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ABSTRAK 

 

Nama : DIAN IRAWATI AHMAD 

NIM : 70100118041 

Jurusan : FARMASI 

Judul Skripsi : FORMULASI DAN UJI ANALISIS KIMIA SEREAL FLAKES 

DARI BUAH SIRSAK (Annona muricata Linn) SEBAGAI 

MAKANAN ALTERNATIF PENDERITA ASAM URAT 

Penelitian ini berjudul “Formulasi Dan Uji Analisis Kimia Sereal Flakes Dari 

Buah Sirsak (Annona muricata Linn) Sebagai Makanan Alternatif Penderita Asam 

Urat” merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis 

formulasi sereal flakes substitusi buah sirsak 100, 110, dan 120 gram terhadap 

kandungan kimianya sebagai makanan alternatif penderita asam urat. Untuk 

menetapkan kadar proksimat berupa kadar air, abu, lemak, protein, dan serat kasar 

digunakan metode AOAC 2005 dan kadar karbohidrat digunakan metode Luff schoorl. 

Untuk menganalisis aktivitas antioksidan digunakan metode peredaman DPPH (1,1 

-diphenyl-2-picrylhidrazyl) dengan pengukuran absorbansi menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 517 nm. 

Menurut hasil penelitian, flakes substitusi buah sirsak berpengaruh besar pada 

warna tetapi tidak berdampak signifikan pada rasa, rasa, atau tekstur. Pada analisis 

proksimat sereal flakes substitusi buah sirsak 100, 110, dan 120 gram memiliki kadar 

air, protein, lemak, dan karbohidrat yang sesuai dengan syarat mutu SNI01-2885-2015, 

sedangkan untuk kadar abu melebihi syarat dan kadar serat berada dibawah syarat 

sehingga tidak memenuhi syarat. Adapun hasil aktivitas antioksidan sereal flakes 

substitusi buah sirsak 100, 110, dan 120 gram memiliki nilai IC50 berturut-turut adalah 

2113 ppm, 2,7249 ppm, dan 615,4171 ppm Sehingga dapat disimpulkan bahwa sereal 

flakes dari buah sirsak memiliki kandungan proksimat yang baik serta dapat berpotensi 

sebagai antioksidan sehingga dapat menjadi makanan alternatif penderita asam urat. 

Agar dapat menjadikan sereal flakes sebagai pangan fungsional yang dapat 

dimanfaatkan sebagai asupan antioksidan alami dalam kehidupan sehari-hari, 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

manfaat sereal flakes bagi kesehatan sendi. 

Kata Kunci : Annona muricata Linn, proksimat, dpph, ic50 
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ABSTRACT 

 

Name : DIAN IRAWATI AHMAD 

NIM : 70100118041 

Departement : FARMASI 

Title : FORMULATION AND CHEMICAL ANALYSIS TEST OF 

CEREAL FLAKES FROM SOURSOP (Annona muricata Linn) 

FRUIT AS AN ALTERNATIVE FOOD FOR GOUT  

SUFFERERS 

This study entitled " Formulation And Chemical Analysis Test Of Cereal Flakes 

From Soursop (Annona muricata Linn) Fruit As An Alternative Food Forgout  

Sufferers " is a study conducted with the aim of analyzing the formulation of cereal 

flakes substituted for soursop fruit 100, 110, and 120 grams for the content of chemical 

as a potential alternative food to lower uric acid levels. Determine proximate levels in 

the form of water, ash, fat, protein, and crude fiber content, was used by AOAC 2005 

method and the total carbohydrate was used by Luff schoorl method. As for analyzing 

the antioxidant activity, DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl) attenuation method was 

used then measured the absorbance with a spectrophotometer UV-Vis at wavelength 

of 517 nm. 

The results of this study was found that soursop subs have a significant effect 

on color, but no significant effect in aroma, taste and texture. In proximate analysis of 

soursop fruit substitute flakes 100, 110, and 120 grams had total water, protein, fat, and 

carbohydrate that complied with the quality requirements of SNI01-2885-2015, while 

total ash exceeded the requirements and total fiber content was below the requirements 

so it was not qualify. The antioxidant activity of 100, 110, and 120 grams of soursop 

substitution flakes cereal had IC50 values of 2113 ppm, 2,7249 ppm, dan 615,4171 ppm 

respectively. So that it is stated that cereal flakes from soursop fruit have good 

proximate content and potential as antioxidants so that they can be alternative foods to 

gout sufferers. 

With this research, it can be information to the public regarding the efficacy of 

cereal flakes for joint health so that it has the potential as a development on functional 

food that can be used as naturan antioxidant intake in daily life. 

Keywords : Annona muricata Linn, proximate, dpph, ic50 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Arthirtis gout atau yang dikenal asam urat merupakan penyakit yang sering 

menyerang lansia dan senantiasa menjadi pengobatan rutin pasien dalam pelayanan 

kesehatan. Arthritis gout merupakan produk limbah yang dihasilkan oleh degradasi 

purin dalam DNA sel tubuh yang terdegradasi dan protein makanan yang berkumpul 

di jaringan tubuh dan selanjutnya diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk urin. 

Karena ketidakteraturan metabolisme asam urat, asam urat menyebabkan endapan 

kristal (asam urat) pada persendian (Hikmatyar & Larasati, 2017).  

Dari hasil Studi Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 memaparkan bahwa 

Indonesia memiliki prevalensi penyakit sendi 7.30% dengan prevalensi penyakit sendi 

pada lansia naik dari 24,7% dari tahun 2013 menjadi 7,30% permil. Di Sulawesi 

Selatan, prevalensi penyakit sendi menjadi 6,39% permil. Dari seluruh kejadian 

penyakit sendi di Indonesia, lansia memiliki prevalensi tertinggi dari penyakit ini. Pada 

usia 65-74 tahun mencapai 18,63% per juta, dan pada usia 75 dan lebih tua mencapai 

18,95% per juta (Kemenkes RI, 2018). 

Tiga jenis artritis gout adalah primer, sekunder, dan idiopatik. Asam urat 

primer adalah hasil langsung dari tubuh yang memproduksi terlalu banyak asam urat 

atau tubuh mengeluarkannya lebih sedikit dari yang seharusnya. Kondisi medis lain 

atau penggunaan obat tertentu dapat menyebabkan asam urat sekunder. Pada gout 

idiopatik, didefinisikan sebagai hiperurisemia tanpa penyebab utama yang diketahui, 

kondisi keturunan, dan kelainan fisiologis dan anatomi pada tubuh. Komplikasi dari 

hiperurisemia kronis termasuk asam urat. Degenerasi sendi yang disebabkan oleh 

artritis gout kronis dapat menyebabkan kelainan bentuk. Karena nefropati urat, yang 
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dapat menyebabkan gagal ginjal kronis, asam urat juga dapat menyebabkan 

nefrolitiasis (Hikmatyar & Larasati, 2017). Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan 

gout dalam mengurangi produksi asam urat yang berlebihan agar mencegah terjadinya 

komplikasi penyakit sendi lainnya. 

Diantara asupan gizi yang berpotensi dalam mengurangi gejala penyakit gout 

adalah buah-buahan seperti buah sirsak. Buah sirsak adalah salah satu keanekaragaman 

hayati di Indonesia yang berpotensi sebagai obat. Menurut Trupti  et al. (2014) yang 

dikutip dari Prasetyorini, Moerfiah, Wardatun, & Affandi (2014) buah sirsak memiliki 

memiliki kadar vitamin C dan senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan, 

dimana aktivitas antioksidan dapat menghambat kerja xantin oksidase melalui inhibisi 

kompetitif dengan substrat golongan xantin sehingga berperan sebagai penurun kadar 

asam urat. 

Pengembangan buah sirsak menjadi sereal flakes menjadi salah satu topik yang 

menarik karena sampai saat ini pemanfaatan buah sirsak sebagai makanan masih 

dikonsumsi dalam sediaan daging buah utuh. Penelitian-penelitian sebelumnya 

menunjukkan aktivitas buah sirsak dalam penurunan kadar asam urat, namun penyajian 

buah secara langsung membuat buah sirsak enggan dikonsumsi karena penyajiannya 

yang sulit karena harus dipisahkan dari bijinya terlebih dahulu serta rasa asamnya yang 

pekat, terutama pada pagi hari. Masyarakat umum hanya mengetahui konsumsi buah 

sirsak dalam keadaan utuh maupun substitusi dengan makanan lainnya seperti jus, 

pudding, permen, dan lainnya. Namun belum ada substitusi buah sirsak pada formulasi 

sereal yang digunakan sebagai penurun kadar asam urat. Pengembangan formulasi 

sediaan buah sirsak sebagai sarapan pagi diharapkan menjadi alternatif asupan gizi 

yang diperlukan oleh penderita asam urat.  

Dalam mengurangi gejala asam urat yang dialami penderita, maka dibutuhkan 

sarapan pagi yang dapat berperan sebagai sumber asupan nutrisi yang sehat sekaligus 

memperbaiki gejala nyeri sendi agar dapat produktif dalam beraktivitas. Salah satu 
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bentuk sarapan pagi yang umum di masyarakat adalah sereal. Menurut Susanti, Loebis, 

& Meilidayani (2017), sereal merupakan menu sarapan yang relatif murah, bergizi dan 

dapat menjadi bagian dari diet yang seimbang dan sehat. Sereal Flakes berbahan utama 

tepung dan berbentuk pipih bulat dengan tepi tidak beraturan, kadar air yang rendah 

serta mempunyai daya rehidrasi yang tinggi. 

Konsumsi perkapita sereal Indonesia pada tahun 2020 mencapai 0.088 % lebih 

kecil dibandingkan konsumsi beras 78.487 % ataupun beras ketan 0.267 %. Adapun 

produksi padi gagang di Indonesia mencapai angka 55,161 % (Pusat Data dan 

Informasi Sistem Pertanian, 2021). Masyarakat Indonesia masih jarang mengkonsumsi 

sereal sebagai makanan sehari-hari, sedangkan produksi padi-padian di Indonesia 

sangat tinggi. Padahal, sereal termasuk salah satu menu sarapan sehat yang sangat 

diminati dan mudah dikonsumsi.  Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) 

Cereal Supply and Demand Brief (2022), konsumsi sereal dunia pada tahun 2020 

mencapai 2.760,7 miliar ton dan akan terus mengalami peningkatan setiap tahun. 

Flakes dipilih karena tergolong sebagai makanan sereal siap santap yang telah diolah 

dan mudah dalam penyajiannya. Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan 

formulasi sereal flakes dari buah sirsak (Annona muricata Linn)  sebagai alternatif 

makanan penurun kadar asam urat. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah buah sirsak (Annona muricata Linn) dapat diformulasikan menjadi 

sereal flakes dengan kualitas fisik yang baik? 

2. Formulasi sereal flakes buah sirsak (Annona muricata Linn)  manakah yang 

memiliki evaluasi yang terbaik berdasarkan uji proksimat dan uji hedonik? 

3. Bagaimana potensi sereal flakes buah sirsak (Annona muricata Linn) sebagai 

makanan alternatif penderita asam urat? 
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C. Definisi  Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Formulasi adalah proses pengolahan bahan baku baik dalam wujud tunggal 

ataupun campuran menjadi produk sereal. 

b. Pengujian merupakan salah satu tahapan penelitian yang dilakukan peneliti untuk 

mengetahui hasil aktivitas penurunan kadar asam urat dari sereal flakes buah sirsak 

melalui pengujian antioksidan sereal flakes. 

c. Flakes adalah sereal berbahan dasar tepung dan berbentuk bulat pipih dengan tepi 

yang tidak beraturan, berkadar air rendah serta mempunyai daya rehidrasi. 

d. Buah sirsak merupakan buah asli dari Karibia, Amerika Tengah dan Amerika 

Selatan yang dapat dikonsumsi  sebagai makanan maupun sebagai pengobatan. 

e. Arthritis gout merupakan produk limbah dari degredasi purin yang terkandung 

dalam DNA sel-sel tubuh dan protein makanan yang menumpuk dalam jaringan 

tubuh dan diekskresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Formulasi dan pengujian analisis kimia sereal flakes buah sirsak (Annona 

muricata Linn) untuk makanan alternative bagi penderita asam urat merupakan bagian 

dari ruang lingkup analisis dan teknologi farmasi dalam penelitian ini. 

D. Kajian Pustaka 

1. Dalam jurnal berjudul “Aktifitas Berbagai Sediaan Buah Sirsak (Annona 

Muricata Linn) dalam Penurunan Kadar Asam Urat Tikus Putih Sprague-

Dawley”. Telah dilakukan penelitian potensi sari buah, ekstrak etanol, ekstrak etil 

asetat dengan dosis yang berbeda dari buah sirsak seperti asam urat. Perlakuan yang 

diberikan berupa sari buah dengan dosis 930 mg, 1870 mg dan 2810 mg: ekstrak 

etanol 96% dengan dosis 26,79 g/100 ml, 53,58 g/100 ml dan 80,37 g/100 ml; dan 

ekstrak dengan dosis etil asetat 2,58 g/100 ml, 5,16 g/100 ml dan 7,74 g/100 ml. 

Pembuatan ekstrak dilakukan dengan metode maserasi jus buah, dan peras 
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langsung daging buahnya dengan kain batis. Ketiga formulasi tersebut 

mengandung flavanoid, alkaloid, tanin, saponin, dan polifenol sesuai hasil uji 

kualitatif. 100 g sari buah, ekstrak etanol 96%, dan 0,473 g ekstrak etil asetat 

masing-masing mengandung 0,473 g polifenol. SAG: 0,194 mg SAG dan 0,324 g 

SAG. Vitamin C Jus buah, ekstrak etanol 96%, ekstrak etil asetat 38,24 mg, 30,56 

mg, dan kalium 35,66 mg per 100 g jus buah. Bahan sari buah antara lain ekstrak 

etanol 96%, ekstrak etil asetat 0,39 g, 0,26 gram, dan 0,22 gram. Jus buah, ekstrak 

etanol 96%, dan ekstrak etil asetat masing-masing memiliki kandungan natrium 

masing-masing sebesar 100 g, 0,0269 g, 0,0416 g, dan 0,0436 g. Hasil uji 

menunjukkan bahwa perlakuan yang diteliti secara signifikan menurunkan kadar 

asam urat pada tikus. Ekstrak etanol 96%, dosis 53,58 g/100 ml dan 80,37 g/100 

ml, dan ekstrak etil asetat dosis 7,74 g/100 ml juga dapat menurunkan kadar asam 

urat darah di luar kontrol positif. Tiga dosis jus buah menurunkan kadar asam urat 

darah hingga 40%. (Prasetyorini, dkk., 2014). 

2. Dalam penelitian berjudul “Khasiat Sari Buah Sirsak Gunung Dan Minuman 

Probiotik Buah Sirsak Gunung (Annona Montana) Untuk Menurunkan 

Kadar Asam Urat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas jus 

sirsak gunung dan minuman probiotik (Annona montana) pada mencit (Mus 

musculus L.) dengan kadar asam urat yang meningkat. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimental yang melibatkan aklimatisasi 25 ekor mencit, pemberian 

pure hati ayam, pembuatan minuman probiotik dan jus sirsak gunung, dan 

perlakuan pada mencit selama tiga minggu. Analisis menunjukkan bahwa jus sirsak 

gunung dan minuman probiotik buah sirsak gunung dapat menurunkan asam urat 

hingga 50%, yang mengarah pada kesimpulan bahwa produk ini memiliki efek 

terapeutik terhadap kadar asam urat mencit (Fidyasari, dkk., 2019). 

3. Dalam jurnal berjudul “Flakes Sarapan Pagi Berbasis Mocaf dan Tepung 

Jagung”. Dalam penelitian ini, mocaf digunakan sebagai bahan baku utama untuk 

membuat tiga jenis flakes yang berbeda: A1 (90 persen tepung mocaf : 10 persen 

tepung jagung), A2 (80 persen mocaf : 20 persen tepung jagung), dan A3 (70 persen 
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tepung mocaf : 30 persen tepung jagung). Flakes yang dipilih adalah flakes dengan 

formula A2 (tepung mocaf 80% + tepung jagung 20%) yang ditentukan dengan uji 

organoleptik yang dilakukan dengan metode skalar garis. Flakes memiliki kadar air 

1,05%, kadar abu 1,46%, kadar lemak 13,90%, kadar protein 1,76%, kadar serat 

pangan 3,5%, dan kadar karbohidrat 81,83%. Jumlah kalori yang dihasilkan adalah 

459,70 Kkal (Susanti dkk., 2017). 

4. Dalam jurnal berjudul “Analisis Proximat, Antioksidan dan Kesukaan Sereal 

Makanan Dari Bahan Dasar Tepung Jagung (Zea mays L.) dan Tepung Labu 

Kuning (Cucurbita moschata Durch)”. Penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui nilai gizi produk sereal yang dibuat dengan tiga tingkat perbandingan 

tepung labu kuning dan tepung jagung sebagai bahan dasarnya agar dapat diketahui 

komposisi yang tepat dan dapat diterima masyarakat (1:1; 1:2; 2:1). ). Tingkat 

kedua (1:2) memiliki kandungan gizi yang tinggi meliputi kadar air 4,275%, abu 

0,832%, dan serat kasar 10,654%, sesuai hasil analisis proksimat, sedangkan 

tingkat ketiga (2:1) memiliki kandungan gizi yang tinggi meliputi kandungan 

antioksidan 27,772%, lemak 24,316%. , dan protein 15,211%. Hanya 54,135% dari 

kalori tingkat pertama (1:1) berasal dari karbohidrat. Semua dari 28 panelis yang 

berpartisipasi dalam analisis organoleptik menyukai tingkat kedua dibandingkan 

tingkat lainnya dalam hal rasa, aroma, tekstur, dan warna. (Ramadhani, dkk., 2012). 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui formulasi buah sirsak (Annona muricata Linn) dalam bentuk sereal 

flakes yang memiliki kualitas fisik yang baik. 

2. Mengetahui evaluasi sediaan sereal flakes buah sirsak sirsak (Annona muricata 

Linn) berdasarkan uji proksimat dan uji hedonik. 

3. Mengetahui potensi sereal flakes buah sirsak (Annona muricata Linn) pada 

penderita asam urat. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Adanya penulisan karya ilmiah ini yang mengusung pembuatan sereal Flakes 

dari buah sirsak (Annona muricata Linn) agar dapat menjadi alternatif makanan bagi 

pasien arthritis gout dalam menurunkan kadar asam urat serta menjaga asupan sarapan 

pagi yang bergizi. 

2. Manfaat Praktis 

      Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, diantaranya : 

a. Bagi masyarakat , penelitian ini bertujuan sebagai referensi sekaligus salah satu 

acuan bagi masyarakat, terkhususnya bagi pasien arthritis gout agar mengonsumsi 

makanan alternatif penurun kadar asam urat dalam menjaga kesehatan tubuh 

khususnya persendian. 

b. Bagi pemerintah, penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan pemerintah agar dapat mendukung karya peneliti khususnya 

perpaduan dalam bidang kefarmasian seperti formulasi sereal flakes dari buah 

sirsak (Annona muricata Linn) sebagai penurun kadar asam urat. 

c. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan 

dalam bidang kefarmasian sekaligus sebagai salah satu persyaratan kelulusan 

Strata 1 (S1).  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Buah Sirsak 

1. Uraian Tumbuhan 

Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan adalah asal mula tanaman 

sirsak, serta Amerika Utara, Amerika Serikat Bagian Timur Laut, dan Brasil Tenggara. 

Penduduk asli Amazon di Amerika Selatan menyebutnya sebagai pohon ajaib. Selama 

ribuan tahun, penduduk setempat telah memanfaatkan tanaman sirsak untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit mulai dari masalah hati hingga radang sendi. 

Buah-buahan dan biji-bijian misalnya, digunakan untuk menjaga kesehatan pencernaan 

dan menyingkirkan parasit. Wanita mengkonsumsi akar untuk membantu relaksasi, dan 

akar tanaman dan kulit kayu diolah menjadi obat penenang atau teh tonik saraf yang 

digunakan di Polinesia untuk mengangkat semangat dan mengurangi depresi (Sugeng, 

2010). 

Pada abad ke-19, budidaya tanaman ini mulai dibudidayakan di Malaysia dan 

Indonesia setelah menyebar dengan cepat ke seluruh Asia (Noller, 2005). A. muricata 

Linn juga dikenal sebagai Guanabanus muricatus, A. macrocarpa, A. bonplandiana, 

dan A. cearensis. Kata Belanda "Zuurzak", yang diterjemahkan menjadi "kantung yang 

asam", adalah asal nama "sirsak". (Thomas, A.N. S, 1992). 

Gambar 1. Buah Sirsak (Annona mucirata Linn) 
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2. Klasifikasi Tumbuhan 

Menurut Widyaningrum (2012), tumbuhan sirsak dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut. 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Polycarpiceae 

Famili   : Annonaceae 

Genus   : Annona 

Spesies  : Annona muricata Linn 

Nama Umum  : Graviola (Brazil), Soursop (Inggris), Guanabana (Spanyol), 

Nangka Sabrang atau Nangka Belanda (Jawa), Nangka Walanda 

atau Sirsak (Sunda) 

3. Morfologi Tumbuhan 

Pohon sirsak tumbuh setinggi 7,5 hingga 9 meter, lebat namun ramping, dan 

bercabang rendah. Daun berbau umumnya hijau, halus, berkilau, hijau tua di atas, lebih 

terang di bawah; lonjong, elips, atau berujung sempit dengan kedua ujung runcing; dan 

ukurannya bervariasi dari panjang 6,25 hingga 20 cm dan lebar 2,5 hingga 6,25 cm. 

Bunga dapat tumbuh di batang, cabang, atau ranting dan bersifat otonom. Bertangkai 

pendek, panjang 4 sampai 5 cm, montok, berbentuk kerucut segitiga, dengan 3 kelopak 

luar berdaging, menyebar, kuning kehijauan dan 3 kelopak dalam kuning pucat yang 

berdekatan (J., 1987) 
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Akibat pertumbuhan karper yang buruk atau kerusakan akibat serangga, buah 

biasanya kurang lebih lonjong atau berbentuk hati, terkadang tidak rata, miring, atau 

bengkok. Beratnya antara 4,5 dan 6,8 kg dan berukuran panjang antara 10 dan 30 cm 

dan lebar 15 cm. Kulit buahnya keras tapi lembut, pahit dan tidak bisa dimakan, 

teksturnya lembut dengan duri yang lentur. Buahnya kompleks dan tertutup retikulat. 

Saat buah sudah benar-benar matang, bagian atasnya mudah patah. Buah mentah 

berwarna hijau tua, kemudian hijau agak kekuningan, dan akhirnya empuk saat 

disentuh kulit. Permukaan bagian dalam berwarna krem dan berpasir dan mudah 

dipisahkan dari tumpukan segmen seputih salju, berserat, dan berair yang mengelilingi 

bagian inti yang lunak. Secara aroma, daging buahnya agak seperti nanas, tetapi rasa 

musky, subasam hingga asamnya unik. Di setiap segmen buah ada satu biji lonjong, 

tekstur halus namun keras dan berwarna hitam, serta berukuran 1,25 hingga 2 cm); dan 

buah yang besar mungkin mengandung beberapa lusin hingga 200 biji atau lebih (J., 

1987). 

4. Manfaat dan Kandungan 

Terdapat kandungan nutrisi yang tinggi, yang meliputi karbohidrat, vitamin C, 

dan mineral, sirsak sejauh ini telah dibudidayakan untuk diambil buahnya. Menurut 

Widyaningrum (2012), untuk mengobati dan mencegah terjadinya gastroenteritis, 

maag, disentri, demam, dan influenza serta meningkatkan produksi ASI dan menjaga 

energi. Bronkitis dan batuk diobati dengan bunga. Astringen, karminatif, pemicu 

muntah, kutu kepala, parasit kulit, dan obat cacing semuanya dicegah dan diobati 

dengan biji. Ashma, batuk, hipertensi, infeksi parasit, sedativa, dan epilepasi semua 

diobati menggunakan kulit kayu. Akarnya digunakan untuk mengobati kejang, obat 

penenang, dan diabetes (terutama kulit akar). Selain itu, daunnya mengandung senyawa 

antioksidan yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit jantung, diabetes, dan 

kanker. 
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Menurut Wiradharma (2021), daging buah sirsak dalam 100 gram mengandung 

gizi sebagai berikut. 

Tabel 1. Kandungan Zat Gizi Buah Sirsak dalam 100 mg 

Kandungan Jumlah Kandungan Jumlah 

Energi 65.0 kal Serat 2.00 mg 

Protein 1.0 g Vitamin A 1.0 RE 

Lemak 0.30 mg Vitamin B1 0.07 mg 

Karbohidrat 16.30 mg Vitamin B2 0.04 mg 

Kalsium 14.0 mg Vitamin C 20.0 mg 

Fosfor 27.00 mg Niacin 0.70 mg 

Hampir 86% dari buah adalah pulp dengan 3% menjadi wadah. Rasa sirsak 

dikaitkan dengan adanya gula dan asam organik (asam malat dan sitrat) (0,65-0,85%) 

(Bhat & Paliyath, 2015). Berdasarkan penelitian Lako et al. (2007) yang dikutip dari 

Bhat & Paliyath (2015), sirsak mengandung kandungan polifenol yang tinggi 

(kapasitas antioksidan setara 72 trolox dan 42 asam galat setara mg/100 g, masing-

masing). Di antara berbagai senyawa, asam alifatik, ester (51%), dan terpen seperti 

mono dan seskuiterpen (b-caryophyllene 12,7%, 1,8-cineole 9,9%, linalool 7,8%, a-

terpineol 2,8%, linalyl propionate 2.2 %, dan calarene 2,2%) diisolasi dari minyak 

esensial sirsak. 

Kandungan antioksidan yang meliputi vitamin C dan bahan kimia polifenol 

diduga terkait dengan kemampuan buah sirsak untuk mengurangi asam urat. Melalui 

penghambatan kompetitif dengan substrat xantin, aktivitas zat antioksidan ini dapat 

mencegah kerja xantin oksidase. Menurut Taylor (2002), karena kandungan polifenol 

buah sirsak yang tinggi, buah sirsak telah digunakan sebagai antirematik di Brazil. 

Penghambatan enzim xanthine oxidase dapat mencegah produksi asam urat karena 

mengkatalisis konversi purin menjadi asam urat (Prasetyorini, dkk., 2014).  
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B. Uraian Umum Asam Urat 

1. Struktur Asam Urat 

Produk sampingan terakhir dari metabolisme purin adalah asam urat dengan 

rumus kimia C5H4N4O3. Asam urat menggandakan jumlah ion urat yang dihasilkan 

pada pH (basa tinggi) dibandingkan pada pH asam (Dianati, 2015). 

Gambar 2. Struktur Asam Urat 

 

 

Pemecahan asam nukleat dalam makanan menghasilkan purin, lalu segera 

diubah menjadi asam urat. Semua sel memecah nukleotida purin, tetapi hanya organ 

yang mengandung xantin oksidase (khususnya yang ada di hati dan usus kecil) yang 

menghasilkan asam urat. Asam urat endogen disintesis rata-rata harian 300-600 mg, 

dan kemudian dieliminasi rata-rata harian 600 mg ke dalam urin dan 200 mg ke usus 

dari makanan (Dianati, 2015). 

3. Metabolisme Asam Urat 

Terdapat sepertiga dari jumlah total  asam urat tubuh berasal dari makanan yang 

mengandung purin; dua pertiga lainnya berasal dari pemecahan purin endogen. Darah 

mengandung sejumlah besar asam urat dalam bentuk (ion asam urat), terutama 

monosodium urat, ketika pH netral. Konsentrasi 7,0 md/dL atau kurang dianggap 

normal. Kadar urat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis kelamin, usia, BB, 

TD, fungsi ginjal, penggunaan alkohol, dan kebiasaan diet yang menyebabkan asupan 

purin berlebihan. Karena estrogen memiliki dampak urikosurik, kadar asam urat pada 

pria mulai meningkat sepanjang masa pubertas sementara pada wanita tetap rendah 

hingga menopause. Oksidase asam urat atau enzim urikase dalam tubuh manusia 

mengubah asam urat menjadi allantoin. Kadar asam urat serum yang tinggi merupakan 
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tanda defisiensi urinase pada manusia. Ginjal menyumbang 70% dari ekskresi urea, 

sedangkan saluran pencernaan menyumbang 30%. Keseimbangan antara produksi dan 

ekskresi asam urat menentukan jumlah asam urat dalam darah (Dianati, 2015). 

Gambar 3. Metabolisme Asam Urat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah pertama dalam produksi asam urat adalah pengembangan basa purin 

dari gugus ribosa, khususnya 5-fosforibosil-1 pirofosfat (PRPP), yang diperoleh dari 

ribosa 5-fosfat, sumber gugus ribosa dan diproduksi dengan ATP (adenosin trifosfat). 

Pada reaksi awal, PRPP dan glutamin bergabung untuk membuat fosforibosilamin, 

senyawa yang memiliki sembilan cincin purin. Enzim PRPP glutamyl 

amidottransferase, yang dihambat oleh produk IMP (Nukleotida Inosinmonofosfat), 

adenin monofosfat (AMP), dan guanin monofosfat, bertanggung jawab untuk 

mengkatalisis reaksi ini (GMP). Selain itu, ketiga nukleotida ini menjaga terhadap 

sintesis PRPP, yang mengurangi tingkat substrat PRPP dan memperlambat sintesis 

nukleotida purin. Nukleotida purin awal yang dihasilkan dari gugus glisin adalah inosin 

monofosfat (IMP), yang juga mengandung basa hipoksantin. Nukleotida adenin dan 

guanin bercabang di inosin monofosfat. Dalam proses yang melibatkan GTP, IMP 
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diubah menjadi adenosinemonofosfat (AMP) dengan menambahkan gugus amino 

aspartat ke cincin purin enam karbon (Guanosin trifosfat). Melalui transfer amino 

glutamin menjadi karbon pada satu gugus amino dari dua cincin purin, 

guanosinmonofosfat (GMP) dibuat dari IMP; reaksi ini membutuhkan ATP. Inosin 

dibuat ketika adenosin monofosfat dideaminasi, dan guanosin dan IMP dibuat ketika 

IMP dan GMP didefosforilasi. Dari IMP, yang didefosforilasi dan diubah menjadi 

xantin oleh xantin oksidase, basa hipoksantin dibuat. Guanin juga akan dideaminasi 

untuk menghasilkan xantin. Xanthine oxidase akan mengubah xhantine menjadi asam 

urat (Dianati, 2015). 

4. Patogenesis Asam Urat 

Ketika konsentrasi monosodium urat dalam plasma melebihi 7,0 mg/dl, kristal 

akan terbentuk. Konsentrasi plasma monosodium urat bukan satu-satunya faktor yang 

mendorong pertumbuhan kristal. Hal ini terlihat jelas pada pasien dengan hiperurisemia 

tertentu yang dalam jangka waktu lama tanpa menunjukkan gejala apapun sebelum 

mengalami kejadian gout arthritis yang pertama. Tidak diketahui secara pasti apa yang 

menyebabkan episode artritis gout pada orang dengan hiperurisemia. Dipercaya bahwa 

pH, suhu, dan interaksi antara protein plasma dan asam urat semuanya berdampak pada 

seberapa larut asam urat. 

Akumulasi kristal monosodium urat akan berkomunikasi dengan fagosit 

menggunakan dua metode yang berbeda. Langkah pertama melibatkan sel opsonisasi 

dan fagositosis untuk mengaktifkannya, yang kemudian melepaskan mediator 

inflamasi. Metode kedua melibatkan interaksi langsung kristal monosodium urat 

diangkut melalui membran sel fagosit dan glikoprotein bersama dengan lipid membran 

dan protein. Protein G, fosfolipase C dan D, ERK1/ERK2, dan c-Jun N-terminal kinase 

adalah beberapa jalur transduksi, dan p38 mitogen-activated protein kinase, diaktifkan 

oleh interaksi ini. Prosedur di atas akan menyebabkan sel monosit melepaskan 
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interleukin (IL), yang merupakan penentu penumpukan neutrofil (Wahyu Widyanto, 

2014). 

TLR 2 (Toll Like Receptor) dan TLR 4 terlibat dalam pengenalan kristal 

monosodium urat, dan reseptor ini serta protein kopling TLR MyD88 mendukung 

fagositosis. Faktor transkripsi faktor nuklir-kB juga akan diaktifkan dan berbagai faktor 

inflamasi akan dihasilkan sebagai hasil dari pengenalan TLR 2 dan 4. Spesies oksigen 

reaktif (ROS) diproduksi selama fagositosis kristal monosodium urat oleh NADPH 

oksidase. Respon tubuh mengani ini dengan mengaktifkan NLRP3 dan kristal 

monosodium urat juga menyebabkan pelepasan ATP, yang mengaktifkan P2X7R. 

Pelepasan cepat kalium dari sel yang terjadi ketika P2X7R diaktifkan mengaktifkan 

NLRP3. NLRP3, ASC, pro-caspase-1, dan CARDINAL membentuk rakitan 

makromolekul yang disebut sebagai inflamasome. IL-1 dibuat dengan semua langkah 

yang disebutkan di atas. Leukosit, neutrofil, dan makrofag adalah sel yang sering 

diperiksa pada artritis gout. Aktivasi sel endotel vaskular, yang menghasilkan 

vasodilatasi disertai dengan peningkatan aliran darah dan permeabilitas protein plasma 

dan akumulasi leukosit ke dalam jaringan, merupakan salah satu faktor utama dalam 

inflamasi akut. Ada kemungkinan bahwa faktor TNF- yang dihasilkan oleh sel mast 

inilah yang menyebabkan E-selectin, intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), dan 

vascular cell adhesion molecule-1 adalah beberapa molekul adhesi yang dihasilkan 

sebagai hasil dari aktivasi endotel (VCAM). -1). Melalui zat kemotaktik seperti sitokin 

dan kemokin yang terlibat dalam perlekatan dan transmigrasi endotel, neutrofil 

berkontribusi pada proses inflamasi. IL-1, IL-8, CXCL1, dan faktor koloni perangsang 

granulosit adalah beberapa faktor yang telah dikaitkan dengan perkembangan arthritis 

gout (Wahyu Widyanto, 2014). 
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C. Antioksidan  

1. Definisi 

Secara kimia, antioksidan adalah zat penyumbang elektron. Adapun secara 

biologi, zat antioksidan adalah zat yang dapat melindungi sel dari efek radikal bebas 

yang merusak dengan mereduksi radikal bebas sehingga menghambat stress oksidatif 

(Winarsi, 2007). Dalam biokimia, oksidasi mengacu pada pelepasan elektron dari suatu 

zat, sedangkan reduksi mengacu pada perolehan elektron. Reduktor atau zat pereduksi 

adalah zat yang dapat menerima atau memberikan elektron, sedangkan oksidan atau 

oksidator adalah zat yang dapat melepaskan elektron. 

Antioksidan termasuk senyawa pendonor elektron (agen pereduksi). Dengan 

beerat molekul yang kecil, antioksidan mampu mencegah terbentuknya radikal dengan 

menginaktivasi proses oksidatif dan menghambat kerusakan sel dengan mengikat 

radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif (Winarsi, 2007). Dalam memerangi 

radikal bebas, antioksidan menggunakan dua mekanisme. Pemutusan rantai adalah 

mekanisme pertama, dimana antioksidan primer melepaskan elektron untuk 

memerangi radikal bebas. Mekanisme kedua berupa memadamkan katalisator rantai 

untuk menghilangkan ROS (Reactive Oxygen Species). ROS adalah radikal bebas yang 

yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan dan mampu berdiri 

sendiri sehingga sangat reaktif  (Kaur, et al., 2013). Adapun konsep peredaman molekul 

radikal bebas oleh antioksidan terdapat pada gambar berikut. 

Gambar 4. Ilustrasi Antioksidan (A°) dalam Nanopartikel yang Menarik Radikal 

Bebas (R°) (R:A merupakan senyawa netral) 
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Antioksidan merupakan molekul yang dapat memperlambat atau mencegah 

oksidasi molekul lain dengan menghilangkan intermediet radikal bebas dan 

menghambat reaksi oksidasi lainnya dengan mengoksidasi diri mereka sendiri. Dalam 

sistem biologis, antioksidan melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh 

radikal bebas. Antioksidan dipercaya berperan dalam pencegahan penyakit kronis 

seperti kanker, penyakit jantung, rheumatoid arthritis, katarak, penyakit Alzheimer, 

dan lainnya (Kaur et al., 2013). 

2. Klasifikasi Antioksidan 

Antioksidan enzimatik dan antioksidan non-enzimatik adalah dua kategori 

antioksidan. Antioksidan enzimatik superoksida dismutase (SOD), katalase (CAT), 

glutathione peroksidase (GPx), dan glutathione reduktase secara langsung 

berkontribusi pada netralisasi ROS dan RNS. Sedangkan antioksidan nutrisional dan 

antioksidan metabolik merupakan dua kategori antioksidan non enzimatik. 

Antioksidan endogen, seperti asam lipoid, glutathione, L-arginine, koenzim Q10, 

melatonin, asam urat, bilirubin, protein pengkelat logam, transferin, dan lain-lain 

termasuk dalam kategori antioksidan metabolik. Antioksidan eksogen termasuk zat 

seperti vitamin E, vitamin C, karotenoid, logam jejak (selenium, mangan, seng), 

flavonoid, asam lemak omega-3, dan vitamin E yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh 

sendiri dan harus diperoleh dari makanan atau suplemen. Omega-6 dan lainnya (Kaur 

et al., 2013). 

3. Pengujian Antioksidan 

Pengujian antioksidan dilakukan dengan pengujian efekifitasnya dalam 

membersihkan senyawa radikal DPPH (1,1-diphenyl-2-pycrilhidrazyl). DPPH adalah 

senyawa radikal yang digunakan dalam pengujian antioksidan didasarkan pada transfer 

elektron sehingga menghasilkan perubahan warna larutan (Prasetyorini, dkk., 2014). 
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D. Produk Sereal 

A. Definisi Sereal 

Menurut Peraturan BPOM RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan, 

Serealia adalah produk yang berasal dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan 

dan empulur (bagian dalam batang tanaman), bukan termasuk produk bakeri dan bukan 

termasuk kacang dari pangan buah dan sayur. Menurut Susanti et al (2017), sereal 

adalah salah satu jenis makanan olahan yang terbuat dari tepung biji-bijian dan diolah 

menjadi bentuk serpihan (Flake), setrip (Shredded), ekstrudat (Extruded), dan 

ditambahkan susu, air atau yogurt meskipun sereal juga dapat dikonsumsi dalam 

keadaan kering.  Sereal terbuat dari tepung biji serealia, akar dan umbi-umbian, 

kacang-kacangan dan empulur sebagai makanan siap santap serta mudah dalam 

penyeduhannya. Seereal sarapan dihasilkan dari campuran beberapa jenis serealia baik 

yang belum diolah, telah diolah sebagian, atau diolah sempurna dengan penambahan 

bahan lain misalnya gula, malt, madu, garam, dan bahan lainnya (BPOM RI, 2015). 

Menurut USDA, kandungan gizi sereal adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Kandungan Gizi Sereal dalam 100 gram 

Komposisi Zat Gizi Jumlah Zat Gizi 

Kalori 357 kal 

Total Lemak 0.4 g 

Sodium 729 mg 

Total Karbohidrat 84.1 g 

Serat 3.3 g 

Gula 9.5 g 

Protein 7.5 g 

Vitamin C 21 mg 

Vitamin D 3.6 mcg 

Zat Besi 28.9 mg 
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B. Penggolongan Sereal 

Berdasarkan Peraturan BPOM RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori 

Pangan, terdapat jenis produk sereal sebagai berikut. 

a. Bulgur adalah produk gandum pratanak yang masih memiliki biji dan sekamnya 

dan dapat dimasak atau direndam dalam air untuk menyusun kembali bulirnya. 

b. Serpihan jagung adalah produk jagung yang dibuat dengan mengekstruksi pati 

jagung menjadi gelatin kemudian dikeringkan. 

c. Meal merupakan makanan sereal yang terbuat dari biji-bijian serta dapat berisi 

campuran sereal. 

d. Tepung bibit gandum merupakan tepung yang terbuat dari embrio atau biji gandum, 

bersama dengan kulit ari dan komponen lainnya. 

e. Oatmeal adalah produk tepung yang terbuat dari biji oat yang telah digiling atau 

dihasilkan setelah dipisahkan dari kulitnya. 

f. Tepung jagung utuh adalah tepung yang terbuat dari biji jagung (Zea mays L.) tua 

yang belum berkecambah dan telah digiling hingga tingkat kehalusan tertentu. 

Partikel kasar hasil penggilingn dapat dipisahkan maupun digiling kembali, serta 

dicampur kembali dengan bahan aslinya selama proses penggilingan. 

g. Tepung jagung degermed adalah tepung yang terbuat dari biji jagung (Zea mays L.) 

tua, yang telah dibersihkan dari jamur, biji gulma dan biji-biji lainnya yang telah 

digiling hingga tingkat kehalusan tertentu kemudian dipisahkan dari sekamnya. 

Partikel kasar hasil penggilingn dapat dipisahkan maupun digiling kembali, serta 

dicampur kembali dengan bahan aslinya selama proses penggilingan. 

h. Nasi jagung adalah produk jagung yang terbuat dari jagung pipilan yang telah 

digiling atau dihaluskan sebelum diolah lebih lanjut seperti memasak nasi. 
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i. Sereal siap saji adalah sarapan olahan yang diperoleh dari campuran dari berbagai 

jenis serealia baik yang belum diproses, sebagian, atau diproses sepenuhnya 

kemudian ditambahkan bahan lain seperti gula, malt, madu, garam, dan bahan 

makanan lainnya. 

j. Tiwul merupakan tepung singkong yang kemudian dikukus setelah direndam dalam 

air  serta biasanya dikonsumsi warga Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan sebagai 

pengganti nasi. 

k. Jagung degermed adalah jenis bubur jagung yang dibuat dengan menggiling atau 

menumbuk biji jagung kuno (Zea mays L.) hingga mencapai tingkat kehalusan 

tertentu, di mana semua dedak dan kulit ari terlepas. 

l. Gari adalah produk yang terbuat dari pengolahan ubi kayu (Manihot esculenta 

Crantz). 

C. Kelebihan Sereal Flakes 

Kelebihan sereal adalah sebagai berikut. 

a. Kesukaan rasa dan praktis 

Sereal memiliki banyak manfaat dan disukai oleh banyak masyarakat Indonesia 

karena rasanya yang disukai dan nilai praktisnya (Ramadhani dkk., 2012). 

b. Relatif murah dan kaya nutrisi 

Sereal merupakan sarapan yang relatif murah, bergizi dan dapat menjadi diet yang 

sehat dan seimbang (Susanti dkk., 2017). 

D. Kekurangan Sereal Flakes 

Penderita rheumatoid arthritis memperhatikan atau meminumnya dengan 

sebutir garam tetapi makan biji-bijian sereal seperti gandum, rye, barley, oat dan 

jagung, atau kacang-kacangan, seperti kacang dan kacang polong, dapat menghasilkan 
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perubahan dalam struktur usus yang mendorong perkembangan penyakit pada orang 

yang rentan. Keadaan yang tepat dapat mencakup konsumsi makanan seperti biji-bijian 

sereal dan kacang-kacangan, yang tinggi zat yang disebut lektin. Lektin dapat 

menyebabkan perubahan pada dinding saluran pencernaan, yang memungkinkan 

beberapa bahan yang biasanya disimpan di dalam usus bocor ke dalam tubuh. Bahan 

tersebut kemudian dapat mendorong sistem kekebalan untuk menyerang sendi tubuh 

sendiri, yang mengakibatkan rheumatoid arthritis (Tracey, 2000). 

Selanjutnya, berdasarkan penelitian Major, Topless, Dalbeth, & Merriman 

(2018) tentang meta-analisis kohort berbasis populasi yang bertujuan untuk menguji 

secara sistematis komponen makanan untuk hubungannya dengan kadar urat serum 

diketahui bahwa sereal berkhasiat menurunkan serum urat. Di studi lain, pada 

penelitian Jakše, Jakše, Pajek, Pajek, & Jernej (2019) asupan makanan rendah purin 

yang tinggi, seperti produk susu, sereal, kacang-kacangan dan beberapa bentuk produk 

kedelai (misalnya, kedelai hijau, daun dadih (Okara), tahu goreng), sayuran, dan 

sebagian besar jamur sangat dianjutkan untuk keadaan asam urat, hiperurisemia, dan 

penyakit kardiovaskular. Dengan demikian, sereal bagi pasien arthritis gout dapat 

menjadi alternatif asupan bergizi sebagai penurun kadar asam urat tubuh. 

E. Bahan-Bahan Pembuat Sereal Flakes 

a. Bahan Dasar  

Gandum dan jagung adalah komponen utama flakes yang biasanya tersedia di 

pasaran. Singkong adalah bahan baku lain yang dapat digunakan, dan tersedia 

melimpah di Indonesia. (Susanti dkk., 2017). 

b. Bahan tambahan sereal 

Menurut Permenkes Nomor 1 Tahun 2015, sereal dapat dicampurkan bahan 

makanan seperti : gula, malt, madu, garam, maupun lainnya (BPOM RI, 2015). 
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F. Uraian bahan Sereal Flakes 

Digunakan bahan berikut ini. 

a. Tepung Jagung 

Menurut BPOM RI (2015), tepung jagung merupakan biji jagung (Zea mays 

Linn) yang dihaluskan dengan cara digiling maaupun ditumbuk. Dalam pembuatan 

sereal flakes digunakan tepung jagung. Menurut Ramadhani et al. (2012), nilai gizi 

jagung sebanding dengan terigu, bahkan memiliki kandungan pangan fungsional 

seperti serat makanan, zat besi, dan beta-karoten (provitamin A). Diketahui bahwa 

penderita gout memerlukan makanan berserat tinggi. Menurut Inglett (1987) yang 

dikutip dari Ramadhani, Izzati, & Parman (2012), jagung memiliki kandungan serat 

cukup tinggi, yaitu sebesar 86,7% pada bobot kering. Dengan demikian, tepung jagung 

dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan sereal flakes dari buah sirsak 

(Annona muricata Linn). Menurut USDA (United States Departement of Agriculture), 

adapun kandungan gizi tepung jagung adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. Kandungan Zat Gizi Tepung Jagung dalam 100 gram 

Komposisi Zat Gizi Jumlah Zat Gizi 

Kalori 361 kal 

Total Lemak 3.9 g 

Sodium 5 mg 

Total Karbohidrat 76.9 g 

Serat 7.3 g 

Gula 0.6 g 

Protein 6.9 g 

Kalsium 7 mg 

Zat Besi 2.4 mg 

Kalium 315 mg 
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b. Susu Skim Bubuk 

Hasil susu yang masih ada setelah krim diambil sebagian atau seluruhnya 

disebut susu skim. Meskipun susu skim memiliki lebih sedikit lemak dan vitamin yang 

larut dalam lemak, susu skim masih mengandung semua komponen susu. Berdasarkan 

penelitian Álvarez-Lario & Alonso-Valdivielso (2014),  diamati bahwa beberapa 

makanan memiliki efek perlindungan terhadap hiperurisemia dan asam urat, terutama 

produk susu skim, sayuran, dan serat. Mereka yang minum susu sekali atau lebih dalam 

sehari memiliki jumlah asam urat yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak. 

Terdapat faktor urikosurik pada susu (berfungsi meningkatkan ekskresi asam urat 

melalui urin). Dengan demikian, susu skim menjadi asupan nutrisi yang diperlukan 

oleh penderita gout.  

Menurut USDA, adapun kandungan gizi susu skim bubuk dalam 100 gram 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4. Kandungan Zat Gizi Susu Skim Bubuk dalam 100 gram 

Komposisi Zat Gizi Jumlah Zat Gizi 

Kalori 34 kal 

Total Lemak 0.08 g 

Kolesterol 20 mg 

Sodium 535 mg 

Total Karbohidrat 4.96 g 

Gula 5.09 g 

Protein 3.37 g 

Kalsium 122 mg 

Zat Besi 0.42 mg 

Kalium 156 mg 
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c. Margarin 

Margarin adalah emulsi air dan minyak dengan setidaknya 80% lemak. Lemak 

yang digunakan berasal dari lemak nabati seperti minyak biji kapas, minyak kedelai, 

minyak kelapa, dan minyak sawit. Dalam 100 gram minyak nabati terdapat 50–72 gram 

(Winarno, 2008). Margarin biasanya memiliki komposisi sebagai berikut: lemak 80 

hingga 81%, susu skim 14 hingga 16%, garam 3%, pengemulsi 0,5%, dan vitamin 2,5% 

(Ulfa dkk., 2017). Mentega, margarin, dan lemak yang digunakan dalam kembang gula 

adalah contoh lemak yang dapat dicerna tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Jenis 

lemak lain yang digunakan dalam makanan dimasak bersama komponen lain atau 

berfungsi sebagai media transmisi panas. Selain itu, penambahan lemak berfungsi 

untuk meningkatkan jumlah kalori dan meningkatkan rasa dan tekstur bahan makanan 

(Ulfa et al., 2017). 

Menurut USDA, adapun kandungan gizi margarin dalam 100 gram adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 5. Kandungan Zat Gizi Margarin dalam 100 gram 

Komposisi Zat Gizi Jumlah Zat Gizi 

Kalori 717 kal 

Total Lemak 81.1 g 

Lemak Jenuh 2.9  g 

Sodium 733.1 mg 

Total Karbohidrat 0.06 g 

Protein 0.85 g 

Kalsium 24 mg 

Zat Besi 0.02 mg 

Kalium 24 mg 

Natrium 643 mg 
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Berdasarkan (Niagara Health System, n.d.), untuk pasien dengan penderita 

arthrtisis gout dibatasi mengkonsumsi mentega, margarin, minyak, dan saus salad 3-6 

sendok teh perhari. Hal ini menganjurkan pendeirta asam urat boleh mengkonsumsi 

mentega dalam jumlah terbatas. Dengan demikian, margarin dapat digunakan sebagai 

bahan tambahan pembuatan sereal flakes dari buah sirsak (Annona mucirata Linn). 

d. Vanili 

Negara tropis seperti Indonesia membudidayakan tanaman rempah vanili 

(Vanilla planifolia). Tumbuhan ini terkenal penggunaannya sebagai bahan tambahan 

penyedap makanan, minuman, kue, es krim, obat-obatan, dan sebagai bahan dasar 

parfum (Mesak, 2010). Ada rasa vanila alami dan buatan. Aroma yang dihasilkan 

perisa vanila sintetik tidak sekuat aroma ekstrak vanili alami karena hanya 

mengandung satu komponen perasa vanila yaitu vanilin atau etil vanillin. Lebih dari 

100 bahan kimia yang mudah menguap, termasuk karbonil aromatik, alkohol aromatik, 

asam aromatik, ester aromatik, fenol dan ester fenol, alkohol alifatik, karbonil, asam, 

ester, dan lakton, hadir dalam rasa vanila alami, dengan aldehida vanillin menjadi yang 

paling dominan. Menurut USDA, adapun kandungan gizi perisa vanili dalam 100 gram 

adalah sebagai berikut.  

Tabel 6. Kandungan Gizi Perisa Vanili dalam 100 gram 

Komposisi Zat Gizi Jumlah Zat Gizi 

Kalori 43 kal 

Total Lemak 0.8 g 

Total Karbohidrat 8 g 

Gula 1.9 g 

Protein 1.2 g 

Kalsium 8 mg 

Natrium 35 mg 



26 

 

 

Bergantung pada bagaimana dan di mana ditanam, setiap varietas ekstrak vanila 

memiliki aroma yang unik. Ada banyak varietas ekstrak vanili, seperti Guadaloupe 

Vanillin, Mexican Vanilla, Tahiti Vanilla, dan Indonesian Vanilla. Vanili Indonesia 

biasanya memiliki profil wewangian kayu dan fenolik sebagai hasil dari proses 

pengeringan yang terlalu cepat. (Dwi Setyaningsih, Rusli, & Nurmalia Muliati, 2007). 

Dengan demikian, vanili dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan sereal 

flakes dari buah sirsak (Annona mucirata Linn). 

e. Gula Stevia 

Stevia adalah pemanis alami yang dapat ditemukan di Jepang dan Amerika 

Selatan dan berasal dari daun tanaman Stevia rebaudiana Bertoni di Paraguay. Sebagai 

pemanis alami non-kalori, daun stevia memiliki rasa manis yang 70 hingga 400 kali 

lebih manis dari gula tebu. Stevia banyak digunakan sebagai pengganti gula buatan, 

yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif, terutama jika diminum secara 

berlebihan dan tidak mengandung kalori, bahan tambahan kimia, atau efek samping 

utama. Penggunaan komersial ekstrak stevia sebagai pemanis untuk produk seperti 

kecap, sayuran, dan minuman ringan cukup umum (Raini & Ismawati, 2012). Menurut 

USDA, adapun kandungan zat gizi gula pasir dalam 100 gram adalah sebagai berikut. 

Tabel 7. Kandungan Zat Gizi Gula Pasir dalam 100 gram 

Komposisi Zat Gizi Jumlah Zat Gizi 

Kalori 0 kal 

Total Lemak 0 g 

Total Karbohidrat 10 g 

Gula 0 g 

Natrium 0 mg 
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Gambar 5. Struktur Kimia Steviol 

 

Turunan steviol, terutama stevioside (4–15%), rebaucid A (2-4%) dan C (1-

2%), dan dulcoside A (0,4-0,7%), merupakan bahan utama dalam daun stevia. Rasa, 

aroma, tampilan, dan tingkat kemanisan adalah indikator kualitas pemanis stevia. 

Stevia tidak memiliki sisa rasa yang keras, berbeda dengan pemanis lainnya. Molekul 

kompleks yang dikenal sebagai stevioside, glikosida yang terdiri dari glukosa, 

sophorose, dan steviol, inilah yang memberi pemanis dalam stevia karakteristik 

uniknya. Berdasarkan lebih dari 500 penelitian, stevia memiliki sejumlah keunggulan, 

seperti aman bagi penderita diabetes, tidak berdampak pada kadar gula darah, 

menghindari kerusakan gigi dengan menahan pertumbuhan kuman di mulut, serta 

membantu pencernaan dan merawat lambung. nyeri. Membatasi makanan manis 

berkalori tinggi bermanfaat untuk manajemen berat badan. Stevia dapat menahan panas 

hingga 200°C sehingga dapat digunakan di hampir semua resep (Raini & Ismawati, 

2012). 

f. Baking Powder 

Baking Powder adalah bahan tambahan yang dapat menghasilkan gas CO2 

hingga jenuh dan kemudian melepaskan gas secara konsisten selama proses 

pemanggangan, baking powder memperbaiki tekstur makanan. Hasilnya adonan 

mengembang dengan benar, susut tetap terjaga, dan remah-remahnya homogen. Dalam 

produksi sereal, baking powder membantu menciptakan volume, mengatur aroma, 

menyebarkan tekstur, dan membuat produk akhir menjadi ringan. (Marsigit, dkk., 

2017). 
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Menurut USDA, adapun kandungan zat gizi baking powder dalam 100 gram 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 8. Kandungan Zat Gizi Soda Kue dalam 100 gram 

Komposisi Zat Gizi Jumlah Zat Gizi 

Kalori 354 kal 

Total Lemak 16.3 g 

Total Karbohidrat 44.6 g 

Gula 2.2 g 

Kalsium 234  mg 

Zat Besi 2.9 mg 

Natrium 578 mg 

g. Garam 

Garam adalah bahan padatan bewarna putih, berbentuk kristal, bersifat 

higroskopis dan terbentuk lebih dari 80% garam, yang juga mengandung magnesium 

klorida (MgCl2), kalsium klorida (CaCl2), dan magnesium sulfat (MgSO4) (CaCl2). 

Garam mengawetkan makanan agar tidak terasa kusam, menambah warna, dan 

berfungsi sebagai penyedap rasa. Menurut FatSecret (2008), 100 gram garam 

memberikan nutrisi sebagai berikut. 

Tabel 9. Kandungan Zat Gizi Garam dalam 100 gram 

Komposisi Zat Gizi Jumlah Zat Gizi 

Sodium 38758 mg 

Kalsium 24 mg 

Kalium 8 mg 

Zat Besi 0.33 mg 
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G. Proses Pembuatan Sereal Flakes 

Flakes biasanya dibuat dengan memanaskan adonan lalu memasukkannya di 

antara dua rol baja untuk meratakannya, lalu memanggang dan mengeringkannya pada 

suhu tinggi. (Tribelhorn, 1991) (Susanti dkk., 2017). 

H. Evaluasi Sereal 

a. Uji Orgenoleptik 

Berdasarkan selera dan kesiapan menilai produk, pengujian organoleptik 

mengevaluasi bahan makanan. Kualitas sensorik digunakan dalam evaluasi makanan 

untuk mengukur penerimaan suatu produk. Enam langkah membuat evaluasi sensorik, 

yaitu menerima materi, mengidentifikasinya, mendefinisikan atributnya, mengingat 

materi yang telah dilihat, dan menyatakan kembali karakteristik sensorik produk. 

Bahan makanan biasanya ditentukan oleh sejumlah variabel, antara lain warna, rasa, 

tekstur, aroma, dan kandungan gizi. (Astuti, Liviawaty, & Subiyanto, 2021). 

Selama pengujian, panelis diminta untuk menyatakan tingkat kesukaannya. 

Skala hedonis, yang dibentangkan sesuai dengan rentang skala preferensi, adalah nama 

yang diberikan untuk tingkat preferensi ini. Skala hedonistik dapat diukur menjadi 

skala numerik dengan penomoran angka mutu tingkat kesukaan (Astuti et al., 2021). 

b. Analisis Proksimat 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan nilai gizi dari sediaan yang 

diuji dalam skala ilmiah. Pengujian keberadaan air, abu, lemak, protein, serat, dan 

karbohidrat berfungsi sebagai analisis proksimat. 

1) Kadar Air 

Ketika flakes buah sirsak dikeringkan dalam oven pada suhu sekitar 100°C, 

jumlah air yang ada diukur untuk menentukan kehilangan berat akibat penguapan air 

dari bahan kering. Semua makanan disiapkan menggunakan metode ini, kecuali 
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makanan yang mengandung bahan yang mudah menguap atau rusak saat dipanaskan 

hingga 100 °C (Yenrina, 2015). 

2) Kadar Karbohidrat 

Jumlah total karbohidrat dalam sereal flakes buah sirsak ditentukan dengan 

menggunakan pengukuran kuantitatif menggunakan indikator pati dan metode titrasi 

larutan Na2S2O3. Pati, gula, pektin, dan selulosa adalah beberapa jenis karbohidrat yang 

terdapat dalam berbagai makanan. Kandungan gizi pada nasi sebagian besar 

terkandung dalam bentuk karbohidrat, terutama dalam bentuk pati. (Susanti et al., 

2017). 

3) Kadar Serat 

Banyaknya lemak dalam sereal yang terbuat dari serpihan buah sirsak yang 

diperoleh dari serat larut dan tidak larut merupakan kandungan serat yang dimaksud. 

Serat makanan adalah bahan makanan, seperti kumpulan polisakarida, yang tidak dapat 

dihidrolisis oleh enzim pencernaan tubuh. Serat makanan larut dan tidak larut 

membentuk serat makanan total. Serat makanan tidak larut tidak dapat larut dalam air 

panas atau dingin, tetapi serat makanan larut dapat larut dalam air hangat atau panas 

(Susanti et al., 2017). 

4) Kadar Abu 

Abu adalah komponen mineral yang tersisa setelah suatu zat dibakar sampai 

semua jejak karbon dihilangkan. Pembakaran dan radiasi senyawa organik atau 

kandungan abu bahan alami atau mineral yang tidak mudah menguap. Kualitas produk 

akhir pada flakes dipengaruhi oleh kadar abu yang dihasilkan (Susanti et al., 2017). 

5) Kadar Protein 

Untuk pertumbuhan tubuh, protein sangat penting, terutama untuk sel-sel 

jaringan. Gluten merupakan bahan yang bersifat elastis dan kenyal yang terdapat pada 



31 

 

 

tepung terigu. Protein dan gluten sangat erat hubungannya satu sama lain. Jumlah 

gluten dalam tepung meningkat dengan peningkatan kandungan protein dan sebaliknya 

(Susanti et al., 2017). 

6) Kadar Lemak 

Kombinasi tepung jagung dan margarine menghasilkan kandungan lemak pada 

flakes. Makanan yang dipanggang seperti biskuit, flakes, dan kue kering mendapat 

manfaat dari aksi pemendekan lemak tepung jagung karena beraroma dan renyah. 

Lemak dengan demikian meningkatkan struktur fisik dengan menyebabkan adonan 

mengembang dan dengan menyebabkan tekstur makanan menjadi lebih lembut 

(Susanti et al., 2017). 

c. Uji Antioksidan 

Menurut Rahmawati, Sinardi, & Iryani (2017), uji ini bertujuan dalam 

mengamati potensi antioksidan sampel sereal flakes dari buah sirsak menggunakan 

metode DPPH (2,2 difenil-1-1- pikrihidrazil). 

E. Tinjauan Islam 

Dalam kehidupan, tumbuhan dan manusia sangat erat hubungannya. Manusia 

mendapat manfaat dari tumbuhan dengan berbagai cara, namun terdapat banyak 

tumbuhan di sekitar kita yang kegunaannya masih belum diketahui. Seluruh makhluk 

Allah Subhanahu Wata'ala menikmati berkah dan nikmat dari tumbuhan ciptaan-Nya.  

Allah Subhanahu Wata'ala menunjukkan berbagai hikmah dalam menciptakan 

segala sesuatu. Hal ini sebagaimana terdapat pada firman Allah subhanahu wata’ala 

QS As-syu’ara /26: 7. 

مْ يَرَوْ 
َ
وَل
َ
رِيْمٍ ا

َ
ِ زَوجٍْ ك

 
ل
ُ
ْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ ك نْ

َ
مْ ا

َ
رْضِ ك

َ
ا
ْ
ى ال

َ
 ٧ا اِل
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Kata (ى
َ
رْضِ “ ila/ ke pada firman-Nya di awal ayat ini (اِل

َ
ا
ْ
ى ال

َ
مْ يَرَوْا اِل

َ
وَل
َ
 ”ا

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi”, adalah frasa yang menunjukkan 

tenggat waktu. Bagian ini mendesak manusia agar menggunakan penglihatan mereka 

sebaik mungkin agar mereka dapat melihat seluruh dunia, termasuk seluruh tanah, 

tumbuhan, serta keajaiban alam di muka bumi. Tujuannya adalah untuk memperluas 

bidang penglihatan hingga potensi maksimalnya. Bagi individu yang tidak 

mendasarkan pendapatnya pada bukti kuat tersebut, frasa ini juga berfungsi sebagai 

pertanyaan dengan bentuk keheranan. (Shihab, 2002). 

Istilah ( ٍْزَوج) zauj bermakna pasangan. Pasangan dalam ayat ini mengacu pada 

pasangan tanaman, seperti yang tumbuh di celah-celah tanah yang memanjang di atas 

bumi. Ini menjelaskan mengapa mitra diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Istilah ( ٍرِيْم
َ
 karim digunakan untuk menunjukkan segala (ك

sesuatu yang positif tentang hal-hal yang digambarkannya. Tanaman yang subur dan 

praktis adalah tanaman yang baik (Shihab, 2002). 

Apakah mereka tidak akan pernah mengamati dan merenungkan ciptaan Allah 

di dunia ini untuk membentengi diri mereka dari keraguan dan penipuan? Memang, 

jika mereka memperhatikannya dan merenungkannya, mereka akan menerima arahan. 

Kamilah adalah yang menghasilkan beragam tumbuhan yang baik dari tanah ini. 

Satu-satunya yang dapat melakukan keseluruhan hal tersebut adalah Allah Yang 

Mahakuasa (Shihab, 2002). 

Tanaman yang dimaksud adalah buah sirsak, yang memiliki khasiat unik dan 

banyak manfaat bagi manusia, khususnya dalam pengobatan penyakit asam urat. Buah 

sirsak memiliki potensi antioksidan karena kandungan vitamin C dan komponen 
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polifenolnya yang tinggi. Melalui penghambatan kompetitif dengan substrat dari 

golongan xanthine, aktivitas antioksidan ini dapat mencegah kerja xanthine oxidase, 

sehingga dapat mencegah produksi asam urat (Prasetyorini, dkk. 2014). 

Oleh karena tanaman sirsak mudah diakses, aman, dan harganya terjangkau, 

masyarakat telah membudidayakannya secara luas untuk digunakan dalam pencegahan 

dan pengobatan banyak penyakit. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, buah 

sirsak terbukti dapat berkhasiat sebagai penurun kadar asam urat, hal tersebut dapat 

didasarkan bahwa suatu penyakit dapat sembuh jika manusia berdoa dan berikhtiar 

dengan berobat. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, 

نَّ 
ِ
عْتُ أَنسًَا يقَُولُ ا يَّ قاَلَ سََِ رَانَ العَْم ِ عْتُ عِِْ ثنَاَ حَرْبٌ قاَلَ سََِ ثنَاَ يوُنسُُ حَدَّ حَدَّ

ُ علَيَْهِ  رَسُولَ  ِ صَلََّّ اللََّّ اءَ خَلقََ  اللََّّ َ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ خَلقََ الدَّ نَّ اللََّّ
ِ
َ قاَلَ ا وَسَلََّّ

وَاءَ فتَدََاوَوْا  الدَّ

 

Asam urat adalah suatu kondisi yang terutama menyerang orang dewasa di usia 

pertengahan hingga akhir tahun dan disebabkan oleh tingginya kadar asam urat yang 

menumpuk di persendian. 

Dalam QS Al-Furqon /25:2, Allah berfirman sebagai berikut. 

 
ُ
قَ ك

َ
كِ وَخَل

ْ
مُل
ْ
هٗ شَرِيْكٌ فِى ال

َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
ل دًا وَّ

َ
مْ يَتَّخِذْ وَل

َ
رْضِ وَل

َ
ا
ْ
مٰوٰتِ وَال كُ السَّ

ْ
هٗ مُل

َ
ذِيْ ل

َّ
 ال

َّ
ل

رَهٗ تَقْدِيْرًا شَيْءٍ فَ   ٢قَدَّ
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(Kementerian Agama, 2019). 

Manusia yang hidup di dunia ini telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu 

Wata'ala berupa makanan, minuman, dan kehidupan yang nyaman sesuai dengan 

ukurannya sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menjaga kesehatan, 

mengontrol pola makan seimbang berdasarkan ukuran, dan menghindari kelebihan 

adalah salah satunya. Banyak orang menderita sejumlah penyakit, terutama asam urat, 

yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak seimbang dan tidak tepat, termasuk 

penggunaan makanan dan minuman berbahaya seperti alkohol dan makanan kaya 

purin, yang meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Diantara makanan yang baik 

adalah sarapan pagi dengan asupan yang bergizi, seperti mengkonsumsi sereal. Sereal 

adalah sarapan yang relatif murah, bergizi serta sebagai diet seimbang yang sehat. 

Sereal merupakan olahan makanan yang dibuat dari tepung tumbuh-tumbuhan dan 

praktis dikonsumsi. 

Perkembangan teknologi yang maju membuat para ilmuwan melakukan 

penelitian terkait tanaman obat yang berpotensi menurunkan kadar asam urat pada 

tubuh, khususnya buah sirsak. 

Allah subhanahu wataa’ala berfirman pada QS Ali-Imran/3:190 sebagai berikut. 

بَابِِۙ اِنَّ فِيْ 
ْ
ل
َ
ا
ْ
ى ال ولِ

ُ
ا ِ
 
يٰتٍ ل

ٰ
ا
َ
هَارِ ل يْلِ وَالنَّ

َّ
افِ ال

َ
رْضِ وَاخْتِل

َ
ا
ْ
مٰوٰتِ وَال قِ السَّ

ْ
 ١٩٠خَل

(Kementerian Agama, 2019) 
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Pada tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Shihab (2002) menjelaskan bahwa 

Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia untuk mempertimbangkan sebagian 

kecil dari ciptaan-Nya yang telah Dia gambarkan. “Sesungguhnya dalam penciptaan”, 

yaitu terjadinya dan perputaran bumi dan porosnya, sehingga menimbulkan silih 

bergantinya perbedaan malam dan siang, sebagai bukti kemahakuasaan Allah bagi ulul 

albab, yakni orang-orang yang berakal murni, pada penciptaan benda-benda langit. 

seperti matahari, bulan, dan jutaan gugus bintang di langit serta pengaturan sistem kerja 

langit yang cermat. 

Istilah ( ِبَاب
ْ
ل
َ
ا
ْ
 al-albab merupakan bentuk jamak dari “lubb” adalah inti dari (ال

sesuatu. Kacang, misalnya isiannya dilindungi oleh kulit kacang. Lubb adalah nama 

isian kacang. Orang yang Ulul Albab memiliki pikiran murni yang bebas dari "kulit" 

konsep, yang dapat mengaburkan penilaian mereka dan menyebabkan mereka 

melakukan kesalahan. Mereka yang merenungkan proses alam semesta akan dapat 

menemukan bukti yang sangat meyakinkan tentang keesaan dan kekuasaan Allah 

subhanahu wata'ala (Shihab, 2002). 

Hal ini mengandung makna bahwa banyak pelajaran dan hikmah yang harus 

dipetik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia di balik semua kekuatan 

Allah subhanahu wata'ala yang telah dimanifestasikan kepada manusia. Agar ada 

khalifah di muka bumi, maka mendorong manusia untuk mencari dan mendapatkan 

hikmah yang dikandungnya. 

Dengan demikian adanya penelitian terkait formulasi makanan sehat dari buah 

sirsak yang bertujuan sebagai penurunan kadar asam urat diharapkan sebagai upaya 

manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang menjadi hikmah dan petunjuk 

untuk menuju kebahagiaan dan kehidupan yang baik. 
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BAB III 

METODE KERJA 

 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimental. Dalam 

pengaturan terkontrol, teknik eksperimental digunakan untuk menentukan bagaimana 

perlakuan tertentu mempengaruhi variabel lain.(Sugiyono, 2015). 

2. Lokasi Penelitian 

Laboratorium Riset Kimia Fakultas Sains dan Teknologi, Laboratorium 

Biologi, dan Laboratorium Farmasetika Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Biologi 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, 

Laboratorium Kimia Pakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin menjadi 

lokasi penelitian ini. 

3. Waktu Penelitian 

Riset dilakukan bulan Juni-Desember 2022. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dilakukan pendekatan kuantitatif berupa pengujian sereal flakes buah sirsak 

(Annona muricata Linn) sebagai makanan alternatif bagi penderita asam urat. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan yaitu tanaman buah sirsak (Annona muricata Linn). 
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2. Sampel 

Penelitian ini menggunakan daging buah sirsak (Annona muricata Linn) yang 

diperoleh dari Bantaeng, Sulawesi Selatan. 

a. Kriteria Inklusi 

Berikut kriteria inklusi ciri-ciri sampel penelitian pada populasi yang diteliti : 

1) Buah sirsak yang telah matang, permukaan buah lembek dan lunak 

2) Warna buah sirsak hijau muda 

3) Daging buah sirsak berwarna putih bersih, lembut dan berair 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah hal-hal yang menghalangi sampel untuk memenuhi 

persyaratan dan mencegahnya untuk diikutsertakan dalam penelitian, yaitu : 

1) Buah sirsak yang belum matang, permukaan buah padat dan keras 

2) Warna buah sirsak hijau tua 

3) Daging buah sirsak berwarna putih kekuningan dan berserat 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Blender Miyako®, mangkok, sendok kayu, cetakan flake, pengayak, loyang, 

mixer, pemotong, gilasan,  wadah plastik, spatula, cawan porselin, desikator Nalge®, 

tanur Nobertherm®, oven Mito®, timbangan digital Fleco®, neraca analitik Kern®, 

kertas perkamen, erlenmeyer Iwaki®, shiever shaker Vortex®, Spektrometer UV-Vis 

Varian Cary 50®, gegep kayu, rak tabung, dan tabung reaksi Iwaki®. 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan yaitu buah sirsak (Annona muricata Linn), tepung 

jagung Meizena®, susu skim bubuk Indo Sehat®, margarin butter Palmia®, gula stevia 
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Tropicana Slim®, perisa vanila Koepoe®, baking powder Cap dua burung®, garam, 

aluminium foil, DPPH, etanol pro analysis, vitamin C, dan aquadest. 

E. Prosedur Kerja 

1. Penyiapan Sampel 

Untuk mendapatkan sari buah sirsak, daging buahnya kemudian diblender dan 

disaring. Produk akhir, sereal flake siap untuk diproses. 

2. Pembuatan Formula Sereal Flakes 

Formulasi sereal flakes buah sirsak dengan takaran sesuai tabel 10. Dosis buah 

sirsak yang dikonsumsi sehari-hari berkisar antara 100 hingga 300 gram (Prasetyorini, 

dkk., 2014). Total adonan adalah 233,6 gram dan total tepung komposit (buah sirsak 

dan tepung jagung) adalah 200 gram. Adapun perbandingannya sebagai berikut. 

Formula 1 = Buah sirsak : Tepung Jagung 50% : 50% 

Formula 2 = Buah sirsak : Tepung Jagung 62.5% : 37.5% 

Formula 3 = Buah sirsak : Tepung Jagung 75% : 25% 

Tabel 10. Formulasi Sereal Flakes Buah Sirsak (Annona muricata Linn) 

Bahan 
Formula 1 

(g) 

Formula 2 

(g) 

Formula 3 

(g) 
Fungsi 

Buah sirsak 100 110 120 Zat Aktif 

Tepung Jagung 100 90 80 Pengikat 

Susu Skim Bubuk 2 2 2 Perasa 

Baking Powder 2 2 2 Pengembang 

Gula Stevia 8 8 8 Pemanis 

Margarin Butter 20 20 20 Pelumas 

Perisa Vanila 0,6 0,6 0,6 Penyedap 

Garam 1 1 1 Penyedap 
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3. Proses Pembuatan Sereal Flakes 

Diaduk margarin butter hingga berwarna putih, kemudian gula stevia, susu 

skim bubuk, baking powder, dan perisa vanilla dicampur hingga rata. Selanjutnya 

dimasukkan sari buah sirsak dan tepung jagung lalu diaduk kembali hingga homogen. 

Setelah agak kalis kemudian adonan dicetak menggunakan cetakan biskuit sesuai 

dengan ketebalan yang seragam supaya menyerupai flakes, kemudian adonan yang 

telah tercetak disusun diatas loyang yang telah dilapisi aluminium foil. Setelah itu 

dipanggang selama 150 menit pada suhu 110°C. Setelah matang, flakes dikemas pada 

kemasan tertutup yang telah diberi silika gel food grade untuk dianalisis uji 

organoleptik dan kandungan proksimatnya (Susanti et al., 2017). 

F. Uji Organoleptik 

Sebanyak 36 panelis menilai setiap variasi serealia serpih buah sirsak. Serpihan 

yang disiapkan dan formulir uji organoleptik. Kemudian panelis diberikan penjelasan 

mengenai pengujian yang akan dilakukan, dengan menjelaskan urutan penilaian yang 

dilakukan seperti warna, aroma, tekstur dan rasa. Selanjutnya panelis melakukan uji 

organoleptik tanpa membandingkan antar sampel dan dicatat pada kertas yang telah 

disediakan oleh peneliti dengan skala hedonik 1-4. Langkah yang sama diulangi untuk 

penilaian warna, aroma, tekstur dan rasa. Pengujian harus dilakukan secara berurutan 

agar hasil yang diperoleh valid. Air diberikan kepada panelis agar penilaian tidak bias 

(Wardani, Liviawaty, & Junianto, 2012). 

Tabel 11. Skala Hedonik 

Skala Hedonik Skala Numerik 

Sangat suka 4 

Suka 3 

Agak Suka 2 

Tidak Suka 1 
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Untuk memastikan apakah perlakuan penelitian memberikan dampak yang 

besar atau tidak, maka data hasil penelitian organoleptik menggunakan pendekatan 

kualitas sensori dianalisis berdasarkan tingkat kualitas setiap parameter yang diolah 

menggunakan program SPSS 16. Uji Duncan kemudian digunakan untuk menentukan 

perbedaannya. Tidak perlu dilakukan uji Duncan jika hasil analisis varian ANOVA 

p > 0,05 (tidak berbeda secara signifikan) (Susanti et al., 2017). 

G. Prosedur Analisis Proksimat 

1. Analisis Kadar Air 

Metode oven digunakan untuk mengukur kadar air. Proses pengeringan cawan 

yang akan digunakan membutuhkan waktu 30 menit atau hingga beratnya stabil. 

Kemudian ditimbang setelah didinginkan selama 30 menit dalam desikator. Sebanyak 

5 gram (B1) sampel ditimbang dalam cawan pada suhu 100–105°C hingga tercapai 

berat yang stabil (8-12 jam). Sampel ditimbang setelah didinginkan dalam desikator 

selama 30 menit (B2). Berikut adalah cara penghitungan kadar air basis kering (DB) 

(AOAC, 2005). 

Kadar Air (%) =
B1 − B2

B2
× 100% 

2. Analisis Kadar Serat Kasar 

Sampel ditimbang sebanyak 2,5 gram, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 

runcing 250 mL, ditambahkan 200 mL larutan H2SO4 0,255 N, dan campuran tersebut 

kemudian dipanaskan di atas hot plate selama 30 menit. Akuades panas digunakan 

untuk mencuci endapan dari larutan hingga netral (ditentukan dengan kertas lakmus), 

setelah itu residu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 750 mL. Setelah penambahan 200 

mL larutan NaOH 0,313 N, campuran dipanaskan lagi selama 30 menit sebelum 

disaring panas menggunakan corong buncher dan kertas saring (berat kertas saring 

telah ditentukan dan dikeringkan) (W1).  Produk filter secara bertahap dibilas dengan 

15 mL K2SO4 10%, 50 mL air suling panas, dan 15 mL etanol 96% sambil tetap ditarik 
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ke dalam corong Buncher. Setelah sampel dicuci, kertas yang sudah mulai kering 

dikeluarkan, dikeringkan pada suhu 105°C, didinginkan dalam desikator selama 15 

menit, kemudian ditimbang untuk menentukan berat konstannya (W2). Persamaan 

digunakan untuk menghitung kandungan serat kasar (1) (AOAC, 2005). 

Kadar Serat Kasar (%) =
W1 − W2

Berat sampel
× 100% 

3. Kadar Karbohidrat 

Sejumlah 3 gram sampel ditimbang, dan Erlenmeyer 500 ml diisi sampel 

dengan ditambahkan 200 ml HCl 3% dan beberapa butir batu panas. Kondensor 

dihubungkan, lalu didihkan selama 3 jam. Larutan kemudian dinetralkan menggunakan 

NaOH 4 N (uji kualitatif menggunakan kertas lakmus), dan ditambahkan 1 ml 

CH3COOH pekat karena larutan berfungsi paling baik dalam lingkungan asam. Setelah 

ditepatkan dengan tanda tera dan dituang ke dalam labu takar 250 ml, lalu disaring. 

Setelah didapatkan filtrat, 10 ml dipipet ke dalam erlenmeyer 500 ml dan ditambahkan 

25 ml larutan luff schoorl. Selanjutnya, didihkan larutan selama dua menit dan dan 

didihkan terus selama 10 menit menggunakan waterbath. Selanjutnya, didinginkan 

dengan es batu. Tambahkan 15 ml KI 30% dan H2SO4 25% 25% secara bertahap 

setelah pendinginan. Titrasi setelah itu menggunakan larutan Na2S2O3 0,1 N dan 

indikator kanji 0,5%. Kuning adalah tanda bahwa pati baru perlu ditambahkan. 

kemudian tentukan jumlah karbohidratnya (Yenrina, 2015). 

4. Kadar Abu 

Dengan menggunakan proses pengabuan kering, kadar abu ditentukan. Prinsip 

dasar pada pengujian ini adalah pembakaran seluruh bahan organik pada suhu tinggi 

(sekitar 500–600 °C), setelah itu residu dari proses pembakaran ditimbang. Cawan 

yang akan digunakan dikeringkan dalam oven dengan suhu 100-105°C selama 30 

menit, atau hingga tercapai berat konstan. Kemudian ditimbang setelah didinginkan 

selama 30 menit dalam desikator. Sampel sebanyak 5 gram dimasukkan ke dalam 
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cawan yang telah diketahui beratnya dan dibakar di atas kompor listrik atau bunsen 

sampai tidak ada asap yang dihasilkan. Kemudian ditempatkan di tanur pengabuan dan 

dipanaskan hingga 400°C, dimana sampel dibakar sampai diperoleh abu abu atau berat 

tetap tercapai (B1). Kemudian, selama 12 sampai 24 jam, suhu tanur dinaikkan menjadi 

600°C. Sampel kemudian ditimbang setelah didinginkan dalam desikator selama 30 

menit (B2). Kandungan abu dihitung sebagai berikut. (AOAC, 2005) (Sunartaty & 

Yulia, 2017). 

Kadar Abu (%) =
B1 − B2

Berat sampel
× 100% 

5. Kadar Protein 

Metode Kjeldahl digunakan untuk menentukan kandungan protein. Prinsip 

destruksi, distilasi, dan titrasi dari metode analisis protein Kjeldahl berlaku. Pada tahap 

destruksi, sampel ditimbang kemudian dibagi menjadi 0,1-0,5 g, yang kemudian 

dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl bersama dengan 40 mg HgO,1,9 mg K2SO4, dan 

2 ml H2SO4. Alat pemanas dengan suhu 430°C dalam ruang asam digunakan untuk 

memanaskan labu yang berisi larutan. Sampai berwarna bening, destruksi dilakukan 

(1-1,5 jam). Hasil kemudian didinginkan dan secara bertahap diencerkan dengan 10-

20 ml air suling. 

Persiapan alat sistem Kieltec memulai fase destilasi. Sampel yang disiapkan 

digunakan untuk memulai analisis setelah dicerna. Sampel hasil digesti ditempatkan 

dalam labu Kjeldahl, yang kemudian dipindahkan ke alat distilasi. Kemudian dibilas 

dan dicuci lima sampai enam kali dengan 1-2 ml air suling, dan air bilasan dan pencuci 

juga dimasukkan ke dalam alat destilasi. Sesaat sebelum distilasi dimulai, diimasukkan 

ke dalam erlenmeyer sebanyak 125 ml yang berisi 5 ml larutan HBO3 (asam borat) dan 

2-4 tetes indikator (campuran 2 bagian metil merah 0,2% dalam alkohol dan 1 bagian 

biru metilen 0,2% dalam alkohol ). Ujung kondensor harus direndam dalam larutan 

H3BO3 (asam borat). Sertakan sampel yang dicerna yang dipindahkan bersama dengan 
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larutan NaOH-Na2S2O3 (natrium tiosulfat) sebanyak 8 hingga 10 ml. Selanjutnya 

dilanjutkan penyulingan sampai Erlenmeyer dapat menampung tidak lebih dari 15 ml 

destilat. Gunakan air suling untuk membilas tabung kondensor, lalu kumpulkan bilasan 

di Erlenmeyer yang sama. Isi Erlenmeyer kemudian diencerkan sekitar 50 ml, 

selanjutnya dilanjutkan ke tahap titrasi. 

Sampel yang telah didestilasi lalu dititrasi menggunakan buret dan HCl 0,02 N. 

Titrasi dilanjutkan sampai warna larutan sampel berubah menjadi merah muda. Dicatat 

berapa banyak HCl yang digunakan (A dan B (ml)). Selanjutnya ditentukan kandungan 

protein dengan menggunakan rumus di bawah ini. (AOAC, 2005). 

            % N      =
(A − B) × N HCl × 14

Berat sampel (mg)
× 100% 

Kadar protein = % N × Faktor konversi (6.25) 

6. Kadar Lemak 

Metode soxhlet digunakan untuk menghitung kandungan lemak. Prinsip dasar 

pada analisis ini adalah mengekstraksi lemak menggunakan pelarut n-heksana, 

kemudian menimbang lemak dan menentukan persentasenya setelah pelarut menguap. 

Lemak kasar adalah produk akhir. 

Labu lemak dikeringkan selama 30 menit pada suhu 105°C dalam oven, 

selanjutnya didinginkan selama 15 menit dalam desikator, lalu ditimbang (A). 

Sebanyak 5 gram sampel ditimbang, kemudian dibungkus dengan kertas saring dan 

ditempatkan dalam selongsong lemak. Ruang ekstraktor tabung soxhlet diisi dengan 

kapas bebas lemak, selongsong lemak ditempatkan di dalamnya, dan tabung kemudian 

dihubungkan ke alat distilasi soxhlet. 

Setelah itu, labu lemak yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam alat 

destilasi di atas pemanas listrik yang diatur suhunya sekitar 80 T. Refluks dilakukan 

minimal selama lima jam, atau hingga pelarut yang kembali ke labu lemak menjadi 
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jernih. Pelarut labu lemak didestilasi, dan labu berisi hasil ekstraksi kemudian 

dipanaskan dalam oven pada suhu 105°C selama 60 menit, atau sampai bobotnya tetap. 

Labu lemak kemudian ditimbang setelah didinginkan dalam desikator selama 20 

sampai 30 menit (B) (AOAC, 2005). 

Kadar Lemak (%) =
B − A

Berat sampel
× 100% 

H. Pengujian Antioksidan 

A. Pembuatan Larutan DPPH 0.2 mM 

Sebanyak 3,9433 mg DPPH ditimbang, dan 50 ml etanol ditambahkan ke labu 

ukur untuk melarutkannya  (Rahmawati et al., 2017). Penentuan Panjang Gelombang 

Serapan Maksimum (Panjang gelombang maksimum ditentukan menggunakan larutan 

DPPH, diukur dengan serapan pada panjang gelombang 515 hingga 517 nm). 

B. Pembuatan Larutan Induk Sereal Flakes 1000 ppm 

Sampel serbuk sereal flakes F1, F2, dan F3 masing-masing ditimbang hingga 

10 mg kemudian dilarutkan dalam labu ukur 10 ml dan dilarutkan etanol hingga tanda 

tera. (Rahmawati et al., 2017). 

C. Pembuatan Larutan Induk Baku Vitamin C 1000 ppm 

Serbuk Vitamin C ditimbang hingga 10 mg kemudian dilarutkan dalam labu 

ukur 10 ml dan dilarutkan etanol hingga tanda tera (Rahmawati dkk., 2017). 

D. Pembuatan Larutan Uji Sampel Sereal Flakes 

Dipipet ke dalam labu ukur 10 ml sejumlah 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, dan 10 ml 

sereal flakes F1, F2, dan F3. Setiap labu ukur kemudian diisi dengan 1 ml larutan DPPH 

dan metanol sampai tanda tera. Setelah 30 menit inkubasi, absorbansi larutan 

ditentukan menggunakan spektrofotometer UV-Visible pada panjang gelombang 517 

nm (Rahmawati et al., 2017). 
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E. Pembuatan Larutan Pembanding Vitamin C 

Dipipet ke dalam labu ukur 10 ml sejumlah 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, dan 10 ml 

Vitamin C. Setiap labu ukur kemudian diisi dengan 1 ml larutan DPPH dan metanol 

sampai tanda tera. Setelah 30 menit inkubasi, absorbansi larutan ditentukan 

menggunakan spektrofotometer UV-Visible pada panjang gelombang 517 nm 

(Rahmawati et al., 2017). 

 

F. Analisis Persen Pemerangkapan Radikal Bebas DPPH dan Nilai IC50 

Aktivitas antioksidan ini merupakan suatu penangkal radikal yang dilihat 

melalui persen inhibisi seperti rumus berikut. 

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑠𝑖 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑘𝑎𝑙 𝐷𝑃𝑃𝐻 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑜𝑏𝑎

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
× 100% 

Perhitungan dengan regresi linier menggunakan persamaan y=bx+a, dimana x 

adalah konsentrasi (ppm) dan y adalah persentase inhibisi (%), dilakukan setelah 

persentase inhibisi dari masing-masing konsentrasi dihitung. Konsentrasi 

penghambatan 50% (IC50), atau konsentrasi sampel yang dapat mereduksi radikal 

DPPH hingga 50%, merupakan ukuran aktivitas antioksidan. Setelah y diganti dengan 

50, nilai IC50 dihitung dari nilai x.(Yayan dkk., 2022). 

G. Analisis Data 

Analisis probit pada aplikasi Microsoft Excel digunakan dalam mengolah nilai 

inhibisi % yang diperoleh untuk menentukan nilai IC50.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Produk Sereal Flakes 

Tabel 12. Tahap Awal Pembuatan Sereal Flakes 

Formula Komposisi Perlakuan Hasil Pengamatan 

1 Daging buah sirsak 

yang sudah disaring 

Pengeringan dengan 

penjemuran di bawah 

matahari ±2 jam dan 

rice cooker ±10 jam. 

Hasil disimpan pada 

suhu ruangan 

- Tekstur melempem 

- Warna hitam 

kekuningan 

- Bau khas sirsak 

- Rasa sangat asam 

2 Daging buah sirsak 

yang sudah disaring 

Pengeringan dengan 

penjemuran di bawah 

matahari ± 4 jam dan 

pemanggangan di 

oven ±15 menit . 

- Tekstur keras dan 

melempem 

- Warna hitam pekat 

- Bau khas sirsak 

gosong 

- Rasa sangat asam 

pahit 

3 Daging buah sirsak 

yang sudah disaring 

Pengeringan dengan 

penjemuran di bawah 

matahari ± 4 jam dan 

pemanggangan di 

oven ±16 menit tidak 

diolesi margarin. 

- Tekstur keras 

berserat dan 

melempem 

- Warna hitam 

kecoklatan 

- Bau khas sirsak 

- Rasa sangat asam 
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4 Daging buah sirsak 

yang sudah disaring 

Pengeringan dengan 

penjemuran di bawah 

matahari ± 4 jam dan 

pemanggangan di 

oven ±16 menit dan 

diolesi margarin. 

- Tekstur lembek dan 

melempem 

- Warna hitam 

kecoklatan 

- Bau khas sirsak 

- Rasa sangat asam 

5 Daging buah sirsak 

yang sudah disaring 

Pemaanggangan di 

oven 18 menit 

- Tekstur keras 

berserat 

- Warna coklat 

kehitaman 

- Bau khas sirsak kuat 

- Rasa sangat asam 

6 Buah sirsak     50 g 

Tepung Jagung    50 g 

Total                100 g 

Buah sirsak diblender 

dan disaring, diambil 

seratnya. 

Pemaanggangan di 

oven 110°C selama 75 

menit 

- Tekstur keras 

- Warna kuning muda 

- Bau khas 

- Rasa sangat asam 

 

Tabel 13. Tahap Kedua Pembuatan Sereal Flakes 

Formula Komposisi Perlakuan Hasil Pengamatan 

1 Buah sirsak     50 g 

Tepung jagung   47 g 

Susu skim bubuk  5 g 

Baking soda    0.5 g 

Gula pasir             5 g 

- Buah sirsak 

diblender 

- Panggang oven 

8 menit (suhu kecil 

kompor) 

- Tekstur keras  

- Warna coklat 

keabu-abuan 

- Bau khas flakes 

- Rasa pahit agak asin 
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Margarin               9 g 

Vanilin                  1 g 

Garam                   1 g 

Total               118.5 g 

2 Buah sirsak     50 g 

Tepung jagung   47 g 

Susu skim bubuk 5 g 

Baking soda    0.5 g 

Margarin               9 g 

Vanilin                  1 g 

Total               112.5 g 

- Buah sirsak 

diblender 

- Panggang oven 

6 menit (suhu kecil 

kompor) 

- Tekstur keras  

- Warna coklat 

keabu-abuan 

- Bau khas flakes 

- Rasa pahit agak asin 

3 Buah sirsak     25 g 

Tepung jagung   50 g 

Susu skim bubuk 5 g 

Baking soda       1 g 

Gula pasir           10 g 

Margarin             10 g 

Vanilin                  1 g 

Garam                   1 g 

Total                 103 g 

- Buah sirsak 

diblender 

- Pemanggangan oven 

150°C selama 30 

menit 

- Tekstur keras  

- Warna kuning 

kecoklatan 

- Bau khas flakes 

- Rasa pahit 

4 Buah sirsak     25 g 

Tepung jagung    50 g 

Susu skim bubuk  5 g 

Baking soda       1 g 

Gula pasir           10 g 

Margarin             10 g 

Vanilin                  1 g 

Garam                   1 g 

- Buah sirsak 

diblender 

- Buah sirsak 

diblender 

- Pemanggangan di 

oven 150°C selama 

10 menit; 100°C 

selama 20 menit; 

- Tekstur keras  

- Warna kuning cerah 

- Bau khas flakes 

- Rasa hambar, sedikit 

pahit  
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Total                 103 g 110°C selama 5 

menit 

5 Buah sirsak     50 g 

Tepung jagung    40 g 

Susu skim bubuk  2 g 

Baking powder     1 g 

Gula pasir             6 g 

Garam                   1 g 

Total                 100 g 

- Buah sirsak 

diblender dan 

disaring, diambil 

sarinya 

- Pemanggangan di 

oven 110°C selama 

60 menit; 110°C 

selama 15 menit; 

110°C selama 15 

menit; 110°C selama 

15 menit; 

- Tekstur keras  

- Warna agak coklat 

- Bau Khas flakes 

- Rasa agak enak 

6 Buah sirsak     50 g 

Tepung jagung    40 g 

Susu skim bubuk  2 g 

Baking powder     1 g 

Gula pasir           16 g 

Garam                  1 g 

Total                 110 g 

- Buah sirsak 

diblender dan 

disaring, diambil 

seratnya 

- Pemanggangan di 

oven 110°C selama 

60 menit; 110°C 

selama 15 menit; 

110°C selama 15 

menit; 110°C selama 

15 menit; 

- Tekstur keras  

- Warna agak coklat 

- Bau Khas flakes 

- Rasa enak dan agak 

manis 

7 Buah sirsak     60 g 

Tepung jagung    40 g 

Susu skim bubuk  2 g 

Baking powder     1 g 

- Buah sirsak 

diblender dan 

disaring, diambil 

sarinya 

- Tekstur renyah  

- Warna kuning 

- Bau Khas flakes 

- Rasa enak 



50 

 

 

Gula pasir             6 g 

Garam                  1 g 

Margarin            10 g 

Total                 120 g 

- Pemanggangan di 

oven 110°C selama 

120 menit  

8 Buah sirsak     50 g 

Tepung jagung    50 g 

Susu skim bubuk  1 g 

Baking powder     1 g 

Gula stevia           4 g 

Garam               0,5 g 

Margarin butter  10 g 

Perisa vanilla     0,3 g 

Total              116,8 g 

- Buah sirsak 

diblender dan 

disaring, diambil 

sarinya 

- Pemanggangan oven 

110°C selama 150 

menit  

- Tekstur renyah  

- Warna kuning 

kecoklatan 

- Bau khas flakes 

- Rasa enak 

 

Gambar 6. Produk Sereal Flakes 
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2. Hasil Uji Organoleptik 

Tabel 14. Hasil Uji Organoleptik Sereal Flakes 

No Parameter 
Formula 

F1 F2 F3 

1 Warna 2,58 2,89 3,00 

2 Aroma 2,86 3,00 2,97 

3 Rasa 3,00 2,78 2,89 

4 Tekstur 3,11 3,08 2,86 

3. Hasil Analisis Proksimat 

Tabel 15. Hasil Analisis Proksimat 

No Parameter 
  Formula  

F1 F2 F3 

1 Air 

F1.1 0,72 F2.1 0,38 F3.1 0,44 

F1.2 0,61 F2.2 0,29 F3.2 0,28 

F1.3 0,60 F2.3 0.29 F3.3 0,41 

�̅� 0,64 �̅� 0,32 �̅� 0,36 

2 Abu 

F1.1 0,30 F2.1 4,79 F3.1 5,39 

F1.2 12,63 F2.2 10,83 F3.2 3,90 

F1.3 5,36 F2.3 7,87 F3.3 5,04 

  �̅� 6,09 �̅� 7,83 �̅� 4,77 

3 Protein 

F1.1 2,75 F2.1 2,30 F3.1 1,84 

F1.2 2,27 F2.2 1,84 F3.2 1,84 

F1.3 2,30 F2.3 2,29 F3.3 1,84 

�̅� 2,44 �̅� 2,14 �̅� 1,84 

4 Lemak 

F1.1 12,32 F2.1 12,93 F3.1 13,65 

F1.2 12,18 F2.2 12,78 F3.2 13,32 

F1.3 12,22 F2.3 12,82 F3.3 13,26 

�̅� 12,24 �̅� 12,84 �̅� 13,41 

5 Serat Kasar 

F1.1 1,52 F2.1 1,63 F3.1 2,34 

F1.2 1,49 F2.2 1,62 F3.2 2,39 

F1.3 1,48 F2.3 1,66 F3.3 2,35 
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�̅� 1,49 �̅� 1,63 �̅� 2,36 

6 Karbohidrat 

F1.1 69,79 F2.1 67,29 F3.1 65,96 

F1.2 70,61 F2.2 66,67 F3.2 65,70 

F1.3 69,21 F2.3 67,60 F3.3 66,62 

�̅� 69,87 �̅� 67,18 �̅� 66,09 

4. Hasil Pengujian Antioksidan 

Tabel 16. Hasil Pengujian Antioksidan F1 

PPM 

Ln 

Konsentrasi 
Abs. 

DPPH 

Abs. 

Sampel 

F1 

% Inhibisi 

Persamaan 

Regresi 

Linear 

Nilai IC 50 

20  2,9957 

0,236 

0,1514 35,8474 

y = 0,6869x 

+ 35,251 

R2= 0,0356 

2113 

40 3,6888 0,1416 40 

60 4,0943 0,1415 40,0423 

80 4,3820 0,153 35,1694 

100 4,6051 0,1445 38,7711 

 

Tabel 17. Hasil Pengujian Antioksidan F2 

PPM 

Ln 

Konsentrasi 
Abs. 

DPPH 

Abs. 

Sampel 

F2 

% Inhibisi 

Persamaan 

Regresi 

Linear 

Nilai 

IC 50 

20 2,9957 

0,236 

0.1561 33,8559 

y = 0,0635x 

+ 36,046 

R2= 0,0001 

2,7249 

 

40 3,6888 0.1437 39,1101 

60 4,0943 0.1487 36,9915 

80 4,3820 0.1409 40,2966 

100 4,6051 0.1623 31,2288 
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Tabel 18. Hasil Pengujian Antioksidan F3 

PPM 

Ln 

Konsentrasi 
Abs. 

DPPH 

Abs, 

Sampel 

F3 

% 

Inhibisi 

Persamaan 

Regresi 

Linear 

Nilai IC 

50 

20 2,9957 

0,236 

0,1654 29,9152 

y = 6,1506x 

+ 10,499 

R2= 0,0562 

615,4171 

40 3,6888 0,1709 27,5847 

60 4,0943 0,1624 31,1864 

80 4,3820 0,0859 63,6016 

100 4,6051 0,1846 21,7796 

Tabel 19. Hasil Pengujian Antioksidan Vitamin C 

PPM 

Ln 

Konsentrasi 
Abs. 

DPPH 

Abs. 

Sampel 

VIT C 

% 

Inhibisi 

Persamaan 

Regresi 

Linear 

Nilai 

IC 50 

20 2,9957 

0,236 

0,0483 79,5338 

y = 3,5401x 

+ 69,539 

R2= 0,8759 

0,0040 

40 3,6888 0,04 83,0508 

60 4,0943 0,0347 85,2966 

80 4,3820 0,0361 84,7033 

100 4.6051 0,0352 85,0847 

Gambar 7. Grafik hubungan Ln konsentrasi Formula 1 dengan konsentrasi hambat 

Formula 1 

 

34

35

36

37

38

39

40

41

0 1 2 3 4 5

K
o

n
se

n
tr

as
i I

n
h

ib
is

i (
%

)

Ln Konsentrasi (ppm)



54 

 

 

Gambar 8. Grafik hubungan Ln konsentrasi Formula 2 dengan konsentrasi hambat 

Formula 2 

 

Gambar 9. Grafik hubungan Ln konsentrasi Formula 3 dengan konsentrasi hambat 

Formula 3 

 

Gambar 10. Grafik hubungan Ln konsentrasi Vitamin C dengan konsentrasi hambat 

Vitamin C 
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B. Pembahasan 

Buah Sirsak (Annona muricata Linn) merupakan tumbuhan dari Family 

Annonaceae mengandung senyawa polifenol dan vitamin C yang tinggi dengan 

kapasitas antioksidan yang setara dengan 72 trolox dan 42 asam galat dalam 100 gram 

buah sirsak. Dengan mencegah produksi enzim xanthine oxidase, yang terlibat dalam 

mengkatalisis konversi purin menjadi asam urat, zat antioksidan berperan dalam 

menghambat reaksi oksidasi dan mencegah sintetis asam urat yang berlebihan. Oleh 

karena itu, buah sirsak memiliki aktivitas antioksidan yang berperan dalam 

menurunkan kadar asam urat sebagai penanganan terhadap penyakit arthirits gout 

(Prasetyorini, dkk., 2014). 

Dalam penelitian ini digunakan sampel buah sirsak (Annona muricata Linn) yang 

diperoleh di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Untuk menetapkan kebenaran dan 

keaslian tanaman yang digunakan dalam penelitian, dilakukan determinasi. Adapun 

hasil determinasi tanaman sirsak adalah sebagai berikut: Pohon kecil, perenial, tinggi 

sekitar 3-8 m. Daun tunggal, bangun bulat panjang, duduk tersebar, tanpa spitula, 

permukaan atas bewarna hijau tua mengkilap, permukaan bawah hijau pucat, tepi rata, 

ujung meruncing, basal runcing, tulang daun menyirip, memiliki aroma khas ketika 

diremas. Bunga tunggal, perhiasan bunga 2-3 linngkaran, lingkaran luar sepaloid, 

bisexual, benang sari banyak. Buah besar bentuk tidak beraturan, hijau, berduri lembut 

pada permukaan kulit buah, daging buah berwarna putih susu, rasa manis asam, 

memiliki aroma khas. Biji hitam, pipih. Fam Annonaceae – Annona – Annona muricata 

Linn. 

Pada proses preparasi buah sirsak, daging buah sirsak dikumpulkan terlebih 

dahulu, buah dikuliti, dan bijinya dipisahkan. Buah dikupas dengan tujuan untuk 

memisahkan daging buah dengan bagian-bagian lainnya. Daging buah sirsak kemudian 

dihaluskan dengan menggunakan blender agar semua daging tercampur rata dan 

disaring hingga mendapatkan daging buah sirsak. Penyaringan dilakukan untuk 
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memisahkan antara sari buah dan airnya sehingga menghasilkan daging buah yang 

kaya serat dengan kadar air yang sesuai dalam pembuatan sereal. 

Ada tiga langkah dalam proses formulasi. Untuk membuat tepung komposit, 

komposisi tepung buah sirsak dipastikan terlebih dahulu. Langkah kedua berupa 

pemilihan resep awal flakes. Tahap ketiga berupa pengembangan formula dan 

penambahan zat tambahan ke dalam adonan flake. Pembuatan lima formulasi tepung 

buah sirsak yang berbeda merupakan langkah awal dalam proses formulasi yang 

terdapat pada Tabel 12. Pada Formula 1 hingga 4 dilakukan penjemuran dibawah sinar 

matahari untuk menghilangkan hidrat air agar proses pengeringan lebih cepat sehingga 

tidak memerlukan waktu yang lama dalam pemanggangannya (Pangestika dkk., 2021). 

Kelima formula menghasilkan flake dengan tekstur agak keras (kurang renyah) dan 

agak liat. Waktu yang digunakan selama penjemuran dan pemanggangan juga 

mempengaruhi daging buah sirsak yang dihasilkan. Penambahan margarin pada F4 

menghasilkan tekstur yang lembek dan masih agak liat. Formulasi daging buah sirsak 

diperbaiki dengan menambahkan tepung jagung serta tidak dilakukan penjemuran 

dibawah sinar matahari, dan diperoleh tekstur yang agak keras namun lebih baik dari 

sebelumnya. Tepung jagung yang digunakan berasal dari pembuatan tepung jagung 

berdasarkan penelitian Susanti dkk. (2017) berupa penirisan jagung pipilan kemudian 

dikeringkan, selanjutnya digiling dan dilakukan pengayakan. Namun produk yang 

dihasilkan menghasilkan rasa yang padat dan kurang disukai sehingga formula 

diperbaiki dengan penggantian tepung jagung menjadi tepung jagung yang telah dijual 

dipasaran. 

 Pada Tabel 13 menunjukkan 8 formula perbaikan dan pengembangan sereal 

flakes dengan penambahan bahan tambahan untuk memperbaiki citarasa yang 

dihasilkan. Bahan tambahan yang digunakan berdasarkan pada pembuatan flakes yang 

dilakukan oleh penelitian Susanti dkk. (2017) dengan modifikasi. Resep yang dipilih 

memiliki rasa, tampilan, aroma, dan tekstur terbaik.  
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Proses pembuatas sereal flakes dari buah sirsak dilakukan dengan metode 

pembuatan sereal flakes pada penelitian sebelumnya dengan modifikasi. Tahap 

pertama dilakukan pengadukan margarin butter hingga berwarna putih, kemudian 

ditambahkan gula stevia, susu skim bubuk, baking powder, dan perisa vanilla dicampur 

hingga rata. Selanjutnya dimasukkan buah sirsak dan tepung jagung lalu diaduk 

kembali hingga homogen. Setelah agak kalis kemudian adonan dibentuk menggunakan 

cetakan. Cetakan yang digunakan berbentuk daun dan tipis dengan ketebalan 

pemotongan 4 mm. Kemudian adonan yang telah tercetak disusun diatas loyang yang 

telah dilapisi aluminium foil. Setelah itu di panggang pada suhu 110°C. Pemilihan suhu 

110°C disesuaikan berdasarkan prosedur pembuatan flakes yang telah dilakukan oleh 

Sukasih & Setyadjit (2017). Adapun kualitas suhu pemanggangan pada oven yang 

digunakan pada penelitian inimenggunakan waktu 150 menit. Parameter yang 

digunakan untuk menentukan flakes telah matang dilihat dari warna flakes yang telah 

berwarna kuning kecoklatan serta tingkat kekerasan flakes yang tidak mudah rapuh 

ketika telah didinginkan. Warna adonan buah sirsak pada sereal flakes adalah putih 

kekuningan, sehingga semakin banyak sirsak yang digunakan, maka semakin putih 

flakes yang dihasilkan. Setelah matang, flakes didinginkan selama 10 menit dan 

dikemas pada kemasan tertutup yang telah diberi silika gel food grade untuk menjaga 

kelembapan flakes agar dapat tahan lebih lama.  

Setelah diperoleh sereal flakes dari buah sirsak (Annona muricata Linn), 

selanjutnya masuk ketahap uji organoleptik dan analisis kimia proksimat serta 

pengujian antioksidan. Uji organoleptik dilakukan berupa pengamatan melalui 

pancaindera meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur sereal flakes melalui uji skalar 

dari sangat suka (1), suka (2), tidak suka (3), dan sangat tidak suka (4) (Susanti et al., 

2017). Uji skalar pada uji penginderaan, panelis diminta untuk mengemukakan 

tanggapannya dalam sensorik panelis. Sampel uji disiapkan menggunakan kemasan 

yang seragam. Setiap sampel ditawarkan kepada panelis, yang kemudian dicicipi dan 

dievaluasi rasa, aroma, warna, dan tekstur (renyah) flakes saat mengisi formulir. 
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Hasil analisis varian (ANOVA) untuk parameter warna menunjukkan perbedaan 

yang signifikan dalam perbandingan F1, F2, dan F3. Berdasarkan hasil, Formula 3 

dengan substitusi 120 gram buah sirsak memiliki nilai 3,00 adalah warna yang paling 

disukai. Hal ini disebabkan karena tepung maizena memiliki warna sedikit lebih ringan 

dari buah sirsak yang lebih putih. Sehingga akan menghasilkan warna yang bervariasi 

saat dipanaskan dengan suhu tinggi. Semakin banyak kandungan buah sirsak pada 

adonan maka warna yang dihasilkan semakin berwarna putih. Warna pada formula 1 

substitusi 100 gram buah sirsak memiliki nilai 2.58 terlihat lebih cokelat dan gelap 

disebabkan kandungan buah sirsaknya lebih sedikit dibandingkan formula 3 sedangkan 

kurang disukai oleh panelis. Adapun formula 2 substitusi 110 gram buah sirsak 

memiliki nilai 2.89 berwarna cokelat kekuningan disebabkan buah sirsaknya hampir 

mendekati formula 3 yang berwarna putih kekuningan. Selain penambahan warna dari 

tepung buah sirsak dan tepung jagung, bahan gula mengalami proses pemanasan yang 

menyebabkan gula dalam flakes meleleh di atas titik lelehnya sehingga produk yang 

dihasilkan menjadi coklat. Sebagian besar penguapan air akibat proses pemanasan terus 

menerus, maka akan terjadi karamelisasi. (Susanti et al., 2017). 

Selain itu, parameter aroma juga berperan dalam menentukan daya terima 

konsumen terhadap sereal flakes dari buah sirsak. Hasil analisis varians (ANOVA) 

untuk parameter aroma menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

(>0,05) pada F1, F2, dan F3. Artinya ketiga formula sereal flakes memiliki nilai yang 

tidak jauh berbeda. Namun untuk melihat nilai tertinggi diantara ketiga formula 

tersebut dilakukan uji lanjutan Duncan. Setelah dilakukan uji lanjutan Duncan, 

diketahui bahwa hasil yang memiliki aroma yang sangat disukai adalah formula 2 

dengan substitusi 110 gram buah sirsak dengan nilai sebesar 3.00. Hal ini disebabkan 

aroma khas buah sirsak yang apabila semakin tinggi maka bau khas sirsak semakin 

tinggi, dan pada formula 2 kadar buah sirsak tidak terlalu banyak sehingga aromanya 

juga dipengaruhi oleh bahan pangan lainnya. Selanjutnya, reaksi maillard, yang terjadi 

ketika asam amino bebas dari produk makanan yang mengandung protein dan gula 
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yang ada dalam makanan ini dipanaskan, bereaksi selama pemanggangan untuk 

menghasilkan aroma pada flakes. (Susanti et al., 2017). Aroma juga dipengaruhi oleh 

perisa vanila yang digunakan, selain sebagai citarasa juga berperan menghilangkan 

aroma tengik pada sereal flakes yang dihasilkan. 

Pada parameter rasa, diketahui bahwa hasil pengujian ANOVA tidak memiliki 

perbedaan yang nyata (>0.05). Setelah dilakukan uji lanjutan Duncan, diketahui bahwa 

formula 1 dengan substitusi 100 gram buah sirsak dengan nilai sebesar 3.00 memiliki 

rasa yang sangat disukai. Kandungan buah sirsak yang apabila semakin tinggi maka 

rasa asam sirsak yang dihasilkan semakin tinggi, pada formula 2 dengan substitusi 110 

gram buah sirsak dan formula 3 dengan substitusi 120 gram buah sirsak memiliki kadar 

buah sirsak lebih banyak dibandingkan formula 1 sehingga kurang disukai oleh panelis. 

Selain itu, penambahan garam dan gula stevia sebagai perasa juga dapat menutupi rasa 

asam pada sereal flakes. Akibat proses hidrolisis yang terjadi pada granula pati 

sehingga menghasilkan monosakarida sebagai bahan awal asam organik yang 

dicampur dengan tepung untuk menghasilkan produk dengan rasa menyerupai 

singkong (Susanti et al., 2017).  

Selanjutnya, dalam menghasilkan rasa yang disukai panelis dibutuhkan 

kesesuaian tekstur atau kerenyahan sereal saat dikonsumsi. Pada parameter tekstur, 

diketahui bahwa hasil pengujian ANOVA tidak memiliki perbedaan yang nyata 

(>0.05). Setelah dilakukan uji lanjutan Duncan, diketahui bahwa hasil yang memiliki 

rasa yang sangat disukai adalah Formula 1 dengan nilai sebesar 3.11 dibandingkan 

Formula 2 (3.08) dan formula 3 (2.86). Tepung jagung dengan kandungan amilopektin 

tinggi digunakan untuk membuat sereal flakes berpori, renyah, dan renyah dari buah 

sirsak. Sedangkan pati dengan kandungan amilosa yang tinggi, seperti pati yang terbuat 

dari umbi-umbian, cenderung menghasilkan flakes yang keras (Susanti et al., 2017). 

Pemanggangan dengan suhu tinggi dapat mengubah kerenyahan dan tekstur makanan. 

Jumlah kombinasi antara buah sirsak dan tepung jagung sangat berpengaruh terhadap 

tekstur flakes yang dihasilkan karena buah sirsak dan tepung jagung yang digunakan 
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untuk membuat flakes tidak mengandung protein gluten seperti tepung terigu. Apabila 

daging buah sirsak dipanaskan pada suhu tinggi akan menyebabkan tekstur mengeras 

sehingga semakin tinggi kandungan sirsaknya maka produk yang dihasilkan maka 

semakin kurang disukai panelis. Bahan tambahan yang mengandung lemak seperti 

margarin butter juga memberikan rasa gurih pada produk. Berdasarkan dengan literatur 

diketahui bahwa rasa gurih dari suatu produk dapat ditentukan oleh jumlah kadar 

protein dan lemak adonannya (Fajari, Yusuf, & Nurrahman, 2019). 

Analisis proksimat bertujuan untuk mengetahui kandungan nutrisi pada sereal 

flakes yang dihasilkan. Flakes merupakan produk yang dapat menyerap uap air di 

udara, umur simpannya akan dipersingkat jika kadar airnya tinggi. Air memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas produk, sehingga jika produk memiliki 

kadar air yang tinggi, maka akan lebih rentan terhadap bahaya dari pertumbuhan jamur 

dan bau apek (Susanti et al., 2017). Berdasarkan hasil flakes pada F1, F2, dan F3 kadar 

air masing-masing produk adalah 0,64%, 0,32%, dan 0,36%. Kadar air produk yang 

berkurang berarti dengan kemasan yang tepat dapat bertahan cukup lama. Produk yang 

lebih tahan terhadap pembentukan jamur yang dapat merusak produk memiliki kadar 

air yang rendah. Flakes harus memiliki kadar air maksimal 4% agar memenuhi kriteria 

kualitas makanan ringan SNI 01-2886 tahun 2015. Adanya kandungan air dalam bahan 

makanan juga mempengaruhi daya tahan pangan terhadap mikroba, khususnya jumlah 

air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya sehingga 

flakes mudah berjamur, maka pada penelitian ini jumlah kandungan air pada produk 

menunjukkan bahwa flakes buah sirsak dengan penambahan tepung jagung memiliki 

daya simpan yang lama untuk dikonsumsi (Susanti et al., 2017). 

Pengujian kadar abu pada sereal flakes juga bertujuan untuk mengetahui 

komposisi mineral produk. Sebagai residu yang tertinggal setelah bahan dibakar hingga 

tidak mengandung komponen karbon, maka kadar abu merupakan unsur mineral. 

Kandungan abu dapat dianggap sebagai komponen yang tidak mudah menguap yang 

tersisa setelah molekul organik dibakar dan dinyalakan. Jumlah abu dalam serpihan 
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berdampak signifikan pada produk akhir, yang juga berdampak pada kualitas produk. 

Tepung terigu dengan konsentrasi abu tinggi mungkin memiliki lebih sedikit serat 

gluten. Kandungan abu dapat mengubah warna tepung, sehingga produk pangan sangat 

memperhatikan jumlah kandungannya. Adapun kadar abu flakes tiap formula adalah 

6,09%, 7,83%, dan 4,77%. Makanan dengan kandungan abu yang lebih tinggi 

cenderung kaya akan mineral. Produk flakes tersebut tidak memenuhi standar mutu 

SNI-01-2886-2015 karena kadar abunya melebihi 4%. Akibat produk bersifat 

higroskopis, perpindahan sampel selama pengujian dapat menyebabkan masuknya uap 

air dan diserap oleh produk sehingga menyebabkan nilai resultan menjadi lebih tinggi 

dari nilai yang dipersyaratkan. (Tumakaka, dkk., 2020). 

Protein merupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, terutama untuk perkembangan 

sel-sel jaringan. Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa kadar protein pada F1, F2, 

dan F3 masing-masing adalah 2,44%, 2,14%, dan 1,84%. Jumlah kandungan gluten 

dalam sereal flakes sebanding dengan jumlah protein maupun sebaliknya. Hasil yang 

diperoleh untuk produk flakes menunjukkan bahwa kandungan proteinnya kurang dari 

5%, sehingga tidak memenuhi syarat SNI01-2886-2015. Kekurangan gluten pada 

tepung maizena ditunjukkan dengan rendahnya konsentrasi protein. Tepung jagung 

ditambahkan ke adonan untuk membuat produk menjadi padat dan renyah pada flakes 

serta berperan meningkatkan kadar protein produk. Protein dalam makanan dapat 

terdenaturasi jika dipanaskan pada suhu sedang (60–90°C) dalam waktu lama, yang 

dapat mengakibatkan penurunan kandungan protein tepung jagung. Denaturasi adalah 

transisi struktural dari bentuk bercabang ganda yang kaku menjadi bentuk yang 

fleksibel dan terbuka yang memfasilitasi hidrolisis dan pemecahan asam amino oleh 

enzim pencernaan (Susanti dkk., 2017).   

Protein merupakan biomakromolekul yang dibentuk dengan melipat rantai 

panjang asam amino, dan pencernaan protein di saluran pencernaan dapat 

menghasilkan dipeptida asam amino dan tripeptida untuk metabolisme sel dan sintesis 

protein di otot maupun jaringan lainnya. Asupan protein yang tinggi juga dapat 
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mempengaruhi homeostasis asam urat, karena pencernaan protein dapat menghasilkan 

beberapa asam amino, seperti glutamin, glisin dan treonin yang dapat menginduksi 

sintesis purin sehingga mendorong perkembangan hiperurisemia pada pasien arthritis 

gout (Zhang, et al., 2022). Asupan protein yang dianjurkan untuk pasien arthritis gout 

adalah 45-55 gram/hari (Endah & Zulmah, 2021)  Sereal flakes Formula 1 dengan 

substitusi buah sirsak 100 gram dapat menyumbang 13,1% dari anjuran asupan protein 

dalam sehari. 

Hasil analisa kadar lemak pada flakes yang dihasilkan pada F1, F2, dan F3 

sebesar 12,24%, 12,84%, dan 13,41%. Kadar tersebut masih memenuhi syarat mutu 

flakes pada SNI 01-2886-2015 yaitu sereal flakes memiliki batas kandungan lemak 

maksimal 30%. Dengan mencairkan lemak, proses pemanasan dapat menurunkan 

kandungan lemak makanan. Hal ini terjadi ketika komponen lemak terurai menjadi zat 

yang mudah menguap seperti aldehida, keton, alkohol, asam, dan hidrokarbon 

(Tumakaka dkk., 2020). Akibat proses pemanasan menggunakan suhu tertentu, 

pengolahan bahan makanan dapat merusak lemak yang terkandung di dalamnya. 

Intensitas penghancuran lemak akan meningkat seiring dengan suhu yang digunakan. 

Lemak pada produk berasal dari penggunaan tepung jagung; lemak dari tepung jagung 

menghasilkan efek shortening pada makanan yang dipanggang seperti biskuit, flakes, 

dan kue kering. Pemecahan struktur oleh lemak akan melapisi pati pada tepung jagung 

sehingga menghasilkan flakes yang renyah dan enak. Selain itu lemak dapat 

meningkatkan struktur fisik seperti pengembangan dan dapat melunakkan tekstur 

adonan pada mesin cetak sehingga adonan lebih mudah untuk dikeluarkan dan dicetak. 

(Susanti dkk., 2017). 

Kandungan lemak pada makanan dimetabolisme menjadi trigliserida di dalam 

usus dan diubah sebagai kilomikron untuk diteruskan ke jaringan perifer, sehingga 

terjadi proses perubahan trigliserida menjadi asam lemak bebas (Free Fatty Acids / 

FFA) untuk penyerapan dan penyimpanan energi. Sejumlah kecil FFA dapat diserap 

oleh jaringan hati, bersama dengan lipid yang tersisa di kilomikron. Namun, makanan 
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tinggi lemak dapat membangkitkan kenikmatan makan dan mendorong keinginan 

individu untuk mengonsumsi lebih banyak makanan padat energi, yang berpuncak pada 

kelebihan produksi FFA. Peristiwa metabolisme yang dimediasi asam lemak bebas 

memicu timbulnya penyakit gout akut dengan penumpukan kristal monosodium urat 

yang disimpan di sendi (Zhang et al., 2022). Selain itu, ekskresi asam urat melalui urin 

umumnya dapat terhambat oleh lemak. Akibatnya, asupan lemak harus dijaga 

seminimal mungkin, yaitu 10-20% dari total energi atau idealnya 15% dari total 

kebutuhan energi (Kusumayanti, dkk., 2014). Sereal flakes Formula 3 dengan substitusi 

buah sirsak 120 gram dapat menyumbang 44,1% dari total 15% kebutuhan energi total 

anjuran asupan lemak dalam sehari. 

Selanjutnya, bahan makanan yang dianalisis menggunakan asam dan alkali yang 

mendidih, menghasilkan residu berupa serat kasar, yang sebagian besar terdiri dari 

selulosa dengan sedikit lignin dan pentosan. (Yenrina, 2015). Berdasarkan hasil 

menyatakan bahwa kandungan serat kasar pada F1, F2, dan F3 adalah 1,49%, 1,63%, 

dan 2,36%. Hasil ini menunjukkan bahwa formula 3 memiliki kandungan serat yang 

lebih tinggi dikarenakan memiliki kandungan buah sirsak yang banyak (Wiradharma, 

2021). Asupan serat makanan dapat mengatur metabolisme glukosa dan lipid sehinga 

menjaga keseimbangan energi serta meningkatkan komposisi mikrobiota usus yang 

menguntungkan pada pasien asam urat. Proses fermentasi serat oleh mikrobiota akan 

mengatasi peradangan dengan menginduksi ekskresi sitokin sebagai respon imun 

akibat penumpukan kristal monosodium urat pada pasien arthritis gout.(Zhang et al., 

2022). 

Sebagai sumber energi utama tubuh, karbohidrat merupakan nutrisi penting 

dalam kehidupan manusia. Tubuh mampu mendapatkan 60–70% energinya dari 

karbohidrat. Selain itu, karbohidrat memiliki peran penting dalam penentuan rasa, 

warna, dan tekstur pada makanan Berdasarkan analisis, F1, F2, dan F3 memiliki 

kandungan karbohidrat sebesar 69,87%, 67,18%, dan 66,09%. Pati, gula, pektin, dan 

selulosa adalah jenis karbohidrat yang termasuk dalam banyak makanan. Pada nasi, 
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karbohidrat (kebanyakan pati) mengandung unsur dalam konsentrasi atau proporsi 

yang lebih tinggi. Hasil akhir flakes, terutama struktur produk flakes saat penambahan 

air atau susu, sangat dipengaruhi oleh karbohidrat, terutama pati (amilopektin). Flakes 

akan segera mengembang setelah menyerap air maupun susu. Flakes dapat 

menggunakan pati dan turunannya, terutama sebagai bahan fungsional, untuk 

membantu memenuhi parameter tekstur yang dibutuhkan. Untuk membuat makanan 

lebih garing, gunakan tepung maizena dengan kandungan pati yang tinggi amilosa. 

Hasil ketiga formulasi ini sesuai dengan syarat keberterimaan SNI01-2886-2015 yaitu 

minimal 60%. Asupan karbohidrat yang dianjurkan untuk pasien arthritis gout adalah 

100-350  gram/hari (Kusumayanti et al., 2014). Dalam sehari, sereal flakes Formula 1 

dengan substitusi buah sirsak 100 gram dapat menyumbang 169,6% dari anjuran 

asupan karbohidrat. 

Analisis aktivitas antioksidan pada sereal flakes dari buah sirsak (Annona 

muricata Linn.) menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk menganalisis 1,1-

difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH), berupa metode peredaman zat radikal bebas. Dengan 

metode ini, jumlah aktivitas zat yang terdapat pada produk yang memerangi radikal 

bebas harus dievaluasi. DPPH digunakan dalam prosedur ini sebagai molekul radikal 

yang dstabil. Keuntungan menggunakan metode DPPH untuk menilai aktivitas 

antioksidan adalah mudah, lebih cepat, tidak rumit, sensitif, dan hanya membutuhkan 

sedikit sampel. Berdasarkan hasil penelitian Rahmawati dkk. (2017), setelah  

pengukuran serapan larutan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 400-600 nm digunakan panjang gelombang 617 nm. Blanko yang 

digunakan adalah etanol pro analysis. 

Berdasarkan penelitian pengujian antioksidan pada ekstrak buah sirsak gunung  

(Annona montana), maka pada pengujian antioksidan ini digunakan konsentrasi 20 

ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm (Fidyasari et al., 2019). Setelah dianalisis 

konsentrasi yang digunakan, ditentukan nilai Ln (Logaritma natural) Konsentrasi yang 

bertujuan untuk mengetahui nilai riil positif dari bilangan konsentrasi yang digunakan. 



65 

 

 

Absorbansi larutan blanko DPPH memiliki nilai 0,236 berdasarkan penelitian 

terdahulu setelah pengukuran serapan larutan blanko DPPH dengan panjang 

gelombang 517 nm (Rahmawati et al., 2017). Pada hasil pengamatan Tabel 14. 

menunjukkan bahwa setelah didapatkan hasil pengukuran absorbansi sebanyak 5 

replika pada konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 100 ppm dan dilakukan 

pengukuran persen inhibisi sereal flakes Formula 1 terhadap DPPH menunjukkan nilai 

35,84%, 40%, 40,04%, 35,16% dan 38,77%. Setelah diukur persen inhibisi, lalu 

dianalilis persamaan regresi linear dengan perbandingan Ln konsentrasi dan % inhibisi 

untuk memperolah nilai IC50.  

Persamaan linier (y=bx+a) digunakan untuk menghitung nilai IC50 (Inhibition 

Concentration 50) dari persimpangan garis yang mewakili 50% penghambatan dan 

sumbu konsentrasi. Pada penelitian ini aktivitas antioksidan flakes buah sirsak 

ditentukan dan disesuaikan berdasarkan standar sangat aktif (50 ppm), aktif (50-100 

ppm), kurang aktif (100-1000 ppm), dan tidak aktif (>1000 ppm). .(Prasetyorini dkk., 

2014). Adapun hasil pengujian IC50 sampel Formula 1 adalah 2113962448 ppm (Tidak 

aktif). Adapun pada Tabel 15. menunjukkan hasil pengukuran persen inhibisi sereal 

flakes Formula 1 terhadap DPPH berturut-turut 33,85%, 39,11%, 36,99%, 40,29%, dan 

31,22%. Setelah diukur persen inhibisi, lalu diperolah nilai IC50 sampel Formula 2 

adalah 2,7249 ppm (Sangat aktif) Selanjutnya pada Tabel 16. menunjukkan hasil 

pengukuran persen inhibisi sereal flakes Formula 3 terhadap DPPH berturut-turut 

29,91%, 27,58%, 31,18%, 63,60%, dan 21,77%. Setelah diukur persen inhibisi, lalu 

diperolah nilai IC50 sampel Formula 3 adalah 615,4171 ppm (Kurang aktif). Dari ketiga 

formula seral flakes, maka disimpulkan bahwa Formula 2 memiliki aktivitas 

antioksidan yang paling kuat. Berdasarkan penelitian Prasetyorini, Moerfiah, 

Wardatun, & Rusli (2014) diketahui bahwa aktivitas antioksidan sari buah sirsak 

adalah 282,61 ppm yang tergolong dalam kategori kurang aktif.  

Adapun pada pengujian antioksidan ini menggunakan pembanding vitamin C. 

Pada Tabel 17. menunjukkan bahwa hasil pengukuran persen inhibisi vitamin C 
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terhadap DPPH berturut-turut 79,53%, 83,05%, 85,29%, 84,70%, dan 85,08%. Setelah 

diukur persen inhibisi, lalu diperolah nilai IC50 sampel vitamin C adalah 0,0040 ppm 

(Sangat aktif). Vitamin C yang diuji merupakan zat murni dengan kandungan 100 

persen, sedangkan vitamin C pada buah sirsak hanya 0,038 persen, maka aktivitas 

antioksidan vitamin C masih lebih baik dibandingkan dengan aktivitas antioksidan 

sereal flakes, dimana aktivitas antioksidan vitamin C adalah 6,8 kali lebih kuat dari 

aktivitas antioksidan buah sirsak. Perubahan warna larutan sampel dari ungu pucat 

menjadi kuning dari deret konsentrasi terendah hingga tertinggi menunjukkan adanya 

aktivitas antioksidan. Adanya bahan kimia antioksidan yang dapat menyumbangkan 

atom hidrogen ke radikal DPPH dan mereduksi radikal untuk menghasilkan molekul 

stabil DPPH-H (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazine) adalah mekanisme perubahan warna 

dan perubahan warna pada sampel (Rahmawati dkk., 2017).  

Penurunan nilai aktivitas antioksidan pada sereal flakes disebabkan oleh proses 

pembuatan adonan menjadi sereal. Hal ini sesuai berdasarkan penelitian Nintami & 

Rustanti (2012) yang menemukan bahwa pengolahan dapat menurunkan nilai aktivitas 

antioksidan dan antioksidan dapat terdegradasi oleh suhu pemanasan yang tinggi, 

pengeringan matahari, dan proses oksidasi saat terpapar oksigen (O2) akibat 

penjemuran dibawah sinar matahari. Hasil uji aktivitas antioksidan pada sereal flakes 

Formula 2 substitusi 110 gram buah sirsak memperoleh nilai 2,7249 ppm memiliki 

nilai antioksidan paling aktif, dan Formula 3 substitusi 120 gram buah sirsak 

memperoleh nilai 615,4171  ppm dalam 242,8 gram memiliki nilai antioksidan kurang 

aktif sehingga sereal tersebut masih mampu dalam menangkal radikal bebas.  

Penurunan kadar antioksidan pada Formula 3 dapat disebabkan tingginya kadar 

buah sirsak dan proses pengeringan yang berlangsung lama.Ppada formula flakes 

digunakan tepung jagung mengandung senyawa karotenoid (zeaxantin) yang sangat 

tinggi (Yulianti & Hersoelistyorini, 2020). Disintegrasi struktur karotenoid akibat 

perubahan ikatan trans menjadi cis selama proses pengeringan flakes mengakibatkan 

penurunan intensitas warna karoten atau adanya perubahan warna sebagai indikator 
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berkurangnya kadar karoten karena oksidasi. Struktur ikatan cis karoten membuatnya 

lebih rentan terhadap oksidasi oksigen (Mukharomah et al., 2020). Hal ini dibuktikan 

dari warna yang dihasilkan oleh F1 lebih pucat dibandingkan F2 dan F3. Hal ini 

dibuktikan dengan kadar tepung jagung yang semakin tinggi maka kadar antioksidan 

pada sereal flakes semakin tinggi pula. Tepung jagung mengandung komponen fenolik 

seperti asam ferulat, flavonoid, dan antosianidin sehingga dapat meningkatkan kadar 

antioksidan dalam produk tepung secara komplementer (Yulianti & Hersoelistyorini, 

2020). Sedangkan tidak aktifnya kadar antioksidan pada F1 dapat disebabkan oleh 

perbandingan kadar buah sirsak yang lebih sedikit sedangkan suhu pemanasan yang 

digunakan sangat tinggi sehingga menghasilkan sereal flakes terlalu matang yang 

dibuktikan dengan hasil flakes yang dihasilkan berwarna lebih cokelat dibandingkan 

formula lainnya. Dari hasil uji aktivitas antioksidan yang didapatkan, maka sereal 110 

gram dan 120 gram buah sirsak dapat dijadikan salah satu referensi bahan makanan 

yang berpotensi dalma menangkal radikal bebas dan mampu menjadi makanan 

alternatif pada pasien arthirits gout serta sebagai salah satu upaya dalam 

mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi khususnya pada pagi hari. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa : 

1. Sereal flakes dari buah sirsak (Annona muricata Linn) pada F1, F2, dan F3 

memiliki hasil organoleptik yang bervariasi. Parameter warna paling disukai 

adalah formula 1 (nilai 3.00), parameter aroma paling disukai adalah formula 2 

(nilai 3.00), parameter rasa paling disukai adalah formula 1 (nilai 3.00), dan 

parameter tekstur paling disukai adalah formula 2 (nilai 3.08). 

2. Sereal flakes dari buah sirsak (Annona muricata Linn) pada formula 1, formula 

2, dan formula 3 memiliki kadar air, protein, lemak, dan karbohidrat yang sesuai 

dengan syarat mutu SNI01-2885-2015, sedangkan kadar abu melebihi syarat 

dan kadar serat kasar berada dibawah syarat sehingga tidak memenuhi syarat. 

3. Sereal flakes dari buah sirsak (Annona muricata Linn) memiliki aktivitas 

antioksidan sereal flakes substitusi buah sirsak 100, 110, dan 120 gram memiliki 

nilai IC50 masing-masing sebesar 2113 ppm, 2,7249 ppm, dan 615,4171 ppm. 

4. Sereal flakes dari buah sirsak (Annona muricata Linn) memiliki kandungan 

proksimat yang baik serta berpotensi sebagai antioksidan sehingga dapat 

menjadi makanan alternatif bagi penderita asam urat. 

B. Saran 

Diharapkan adanya penelitian lanjutan dengan pengolahan sereal flakes 

menggunakan alat ekstruder sehingga flakes yang dihasilkan lebih baik, penambahan 

uji organoleptik dalam menjaga mutu flakes serta pengujian antioksidan yang lebih 

teliti dalam menghasilkan hubungan persen inhibisi dan konsentrasi yang lebih linear. 
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Lampiran 1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buah Sirsak 

Preparasi Buah Sirsak 

Buah Sirsak 

Pembuatan Formulasi 

Sereal Flakes 

Proses Pembuatan Sereal Flakes 

Penyajian Sereal Flakes 

Organoleptik 

Tekstur 

Warna 

Aroma 

Uji Proksimat 

Kadar Air 

Kadar Serat Kasar 

Kadar Karbohidrat 

Pengujian 

Antioksidan 

Sereal Flakes 

Metode DPPH 

Formula 1 

Buah sirsak : 

Tepung jagung 

50%  : 50% 

Formula 2 

Buah sirsak : 

Tepung jagung 

62.5%  : 37.5% 

Formula 3 

Buah sirsak : 

Tepung jagung 

75%  : 25% 

Rasa 
Kadar Abu 

Kadar Protein 

Kadar Lemak 
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Lampiran 2. Pembuatan Sereal Flakes 

1. Penyiapan Sampel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pembuatan Formula Sereal Flakes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diambil buah sisak 

Dikupas dan dipisahkan bijinya 

Diblender sampel hingga halus 

Disaring hingga mendapatkan 

sari buah 

Buah sirsak dan tepung jagung 

Dicampur hingga rata  

- Dicuci bersih 

Disaring hingga mendapatkan sari buah 

 

Garam, susu skim bubuk, gula stevia, 

baking soda, vanili, garam, margarin 

Dicetak menggunakan cetakan flakes 

- Ukuran 1.5 mm 

Pemanggangan pada oven 

- Suhu 110°C selama 150 menit 

Pendinginan dan Pengemasan 
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Lampiran 3. Analisis Proksimat Sereal Flakes 

1. Analisis Kadar Air 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan Kadar Air 

% 𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑖𝑟 =
𝐵1 − 𝐵2

𝐵2
× 100% 

Dengan : 𝐵1       ∶ 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑤𝑎𝑙 

𝐵2    ∶  𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

Dimasukkan cawan petri kedalam oven 

- Suhu 105°C selama 30 menit 

Didinginkan dalam desikator 

Ditimbang beratnya 

- Selama 10 menit 

Berat cawan 

porselin tanpa 

sampel 

Dimasukkan sampel 5 gram kedalam cawan petri, 

lalu timbang 

- Suhu 105°C selama 8 jam 

Dimasukkan ke dalam oven 

Ditimbang beratnya 

- Selama 30 menit 

Berat cawan 

porselin 

dengan sampel 

Didinginkan dalam desikator 

Dimasukkan kembali ke dalam oven suhu 105°C 

sampai 12 jam atau hingga tercapai berat konstan 
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2. Analisis Kadar Serat Kasar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan Kadar Serat 

% 𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑎𝑠𝑎𝑟 =
𝑊1 − 𝑊2

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑔𝑟𝑎𝑚)
× 100% 

Dihaluskan sampel 

- Dihaluskan dengan saringan diameter 1 mm 

 Ditimbang 2,5 gram  sampel 

Pindahkan sampel yang telah diekstrak lemaknya ke dalam Erlenmeyer 250 ml 

Tutup dengan pendingin balik, didihkan selama 30 menit 

 

- Tambahkan 0.5 gram asbes yang telah dipijarkan 

- Tambahkan tiga tetes zat anti buih 

- Tambahkan 200 ml H2SO4 0,255 N panas 

Lakukan ekstraksi lemak 

- Kadang digoyang-goyangkan 

 Saring suspensi melalui kertas saring 

Residu yang tertinggal dalam erlemeyer dicuci. Cuci residu 

dalam kertas saring sampai air cucian tidak asam lagi. 

Pindahkan residu dari kertas saring ke dalam Erlenmeyer 750  ml 

Sisanya dicuci dengan 200 ml NaOH 0,313 N mendidih 

Didihkan dengan pendingin balik selama 30 menit 

 
- Kadang digoyang-goyangkan 

 Saring kembali melalui kertas saring (W1) 

- Sambil dicuci dengan 15 ml K2SO4 10% 

- Cuci lagi dengan 50 ml air mendidih 

- Cuci lagi dengan etanol 96% 15 ml 

Dikeringkan kertas saring sampai berat konstan 

Selama 1-2 jam pada oven 105°C 

Dinginkan  dalam desikator dan timbang (W2) 
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3. Analisis Kadar Karbohidrat 

a. Pembuatan Larutan Luff  Schoorl 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pembuatan Larutan Kanji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditimbang 50 gram asam sitrat 

- Dilarutkan aquadest 50 ml 

 Ditimbang 388 gram Na2CO3 

- Dilarutkan aquadest 400 ml 

 Ditimbang 25 gram CuSO4 

- Dilarutkan aquadest 100 ml 

 Ditempatkan larutan soda (Na2CO3) dalam labu ukur 

1liter 

Ditambahkan larutan asam sitrat ke dalam larutan 

soda 

Ditempatkan larutan terusi (CuSO4) 

Diencerkan sampai 1 liter 

Ditimbang kanji 1 gram 

Dituang ke dalam 100 ml air mendidih 

- Dibuat pasta dengan sedikit air 

 

- Diaduk terus-menerus 

 Dididihkan lagi selama 1 menit. Lalu dinginkan 

Ditambahkan 3 gram KI 

Larutan disimpan dalam botol tertutup 
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c. Pembuatan Titar Thio 0.1 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditimbang 6.2 gram Na2S2O3 

- Dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml 

 Dilarutkan dalam air suling mendidih 

Ditambahkan 0.1 gram NaCO3 

- Tepatkan sampai tanda tera 

- Biarkan selama seminggu 

 
Ditimbang 500 mg kalium dichromat 

- Dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml 

- Larutkan dengan air suling 

Ditimbang 7.5 ml KI 20% dan 20 ml HCl 4 N 

- Dimasukkan ke dalam erlenmeyer 300 ml 

- Tambahkan 25 ml larutan kalium dichromat 

- Tambahkan indikator kanji 

 Dititrasi dengan larutan thio yang sudah didiamkan selama seminggu, 

perubahan warna dari biru tua menjadi hijau muda/krem susu 

Penetapan dilakukan Triplo 
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d. Analisis Kadar Karbohidrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan Kadar Karbohidrat 

𝐿𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 =  
(𝑚𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜 − 𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙) × 𝑁 𝑡𝑖𝑜

0.1
= 𝑍 

Z lihat pada tabel Luff schoorl untuk melihat kandungan gulanya (mg glukosa) 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑖 (%) =
𝑚𝑔 𝑔𝑙𝑢𝑘𝑜𝑠𝑎 × 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟 × 0.95 × 100%

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑚𝑔)
 

Ditimbang 3 gram sampel 

- Dimasukkan ke Erlenmeyer 500 ml 

- Tambahkan 200 ml HCl 30% dan batu didih 

Hubungkan dengan kondensor 

- Didihkan selama 3 jam 

Netralkan dengan NaOH 4 N 

- Tambahkan 1 ml asam pekat 

- Masukkan ke labu takar 250 ml dan cukupkan 

Saring 

Pipet 10 ml filtrat dari persiapan sampel 

- Dimasukkan ke Erlenmeyer 500 ml tertutup 

Ditambahkan 15 ml air, batu didih dan 25 ml larutan luff schoorl 

- Panaskan 2 menit 

- Didihkan 10 menit dalam water bath 

Angkat dan dinginkan secepatnya dengan es batu 

- Tambahkan 15 ml KI 30% 

- Tambahkan 25 ml H2SO4 25% 

Dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0.1 N 

Lakukan juga terhadap blanko dengan mengganti larutan sampel/filtrat dengan air 
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4. Analisis Kadar Abu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan Kadar Abu 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑏𝑢 (%) =
𝐵1 − 𝐵2

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑔𝑟𝑎𝑚)
𝑥100% 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan cawan pengabuan 

- Dikeringkan dalam oven suhu 105°C  30’ 

- Didinginkan dalam desikator, timbang 

Ditimbang 5 gram sampel 

- Dimasukkan ke cawan tersebut 

Dibakar diatas hot plate sampai tidak berasap 

Diletakkan dalam tanur pengabuan 

- Dilakukan pada suhu 400°C (B1) dan 

600°C (B2) 

- Didinginkan dalam desikator, timbang Dibakar sampai didapatkan abu berwarna abu-abu atau beratnya tetap 
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5. Analisis Kadar Protein 

a. Tahap Destruksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tahap Destilasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditimbang sampel 0,1 gram 

- Dimasukkan ke labu kjeldahl 

- Ditambahkan 40 mg HgO, 1,9 mg 

K2SO4,dan 2 ml H2SO4 

Diletakkan labu pada alat pemanas suhu 430°C di ruang asam 

Disiapkan alat kieltec system 

Labu kjeldahl berisi sampel dipindahkan ke alat destilasi 

 

Hasil didinginkan dan diencerkan denan 10-20 ml aquadest 

- Didestruksi s/d larutan bening (1-1,5 jam) 

-  

- Dicuci dan bilas 5-6 kali dengan 1-2 

ml aquadest 

- Pindahkan air cucian ke alat destilasi 

Siapkan erlenmeyer 125 ml ke alat destilasi 

 
- Ditambahkan 5 ml larutan HBO3 

- Ditambahkan 2-4 tetes indikator 

- Ujung kondesnor harus terendam 

larutan HBO3 

Ditambahkan sampel  hasil destruksi yang telah dipindahkan 

dengan 10 ml larutan NaOH.Na2S2O3 

 

Dilakukan destilasi sampai tertamping hasil ± 15 ml 

 
Dibilas kondensor dengan aquadest, ditampung bilasannya di 

erlenmeyer yang sama.  
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c. Tahap Titrasi 

 

 

 

 

 

Perhitungan Kadar Protein 

 % 𝑁 =
(𝐴 − 𝐵) × 𝑁 𝐻𝐶𝑙 × 14

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑚𝑔)
𝑥100% 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 = % 𝑁 × 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 (6,25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dititrasi sampel hasil destilasi 

Dititrasi sampai larutan sampel berubah menjadi merah 

jambu. Catat berapa volume HCl (A dan B (ml)) 

 

- Ditambahkan beberapa tetes HCl 0,02 N 

padasampel dan buret 
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6. Analisis Kadar Lemak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan Kadar Lemak 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑎𝑘 (%) =
𝐵 − 𝐴

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑔)
× 100% 

 

 

 

 

 

 

Ditimbang 5 gram  sampel 

- Dimasukkan dalam kertas pembungkus 

Dimasukkan dalam alat Soxhlet 

- Dipasang pendingin balik pada alat 

Soxhlet 

- Hubungkan dengan labu alas bulat 250 ml 

berisi n-heksan 100 ml 

- Alirkan air sebagai pendingin 

Dilakukan ekstraksi 

- Suhu 80 T minimum selama 5 jam 

Sampai pelarut turun kembali ke dalam labu alas 

bulat berwarna jernih 

Hasil ditimbang (B) 

Disiapkan labu lemak 

- Dipanaskan di oven suhu 105°C selama 

30 menit dan timbang (A) 

- Dipanaskan labu lemak di oven suhu 

105°C selama 30 menit dan timbang (A) 
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Lampiran 4. Analisis Antioksidan 

1. Pembuatan Larutan Sampel Sereal Flakes dan Vitamin C konsentrasi 20, 40, 60, 

80,dan 100 ppm (dalam 10 ml) 

a. Konsentrasi 20 ppm 

𝑀1 × 𝑉1 = 𝑀2 × 𝑉2 

𝑉1 =
20 𝑝𝑝𝑚 × 10 𝑚𝑙

1000 𝑝𝑝𝑚
= 0,2 𝑚𝑙 

b. Konsentrasi 40 ppm 

𝑉1 =
40 𝑝𝑝𝑚 × 10 𝑚𝑙

1000 𝑝𝑝𝑚
= 0,4 𝑚𝑙 

c. Konsentrasi 60 ppm 

𝑉1 =
60 𝑝𝑝𝑚 × 10 𝑚𝑙

1000 𝑝𝑝𝑚
= 0,6 𝑚𝑙 

d. Konsentrasi 80 ppm 

𝑉1 =
80 𝑝𝑝𝑚 × 10 𝑚𝑙

1000 𝑝𝑝𝑚
= 0,8 𝑚𝑙 

e. Konsentrasi 100 ppm 

𝑉1 =
100 𝑝𝑝𝑚 × 10 𝑚𝑙

1000 𝑝𝑝𝑚
= 1,0 𝑚𝑙 

 

2. Pengujian Antioksidan 

a. Pembuatan Larutan DPPH 0.2 mM 

 

 

 

 

 

b. Pembuatan Larutan Induk Sampel Sereal Flakes 1000 ppm 

 

 

 

 

 

Ditimbang 3,9433 mg 

- Dilarutkan di 50 ml 

etanol pa (0,2 mM) 

Diukur serapannya pada Panjang gelombang 515-517 nm 

Ditimbang 10 mg F1, F2, dan F3 

Dilarutkan di 10 ml etanol pa 
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c. Pembuatan Larutan Induk Vitamin C 1000 ppm 

 

 

 

d. Pembuatan Kurva Standar Sampel Sereal Flakes dan Vitamin C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipipet larutan induk F1, F2, F3, dan Vitamin C maing-masing 

0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, dan 1.0 ml 

- Dimasukkan dalam tabung reaksi 

- Ditambahkan DPPH 1 ml 

- Ditambahkan etanol pa sampai batas 

Ditutup tabung reaksi dengan aluminium foil 

- Kocok menggunakan shiever shaker 

- Inkubasi selama ± 30 menit 

Diukur absorbansinya pada λ 517 nm 

Ditimbang 10 mg Vitamin C 

Dilarutkan di 10 ml etanol pa 
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Lampiran 5. Hasil Uji Organoleptik 

1. Data Hedonik Panelis 
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2. Parameter Warna 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Warna     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 23.676a 37 .640 1.494 .074 

Intercept 861.343 1 861.343 2.011E3 .000 

Sampel 3.352 2 1.676 3.913 .024 

Panelis 20.324 35 .581 1.356 .139 

Error 29.981 70 .428   

Total 915.000 108    

Corrected Total 53.657 107    

a. R Squared = .441 (Adjusted R Squared = .146)   

 

Warna 

Duncan    

Sampel N 

Subset 

1 2 

Formula 1 36 2.58  

Formula 2 36 2.89 2.89 

Formula 3 36  3.00 

Sig.  .052 .474 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .428. 
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3. Parameter Aroma 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Aroma     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 14.722a 37 .398 1.034 .443 

Intercept 936.333 1 936.333 2.433E3 .000 

Sampel .389 2 .194 .505 .606 

Panelis 14.333 35 .410 1.064 .404 

Error 26.944 70 .385   

Total 978.000 108    

Corrected Total 41.667 107    

a. R Squared = .353 (Adjusted R Squared = .012)   

   

Aroma 

Duncan   

Sampel N 

Subset 

1 

Formula 1 36 2.86 

Formula 3 36 2.97 

Formula 2 36 3.00 

Sig.  .376 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) 

= .385. 
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4. Parameter Rasa 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Rasa     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 35.556a 37 .961 1.316 .160 

Intercept 901.333 1 901.333 1.234E3 .000 

Sampel .889 2 .444 .609 .547 

Panelis 34.667 35 .990 1.357 .139 

Error 51.111 70 .730   

Total 988.000 108    

Corrected Total 86.667 107    

a. R Squared = .410 (Adjusted R Squared = .099)   

 

Rasa 

Duncan   

Sampel N 

Subset 

1 

Formula 2 36 2.78 

Formula 3 36 2.89 

Formula 1 36 3.00 

Sig.  .304 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) 

= .730. 
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5. Parameter Tekstur 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Tekstur     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 29.315a 37 .792 1.513 .068 

Intercept 984.037 1 984.037 1.880E3 .000 

Sampel 1.352 2 .676 1.291 .281 

Panelis 27.963 35 .799 1.526 .067 

Error 36.648 70 .524   

Total 1050.000 108    

Corrected Total 65.963 107    

a. R Squared = .444 (Adjusted R Squared = .151)   

 

Tekstur 

Duncan   

Sampel N 

Subset 

1 

Formula 3 36 2.86 

Formula 2 36 3.08 

Formula 1 36 3.11 

Sig.  .171 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) 

= .524. 
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Lampiran 6. Proses Pengerjaan Sereal Flakes 

Gambar 11. Proses Pembuatan Sereal Flakes 

                 

             (a)                                (b)                                (c) 

                 

                    (d)                                           (e)                                 (f) 

                 

                   (g)                                      (h) 

Keterangan : 

(a) Penyiapan; (b) Pengupasan; (c) Penyaringan; (d) Penimbangan; (e) Pencampuran; 

(f) Pengadonan; (g) Pencetakan; (h) Pengemasan 
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Gambar 12. Logo dan Desain Kemasan 
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Gambar 13. Uji Organoleptik 
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Gambar 14. Analisis Kadar Air 

     

(a)                                                                        (b) 

 

(c) 

Keterangan : 

(a) Formula 1; (b) Formula 2; (c) Formula 3 
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Gambar 15. Analisis Kadar Abu 

 

(a) 

 

(b) 

Keterangan : 

(a) Formula 1 dan Formula 2; (b) Formula 3 
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Gambar 16. Analisis Antioksidan 

   

                               (a)                                                      (b) 

    

                               (c)                                                       (d) 

          

                            (e)                                                            (f) 

Keterangan : (a) Formula 1; (b) Formula 2; (c) Formula 3; (d) Vitamin C; (e) 

Pengukuran; (f) Pembacaan 
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RIWAYAT HIDUP PENELITI 

 

Ikhtiar lalu tawakkal, pasti bisa! Merupakan slogan andalan yang 

saya simpan di bio Instagram pribadi. Saya Dian Irawati Ahmad, 

lahir di kota Daeng pada 22 tahun yang lalu dan sekarang masih 

berdomisili di kota yang sama. Saya adalah sang pemimpi dari 37 

mimpi, yang lembaran targetnya tersimpan rapih dalam mushaf 

pribadi, puji syukur satu diantarnya telah tercapai.  

Saya dilahir dan dibesarkan oleh keluarga sederhana, yang kedua orang tua saya 

memilih menggantungkan cita-citanya yang luar biasa kepada kami selaku penerusnya. 

Kami bersyukur diberi banyak kemudahan dalam menapaki keistimewaan itu. Pun 

selama membawa nama ini pada setiap kesempatan, nama orang tua saya ada di 

dalamnya. Hingga menjadi mahasiswa, selain belajar, saya banyak mengikuti kegiatan 

seperti bergabung di UKM Universitas, kegiatan volunteer, pelatihan, lomba fiksi 

maupun keilmiahan, hingga pekerjaan sampingan seperti asisten dosen, mengajar dan 

menjual bakso setelah perkuliahan selesai. Satu hal lucu, saat ujian final plennary 

discussion, saya dan teman-teman angkatan berusaha mengemukakan pendapat dan 

berkutat dengan literatur yang ruwet, sesaat setelah itu dagangan bakso saya diambil 

dan ludes dibeli teman-teman satu angkatan saking melelahkannya ujian tersebut 

padahal dosen belum keluar. 

Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan beasiswa Hadji Kalla setelah ditolak 

9 beasiswa selama berkuliah. Seperti motto saya, semua pengalaman tersebut 

membentuk pribadi saya menjadi seperti sekarang ini. Cita-cita saya akan sangat 

panjang untuk ditulis disini, namun akan selalu saya buka ketika membaca al-Qu’an. 

Setelah itu, sampai jumpa di journey-journey yang luar biasa! 


