% 

4. Konsentrasi 4 ppm 

 % Inhibisi = 
 0,853 −0,343

0,853
 × 100% = 59,79% 

5. Konsentrasi 5 ppm 

 % Inhibisi = 
 0,853 −0,244

0,853
 × 100% = 71,40% 
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Lampiran 8. Perhitungan IC50  

1. Perhitungan IC50 sampel ekstrak etanol 96% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Kurva Standar Ekstrak Etanol 96% Biji Labu Kuning 

Perhitungan IC50 sampel melalui persamaan linear 

• y   = ax + b 

• ax = y – b 

• x   = (y-b)/a 

Diketahui :  

y = 50 

a = 0,0218 

b = 7,796 

Penyelesaian : 

𝑥 =
𝑦 − 𝑏

𝑎
 

𝑥 =
50 − 7,796

0,0218
 

𝑥 = 1935,96 ppm 

 

y = 0,0218x + 7,796
R² = 0,9956
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2. Perhitungan IC50 vitamin C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Kurva Standar  Vitamin C 

Perhitungan IC50 sampel melalui persamaan linear 

• y   = ax + b 

• ax = y – b 

• x   = (y-b)/a 

Diketahui : y = 50 

a = 12,098 

b = 11,161 

Penyelesaian : 

𝑥 =
𝑦 − 𝑏

𝑎
 

𝑥 =
50 − 11,161

12,098
 

𝑥 = 3,21 ppm

y = 12,098x + 11,161
R² = 0,9823
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Lampiran 9. Peta Lokasi Pengambilan Sampel Penelitian 
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Lampiran 10. Gambar Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Sampel Biji Labu Kuning 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Proses Penghalusan Biji Labu Kuning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Proses Ekstraksi Biji Labu Kuning 
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Gambar 15. Proses Penimbangan Ekstrak Biji Labu Kuning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Proses Pengujian Kadar Total Flavonoid Ekstrak Biji Labu Kuning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Proses Pengujian Kadar Total Fenolik Ekstrak Biji Labu Kuning 
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Gambar 18. Proses Pengujian Kadar Total Fenolik Ekstrak Biji Labu Kuning 

  

 

 

 

 

 

  

  

Gambar 19. Deret Konsentrasi Larutan Standar Kuersetin Dan Larutan Sampel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Deret Konsentrasi Larutan Asam Galat Dan Larutan Sampel 
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Gambar 21. Deret Konsentrasi Larutan Standar Vitamin C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Deret Konsentrasi Larutan Sampel  
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Gambar 23. Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum DPPH  

 

 

 

  

 

Gambar 24. Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum Flavonoid 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum Fenolik 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Hasil Pengukuran Absorbansi Kuersetin  
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Gambar 27. Hasil Pengukuran Absorbansi Asam Galat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Hasil Pengukuran Absorbansi Vitamin C 
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Gambar 28. Hasil Pengukuran Absorbansi 100 ppm Sampel Ekstrak Etanol 96% 

Metode DPPH  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi I Kadar Total Fenolik 

Ekstrak Etanol 70%  
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Gambar 30. Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi I Kadar Total Fenolik 

Ekstrak Etanol 96%  

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi III Kadar Total Flavonoid 

Ekstrak Etanol 70%  

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi III Kadar Total Flavonoid 

Ekstrak Etanol 96%  
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