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 ABSTRAK 

Nama      :  Disa Safitri 

Nim      :  70100119064 

Judul Skripsi       :  Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning                                      

                               (Cucurbita moschata) Menggunakan Metode ABTS                              

                               (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) 

    

Antioksidan merupakan zat yang melindungi dan menstabilkan kerusakan 

sel akibat radikal bebas. Belakangan ini, radikal bebas banyak menyebabkan 

terjadinya penyakit degeneratif seperti stroke, diabetes, hipertensi, penyakit 

jantung, kanker dan penuaan dini. Manusia memiliki antioksidan di dalam tubuh, 

namun jumlahnya tidak mencukupi untuk mengatasi radikal bebas yang berlebih 

sehingga dibutuhkan antioksidan eksogen yang merupakan antioksidan yang 

berasal dari luar tubuh. Antioksidan sintetik yang berasal dari sintesis kimia 

memiliki efek karsinogenesis sehingga penggunaan antioksidan alami lebih dipilih. 

Salah satu antioksidan alami yang dipilih adalah biji labu kuning (Cucurbita 

moschata). Telah dilakukan skrining fitokimia senyawa flavonoid, fenolik, 

alkaloid, dan terpenoid dari ekstrak etanol biji labu kuning (Cucurbita moschata) 

dan uji aktivitas antioksidan pada ekstrak etanol biji labu kuning (Cucurbita 

moschata) menggunakan metode ABTS (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-

sulfonic acid)) secara kuantitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh biji labu kuning 

(Cucurbita moschata) positif mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid yang 

dapat berpotensi sebagai antioksidan. Biji labu kuning (Cucurbita moschata) 

memiliki aktivitas antioksidan dengan metode ABTS yang ditujukan oleh nilai IC50 

sebesar 14,136 ppm sedangkan untuk pembanding vitamin C sebesar 5,186 ppm. 

Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol biji labu kuning dan pembanding 

vitamin C mempunyai aktivitas antioksidan sangat kuat karena nilai IC50 tidak lebih 

dari 50 ppm. 

 

Kata Kunci: Biji labu kuning (Cucurbita moschata), aktivitas antioksidan, ABTS 

(2,2-Azinobis-3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic acid) 
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ABSTRACT 

Name  :  Disa Safitri 

Nim  :  70100119064 

Thesis Title  : Antioxidant Activity Test of Ethanol Extract of Yellow Pumpkin     

                          Seeds (Cucurbita moschata) Using ABTS Method                              

                          (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid))  

 

Antioxidants are substances that protect and stabilize cell damage caused by 

free radicals. Recently, free radicals have caused many degenerative diseases such 

as stroke, diabetes, hypertension, heart disease, cancer and premature aging. 

Humans have antioxidants in the body, but the amount is insufficient to overcome 

excess free radicals, so exogenous antioxidants are needed, which are antioxidants 

that come from outside the body. Synthetic antioxidants derived from chemical 

synthetics have carcinogenesis effects so the use of natural antioxidants is preferred. 

One of the natural antioxidants chosen is pumpkin seeds (Cucurbita moschata). 

Phytochemical screening of flavonoid, phenolic, alkaloid, and terpenoid 

compounds from ethanol extract of yellow pumpkin seeds (Cucurbita moschata) 

and antioxidant activity test on ethanol extract of yellow pumpkin seeds (Cucurbita 

moschata) using ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) 

method quantitatively. Based on the results obtained, pumpkin seeds (Cucurbita 

moschata) positively contain flavonoid and alkaloid compounds that can have 

potential as antioxidants. Pumpkin seeds (Cucurbita moschata) have antioxidant 

activity with the ABTS method which is addressed by the IC50 value of 14.136 ppm 

while for vitamin C comparison is 5.186 ppm. This shows that ethanol extract of 

pumpkin seeds and vitamin C have very high antioxidant activity.  

 

Keywords: Pumpkin seeds (Cucurbita moschata), antioxidant activity, ABTS 

(2,2-Azinobis-3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic acid) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Radikal bebas banyak menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif seperti 

stroke, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kanker, penuaan dini dan penyakit 

lainnya. Radikal bebas berasal dari beberapa faktor yang terjadi di kehidupan 

sehari-hari kita seperti asap rokok, polusi air, polusi udara, makanan minuman yang 

kontaminasi, obat-obatan, cahaya matahari, radiasi, gelombang elektromagnetik 

dari perangkat elektronik dan pestisida (Nadesul, 2006). Penyakit degeneratif 

terjadi akibat antioksidan yang tersedia dalam tubuh tidak mampu menetralisir 

peningkatan konsentrasi radikal bebas, sehingga diperlukan antioksidan dari luar 

tubuh untuk dapat meredam radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel 

(Salamah & Erlindah, 2015). Radikal bebas dapat diikat dengan antioksidan 

sehingga dapat menyembuhkan berbagai penyakit (Sayuti & Yenrina, 2015). 

Antioksidan merupakan zat yang melindungi dan menstabilkan kerusakan 

sel akibat radikal bebas yang terbentuk sebagai stres oksidatif. Ketidakseimbangan 

antara radikal bebas (prooksidan) dan antioksidan disebut stres oksidatif. Ini terjadi 

karena dua kondisi umum seperti kurangnya antioksidan dan kelebihan produksi 

radikal dalam tubuh (Puspitasari dkk, 2016). Manusia memiliki antioksidan dalam 

tubuh, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk mengatasi radikal bebas yang 

berlebih sehingga dibutuhkan antioksidan eksogen yang merupakan antioksidan 

yang berasal dari luar tubuh.  

Berdasarkan sumbernya antioksidan dapat berupa antioksidan alami dan 

antioksidan sintetik. Antioksidan sintetik ini dikhawatirkan dapat menimbulkan 

efek samping yang berbahaya bagi kesehatan manusia karena bersifat karsinogenik 

sehingga penggunaan antioksidan alami lebih dipilih. Sumber antioksidan alami 
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banyak dikembangkan karena umumnya berasal dari bagian-bagian tumbuhan 

seperti seperti kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, bunga, biji dan serbuk sari yang 

mengandung vitamin A, C, E, asam folat, antosianin, senyawa fenol, dan flavonoid 

(Isnindar dan Wahyuno, 2011). 

Indonesia memiliki banyak tanaman budidaya yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan. Buah labu kuning adalah salah satu jenis tanaman 

yang banyak ditanam di Indonesia. Tanaman ini mudah tumbuh, tidak 

membutuhkan banyak perawatan, dan hasilnya sangat menguntungkan masyarakat 

(Panjaitan dkk, 2015). Buah labu kuning memiliki biji, namun bagian bijinya sering 

terbuang percuma dan sering dianggap sampah oleh masyarakat. Padahal, biji labu 

kuning mengandung zat gizi yang baik serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pengobatan (Syam dkk, 2019).  

Dalam Islam, Allah SWT telah menciptakan segala sesuatunya dimuka 

bumi ini tidak ada yang sia-sia dan setiap yang diciptakan oleh Allah SWT patut 

kita syukuri dengan memanfaatkan ciptaan-Nya. Manusia dan tumbuh-tumbuhan 

sangat erat kaitannya dalam kehidupan. Banyak sekali nilai manfaat yang 

didapatkan oleh manusia dari tumbuh-tumbuhan namun masih banyak pula 

tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar kita yang belum diketahui manfaatnya. 

Keberadaan tumbuh-tumbuhan merupakan berkah dan nikmat Allah SWT yang 

diberikan kepada seluruh makhluknya. Salah satunya adalah biji labu kuning yang 

terdapat pada buah labu kuning yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan. 

Biji buah labu kuning (Cucurbita moschata) mengandung alkaloid, 

flavonoid, steroid dan tanin (Abd El-Aziz.dkk, 2011) dan juga menurut Primawati 

(2007) biji labu kuning (Cucurbita moschata) mengandung senyawa fenolik, 

alkaloid, saponin, lesitin, resin, kukurbitasin, senyawa fitosterol, stearin, vanillin, 

asam lemak, tirosol, squalen, luteolin, asam malat dan asam sinapat, vitamin 
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(termasuk vitamin A, vitamin B2, vitamin β-karoten, α-tokoferol, vitamin C dan 

vitamin E) sehingga memiliki aktivitas farmakologi seperti antidiabetes, antijamur, 

antibakteri, antiinflamasi dan efek antioksidan.  Sumber antioksidan alami dari 

tanaman dapat berupa senyawa kimia dari golongan flavonoid, polifenol, β-karoten, 

vitamin C, dan vitamin E (Hernani dan Rahardjo, 2005).  

Flavonoid adalah jenis senyawa fenolik yang ada di alam yang memiliki 

bioaktivitas dan potensi sebagai antioksidan. Flavonoid, antioksidan eksogen yang 

mengandung gugus fenolik, memiliki kemampuan sebagai antioksidan karena 

strukturnya yang memungkinkan mereka untuk mengubah atau mengurangi radikal 

bebas, serta sebagai antiradikal bebas (Giorgio, 2000). Sebagai antioksidan, 

flavonoid mendonorkan ion hidrogen, yang memungkinkan mereka untuk 

menstabilkan radikal bebas yang reaktif (Arora et al., 1998).  

Dalam pengujian aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan beberapa 

metode seperti ABTS (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)), 

FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power), ORAC (Oxygen Radical Absorbance 

Capacity), CUPRAC (Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity) dan DPPH (2,2-

Diphenyl-1-picrylhydrazyl) (Chanda dan Dave, 2009). Dalam penelitian ini 

digunakan metode ABTS. Metode ABTS dipilih karena memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan metode lain, yaitu pengujian sederhana, mudah diulang, 

menggunakan alat yang sederhana dan yang paling penting adalah fleksibel dan 

dapat digunakan untuk mengukur aktivitas antioksidan yang bersifat hidrofilik 

maupun lipofilik dalam ekstrak makanan dan cairan. Metode ABTS memiliki 

sensitivitas lebih tinggi dibandingkan DPPH, prosesnya cepat, dapat bekerja pada 

rentang pH luas. Metode ABTS juga dapat mengetahui kemampuan penghambatan 

radikal bebas dan jumlah konsentrasi antioksidan sebanyak 50% (IC50). Besarnya 

aktivitas antioksidan ditunjukkan dengan nilai IC50. Inhibition concentration 50 
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(IC50) adalah konsentrasi efektif senyawa dalam sampel yang dapat menghambat 

50% absorbansi ABTS (Puspitasari dkk, 2019). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang Uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu 

kuning (Cucurbita moschata) menggunakan metode ABTS (2,2’-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil skrining fitokimia dari ekstrak etanol biji labu kuning 

(Cucurbita moschata)? 

2. Bagaimana aktivitas antioksidan pada ekstrak etanol biji labu kuning 

(Cucurbita moschata) menggunakan metode ABTS? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Antioksidan adalah zat alami atau senyawa kimia yang dapat membantu 

melindungi dan menunda tubuh dari kerusakan sel yang disebabkan oleh 

kelebihan radikal bebas, yang jika dibiarkan dapat menyebabkan berbagai 

masalah kesehatan, seperti penyakit degeneratif. 

b. Ekstrak etanol adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari biji labu kuning menggunakan pelarut salah satunya etanol 

70%. 

c. Biji labu kuning adalah hasil dari biji yang terdapat didalam buah labu kuning. 

Ciri khas dari biji labu kuning adalah bentuknya yang lonjong meruncing dan 

gepeng. 

d. Metode ABTS (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) 

merupakan salah satu metode dalam menentukan aktivitas antioksidan yang 
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dimana ABTS diperoleh dari hasil oksidasi kalium persulfat sehingga terbentuk 

senyawa radikal. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang uji aktivitas antioksidan 

pada ekstrak etanol dari biji labu kuning (Cucurbita moschata) menggunakan salah 

satu metode pada pengujian antioksidan yaitu metode ABTS.  

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hasil skrining fitokimia dari ekstrak etanol biji labu 

kuning (Cucurbita moschata)? 

2. Untuk mengetahui aktivitas antioksidan pada ekstrak etanol biji labu kuning 

(Cucurbita moschata) menggunakan metode ABTS. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu dapat memberikan penjelasan serta wawasan 

kepada penulis dan masyarakat mengenai kandungan biji labu kuning yang dapat 

dimanfaatkan sebagai agen antioksidan menggunakan metode ABTS sehingga 

dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dan meningkatkan penggunaan bahan 

alam sebagai bahan pengobatan, khususnya pada biji labu kuning (Cucurbita 

moschata). 
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F. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. Kajian Pustaka 

No Judul Peneliti Hasil Perbedaan/Persamaan 

1 Uji Aktivitas Antioksidan 

Fraksi Etil Asetat Daun 

kersen (Muntingia 

calabura L.) 

Menggunakan Metode 

ABTS 

Imrawati dkk, 

2018 

Uji aktivitas antioksidan 

menggunakan metode ABTS 

menunjukan aktivitas antioksidan 

yang sangat kuat dengan nilai IC50 

1,20 ppm yang sebanding dengan 

vitamin C (IC50 1,18 ppm). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

daun M. calabura berpotensi sebagai 

sumber oksidan alami. 

Perbedaan: Penelitian ini 

menggunakan sampel Fraksi Etil 

Asetat Daun kersen (Muntingia 

calabura L.) 

 

Persamaan: Penelitian ini melakukan 

skrining fitokimia dan menggunakan 

metode ABTS dan pembanding 

vitamin C secara spektrofotometri 

UV-Visible 

2 Uji Aktivitas Antioksidan 

Ekstrak Etanol Buah Okra 

(Abelmoschus esculentus 

Faisal, 2019 Hasil pengukuran ekstrak etanol 

buah okra dengan metode DPPH 

memiliki aktivitas antioksidan 

Perbedaan: Penelitian ini 

menggunakan sampel buah okra dan 
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L.Moench) Dengan 

Metode DPPH (1,1- 

difenil-2-pikrilhidrazil) 

dan Metode ABTS (2,2-

azinobis-(3-

Ethylbenzothiazoline-6-

Sulfonic Acid) 

dengan kategori sangat kuat, dengan 

nilai IC50 27,15 ppm dan 

pembanding vitamin C dengan nilai 

IC50 3,38 ppm sedangkan hasil 

pengukuran aktivitas antioksidan 

ekstrak etanol buah okra dengan 

metode ABTS memiliki aktivitas 

antioksidan dengan kategori juga 

sangat kuat dengan nilai nilai IC50 

24,50 ppm dan pembanding vitamin 

C dengan nilai IC50 28,35 ppm. 

 

membandingkan dengan metode lain 

yaitu DPPH 

 

Persamaan: Penelitian ini 

menggunakan sampel dari ekstrak 

etanol dan menggunakan metode 

ABTS dan pembanding vitamin C 

secara spektrofotometri UV-Visible 

3 Uji Aktivitas Antioksidan 

Dan Antibakteri Ekstrak 

Etil Asetat Biji Labu 

Rustina, 2016 Hasil skrining fitokimia 

menunjukkan ekstrak etil asetat biji 

labu kuning mengandung senyawa 

fenol hidrokuinon, alkaloid, steroid, 

Perbedaan: Penelitian ini 

menggunakan ekstrak etil asetat, hasil 

skrining mengandung triterpenoid, 
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Kuning (Cucurbita 

moschata Duch. Poir) 

dan triterpenoid. Ekstrak etil asetat 

biji labu kuning berefek antioksidan 

dalam meredam radikal bebas 

DPPH dengan nilai IC50 sebesar 

453,35 μg/ml. Selain itu, ekstrak etil 

asetat biji labu kuning dapat 

menghambat bakteri Staphylococcus 

aureus. 

 

menggunakan metode DPPH dan uji 

bakteri. 

Persamaan: Penelitian ini 

menggunakan sampel biji labu kuning 

(Cucurbita moschata Duch. Poir), 

hasil skrining mengandung alkaloid 

dan melakukan uji aktivitas 

antioksidan secara spektrofotometri 

UV-Vis. 

4 Uji Efek Ekstrak Etanol 

Biji Labu Kuning 

(Cucurbita moschata 

Duch) Terhadap Kadar 

Kreatinin Ureum Tikus 

Putih Jantan (Rattus 

Norvegicus) 

Ayu dkk, 

2020 

Hasil uji skrining fitokimia ekstrak 

etanol biji labu kuning (Cucurbita 

moschata Duch) mengandung 

senyawa flavonoid, alkaloid, 

saponin, tanin dan polifenol. 

Ekstrak etanol biji labu kuning 

(Cucurbita moschata Duch) 

Perbedaan: Penelitian ini ekstrak 

etanol biji labu kuning (Cucurbita 

moschata Duch) mengandung 

senyawa polifenol serta melakukan 

pengujian efek kadar kreatinin ureum 

tikus putih jantan hiperkolesterolemia-

diabetes. 
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Hiperkolesterolemia-

Diabetes.  

memberikan efek penurunan 

terhadap kadar kreatinin ureum 

tikus putih Jantan 

hiperkolesterolemia-diabetes. 

 

Persamaan: Penelitian ini 

menggunakan sampel ekstrak etanol 

biji labu kuning (Cucurbita moschata 

Duch), melakukan pengujian skrining 

fitokimia dan hasil skrining fitokimia 

mengandung flavonoid dan alkaloid. 

5. Aktivitas Antioksidan 

Ekstrak Metanol Dan 

Partisi Etil Asetat Biji 

Labu Kuning (Cucurbita 

moschata) 

 

 

Setiawan, 

2018 

Analisa KLT ekstrak metanol dan 

partisi etil asetat biji labu kuning 

mengandung senyawa Flavonoid. 

Kekuatan antioksidan dengan 

metode DPPH yang dimiliki yaitu 

berdasarkan nilai IC50 29,113 μg/ml 

pada ekstrak metanol dan 27,893 

μg/ml pada partisi etil asetat 

Perbedaan: Penelitian ini menganalisis 

senyawa menggunakan metode KLT 

dan menggunakan metode DPPH. 

 

Persamaan: Penelitian ini 

menggunakan sampel biji labu kuning 

(Cucurbita moschata), biji labu 

kuning mengandung senyawa 

flavonoid dan melakukan uji aktivitas 
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antioksidan secara Spektrofotometri 

UV-Vis. 

6. Evaluation of Antioxidant 

Activity of Botto-Botto 

Leaf Fraction 

(Chromolaena Odorata 

L.) Using DPPH and 

ABTS Methods 

Tahir dkk, 

2022 

Fraksi n-butanol ekstrak daun 

Botto-Botto (Chromolaena odorata 

L) mempunyai aktivitas antioksidan 

paling tinggi dibandingkan fraksi n-

heksana dan fraksi air, dimana pada 

metode DPPH nilai IC50 n- fraksi 

butanol sebesar 33,535 μg/mL dan 

pada metode ABTS nilai IC50 

sebesar 60,885 μg/mL. 

Perbedaan: Penelitian ini 

menggunakan sampel daun Botto-

Botto, membandingkan uji aktivitas 

antioksidan dengan metode lain yaitu 

DPPH dan pada metode ABTS 

menggunakan ELISA reader. 

 

Persamaan: Penelitian ini melakukan 

skrining fitokimia dan menguji 

aktivitas antioksidan dengan metode 

ABTS. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Sampel 

1. Klasifikasi 

Labu kuning merupakan suatu jenis tanaman sayuran menjalar dari famili 

Cucurbitaceae yang setelah berbuah akan langsung mati. Bagian tengah labu kuning 

terdapat biji yang diselimuti lendir dan serat. Bijinya berbentuk pipih dengan kedua 

ujungnya berbentuk runcing (Patel, 2013).  

Klasifikasi biji labu kuning (Hayati dkk, 2012) 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Cucurbitales 

Famili  : Cucurbitaceae 

Genus  : Cucurbita 

Species : Cucurbita moschata 

2. Deskripsi dan Morfologi  

Di Indonesia, labu kuning memiliki nama lokal yang antara satu daerah atau 

pulau berbeda dengan daerah atau pulau yang lainnya. Di Pulau Jawa, labu kuning 

disebut waluh. Di Pulau Madura dikenal dengan nama labuh. Di pulau Sulawesi 

disebut dengan nama boyo’. Sementara itu, di Malaysia diberi nama labu metah, 

ada pula yang menamainya dengan labu parang (Hayati dkk, 2012).  

Tanaman labu kuning adalah spesies tumbuhan semak yang merambat, 

mudah ditanam, dan tidak memerlukan perawatan intensif. Tanaman ini dapat 
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tumbuh pada berbagai jenis lahan atau tanah, misalnya di kebun, dan bahkan di 

halaman rumah. Oleh karena itu, tanaman ini mudah di dapatkan di berbagai 

tempat, termasuk di seluruh wilayah di Indonesia. Adapun ciri umum tanamannya 

adalah mempunyai batang berkayu, lunak, berbentuk segi empat, berambut, 

berbuku-buku, memiliki panjang batang kurang lebih 25 meter dan berwarna hijau 

muda (Hayati dkk, 2012). 

Tanaman labu kuning mempunyai daun yang lebar, berbentuk jantung di 

bagian kaki daun, berbulu dan memiliki kelenjar di bagian bawah. Tanaman ini 

memiliki bunga yang terdiri atas lima bagian dan umumnya berwarna hijau dan 

kuning. Buah tanaman labu cenderung berukuran besar, dengan kulit berwarna 

hijau bagi tanaman labu yang cenderung muda. Akan tetapi, jika sudah tua dan siap 

panen kulit buahnya berwarna kuning. Adapun daging buahnya cenderung 

berukuran tebal 2 hingga 4 cm. Sementara itu, buahnya terasa manis. Warna kuning 

cerah pada daging buah menunjukkan bahwa tanaman ini mengandung pigmen 

karotenoid, di antaranya adalah betakaroten yang akan diolah oleh tubuh menjadi 

vitamin A yang bermanfaat bagi pertumbuhan, pemeliharaan jaringan tubuh dan 

penglihatan, reproduksi, perkembangan janin serta untuk meminimalisir kanker dan 

gangguan hati (Syam dkk, 2019).  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan biji labu kuning berbentuk bulat 

hingga lonjong. Panjang biji berkisar antara 1,4-1,8 cm dan lebar biji berkisar 0,6-

1 cm. Warna permukaan biji mulai dari putih hingga kecoklatan (Patel, 2013). 

Berikut ini merupakan struktur anatomi dari labu kuning yang terdiri atas, kulit 

buah, biji buah labu kuning, dan daging buahnya.  
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                 (a)                                         (b) 

        (c) 

Gambar 1. Struktur Anatomi Labu Kuning (a) Kulit biji labu kuning; (b) Daging 

buah labu kuning; (c) Biji labu kuning (Primer, 2023) 

3. Kandungan 

Biji labu kuning mengandung beberapa jenis asam amino yaitu alanin, 

arginin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glisin, histidin, isoleusin, leusin, 

lisin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, threonin, triptofan, tirosin, dan valin (Glew 

dkk, 2006). Biji labu kuning juga mengandung berbagai bahan penting dalam 

jumlah yang relatif besar unsur mikro seperti K, Cr dan Na. Biji labu kuning 

merupakan sumber Mg, Zn, Cu, Mo dan Se yang baik. (Yadav et al., 2010). Berikut 

gizi dan kandungan kimia yang terdapat dalam biji labu kuning yang salah satunya 

vitamin C yang berpotensi sebagai antioksidan (USDA, 2018): 
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Tabel 2. Kandungan Biji Labu Kuning dalam 100 g 

Kandungan Nilai per 100 g 

Proksimat 

Air 4,5 g 

Energi  446 kkal 

Protein  18,55 g 

Lemak  19,4 g 

Karbohidrat  53,75 g 

Serat  18,4 g 

Mineral 

Kalsium (Ca) 55 mg 

Besi (Fe) 3,31 mg 

Magnesium (Mg) 262 mg 

Fosfor (P) 92 mg 

Kalium (K) 919 mg 

Natrium (Na)  18 mg 

Zink (Zn) 10,3 mg 

Vitamin  

Vitamin C 0,3 mg 

Thiamin 0,034 mg 

Riboflavin  0,052 mg 

Niacin  0,0286 mg 

Vitamin B6 0,037 mg 

Folat  9 μg 

Biji labu kuning mengandung vitamin larut air seperti vitamin C dan B 

kompleks yang tinggi serta vitamin larut lemak seperti vitamin E dan K (USDA, 

2018). Biji labu kuning juga mengandung senyawa alkaloid, saponin, kukurbitasin, 

lesitin, resin, stearin, senyawa fitosterol, fenolik, asam lemak, squalen, tirosol, asam 

vanilat, vanillin, luteolin dan asam sinapat, vitamin (termasuk vitamin β-karoten, 

vitamin A, vitamin B2, α-tokoferol, vitamin C dan vitamin E). Salah satu senyawa 
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yang dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan adalah kandungan vitamin C dalam 

biji labu kuning. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tandi dkk (2018) bahwa ekstrak 

etanol biji labu kuning mengandung senyawa metabolit sekunder alkaloid, 

flavonoid, polifenol, saponin, dan tanin. Dan pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Rustina (2016) pada ekstrak etil asetat biji labu kuning mengandung 

senyawa alkaloid, steroid, triterpenoid dan fenol hidrokuinon. Menurut penelitian 

dari Fa-seng dkk (2009) Biji labu kuning mengandung karotenoid (betakaroten), 

Vitamin A dan C, mineral, lemak serta karbohidrat.  

4. Manfaat 

Biji labu kuning memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan manusia, 

diantaranya meningkatkan kesehatan jantung karena memiliki serat yang bisa 

menurunkan kolesterol jahat. Manfaat lainnya adalah sangat baik untuk 

pertumbuhan dan kesehatan tulang karena mengandung kalsium yang merupakan 

zat gizi pembentuk tulang. Biji labu kuning (Cucurbita moschata) juga 

mengandung antioksidan tinggi, yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas 

sehingga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Zat gizi yang 

terkandung di dalamnya sangat beragam dan baik untuk tubuh, sehingga 

menyebabkan biji labu kuning menjadi salah satu makanan alternatif untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kesehatan (Syam dkk., 2019). 

Biji labu kuning dapat diolah seperti menjadi minyak, biji labu kuning ini 

sangat banyak sekali khasiatnya terutama dalam pengobatan, digunakan sebagai 

obat untuk penyakit anti aging, anti kanker, radang usus, dan anti diabetes. Biji labu 

kuning dapat mencegah penuaan dini, mengonsumsi biji labu kuning bisa menjadi 

salah satu triknya. Hal ini dikarenakan biji labu kuning kaya akan kandungan 

vitamin E, seperti alfa-tokoferol dan gamma tokoferol, yang merupakan antioksidan 
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super. Vitamin E yang terdapat pada biji labu kuning bermanfaat untuk mencegah 

kerusakan sel akibat proses oksidasi. Untuk itu, kandungan-kandungan ini menjaga 

sel agar tidak cepat rusak dan mencegah penuaan dini (Syam dkk, 2019). 

B. Ekstraksi  

1. Pengertian Ekstraksi  

Menurut Farmakope Indonesia edisi IV, Ekstrak merupakan sediaan kental 

yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau 

simplisia hewani menggunakan pelarut yang tepat, kemudian semua atau hampir 

semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes, 1995).  

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai (Tetti, 2014). Tujuan ekstraksi adalah untuk 

menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam 

berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari 

tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu 

(Depkes RI, 2020). 

2. Metode Ekstraksi 

Metode pemisahan ekstraksi menggunakan prinsip kelarutan like dissolve 

like dimana suatu pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan pelarut non 

polar akan melarutkan senyawa non polar (Rukayyah, 2022). Salah satu metode 

yang digunakan untuk penemuan obat tradisional adalah metode ekstraksi. 

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan 

diisolasi. Faktor- faktor yang mempengaruhi ekstraksi antara lain waktu, suhu, jenis 

pelarut, perbandingan bahan dan pelarut, dan ukuran partikel (Chairunnisa, 2019). 
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Ekstraksi menggunakan pelarut terdiri dari cara dingin yaitu maserasi. 

Maserasi adalah salah satu metode pemisahan senyawa dengan cara perendaman 

menggunakan pelarut organik pada temperatur tertentu (Wijaya, 2022). Pada saat 

proses perendaman bahan akan terjadi pemecahan dinding sel dan membran sel 

yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan antara luar sel dengan bagian dalam sel 

sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan pecah dan terlarut 

pada pelarut organik yang digunakan (Wijaya, 2022). 

Metode ekstraksi sederhana adalah maserasi. Maserasi terdiri dari ekstraksi, 

atau difusi, bahan kandungan dari sel yang masih utuh dan larutnya bahan 

kandungan simplisia dari sel yang rusak. Setelah waktu maserasi selesai, yang 

berarti keseimbangan antara bahan yang diekstraksi dan yang masuk ke dalam 

cairan telah tercapai, proses difusi akan berakhir. Pengadukan dilakukan berulang 

kali selama proses maserasi atau perendaman. Upaya ini memastikan konsentrasi 

bahan ekstraksi yang lebih cepat di dalam cairan tetap seimbang. Namun, 

perpindahan bahan aktif menurun selama keadaan diam selama maserasi. Secara 

teoritis, ekstraksi maserasi tidak memungkinkan ekstraksi absolut. Menurut Voight 

(1994), hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan perbandingan yang lebih 

sederhana terhadap cairan pengekstraksi.  

C. Skrining Fitokimia  

Pengujian yang disebut skrining fitokimia bertujuan untuk mengetahui 

senyawa metabolit tumbuhan yang terdapat pada biji labu kuning. Tumbuhan 

menghasilkan senyawa yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya yang dikenal 

sebagai senyawa metabolit. Flavonoid, fenolik, alkaloid, dan terpenoid adalah 

metabolit sekunder. Fitokimia digunakan untuk mengetahui apakah ada senyawa 

metabolit yang dihasilkan oleh tumbuhan. 
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Dua jenis senyawa organik ada di dalam tumbuhan yaitu senyawa metabolit 

primer, yang merupakan senyawa utama yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh 

dan berkembang, seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Sebaliknya, senyawa 

metabolit sekunder, yang juga disebut sebagai senyawa non nutrisi, dibuat untuk 

melindungi tumbuhan dari bakteri, serangga, dan patogen lainnya (Rasyd, 2012).  

Skrining fitokimia adalah langkah pertama dalam penelitian ini untuk 

mencari senyawa bioaktif baru dari bahan alam yang dapat digunakan sebagai 

bahan baku untuk obat tertentu. Uji fitokimia digunakan dalam penelitian ini. 

Flavonoid, fenolik, alkaloid, saponin, dan terpenoid akan diuji (Harborne, 2009). 

1. Flavonoid 

Kelompok fenol terbesar, flavonoid ditemukan di banyak bagian tanaman 

seperti daun, batang, akar, dan buah. Senyawa tersebut mengandung zat merah, 

ungu, biru, dan sebagian kuning yang ditemukan dalam tanaman. Salah satu 

kelompok polifenol, flavonoid, diketahui memiliki sifat sebagai penangkap radikal 

bebas, penghambat enzim hidrolisis dan oksidatif, dan berfungsi sebagai 

antiinflamasi (Pourmourad dkk, 2006). Menurut Robinson (1995), flavonoid 

mengontrol fotosintesis, pertumbuhan, dan aktivitas antimikroba dan antivirus. 

Flavonoid berfungsi sebagai antiinflamasi, mencegah keropos tulang, 

meningkatkan kinerja vitamin C, dan melindungi struktur sel (Haris, 2011).  

Flavonoid dapat ditemukan hampir di semua bagian tumbuhan, seperti buah, 

biji, akar, daun, dan kulit luar batang (Ahmad et al., 2015). Menurut Miller (1996), 

sejumlah tanaman obat yang mengandung flavonoid memiliki sifat antioksidan, 

antibakteri, antivirus, antiradang, antialergi, dan antikanker. Dalam struktur 

molekulnya, flavonoid yang mengandung gugus flavanon, katekin, flavon, dan 

antosianin berfungsi sebagai antioksidan. Senyawa ini berfungsi untuk 

menghentikan radikal bebas seperti superoksida yang terbentuk sebagai hasil dari 
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reaksi enzim xantin oksidase. Untuk mengetahui apakah ada senyawa flavonoid 

dalam ekstrak tumbuhan, magnesium dan asam klorida ditambahkan pada ekstrak 

tumbuhan sehingga menghasilkan warna merah atau orange (Sirait, 2007). 

2. Fenolik 

Senyawa fenolik adalah substansi organik yang terdiri dari senyawa 

aromatik yang terikat dengan satu atau lebih substituen hidroksil (OH). Sebagian 

besar senyawa fenolik adalah polifenol, meskipun sedikit yang ditemukan dalam 

sumber hewani. Flavonoid adalah golongan terbesar dari 8000 senyawa polifenol 

tumbuhan yang diketahui (Williams et al., 1994).  

Saat ini, senyawa fenolik adalah bahan alam yang cukup populer. Sangat 

bermanfaat bagi manusia karena kemampuan untuk berfungsi sebagai senyawa 

biologi aktif. Salah satunya berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah dan 

mengobati penyakit degeneratif seperti kanker, penuaan dini, penyakit sistem imun 

tubuh yang rusak, dan penyakit lainnya (Apsari dan Susanti, 2011). Fenol, asam 

fenolat, tanin, lignin, dan flavonoid adalah beberapa contoh senyawa fenol yang 

ditemukan dalam tumbuhan. Beberapa senyawa fenolik memiliki aktivitas 

alelopati, yang berarti mereka dapat berdampak baik atau buruk pada tanaman yang 

tumbuh bersama (Croteau dkk, 2000). Sifat farmakologi senyawa fenolik termasuk 

antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Fenol adalah antioksidan alami yang 

ditemukan sebagai senyawa aktif pada tumbuhan atau makanan.  

Senyawa fenol banyak ditemukan pada kulit, daun, batang, dan biji 

tumbuhan. Untuk mengetahui apakah ada senyawa fenolik pada suatu tumbuhan, 

1% FeCl3 ditambahkan ke dalam air atau etanol digunakan untuk menghasilkan 

warna hijau kecoklatan, coklat kehitaman, atau hitam pekat. 
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3. Alkaloid 

Alkaloid ada di banyak bagian tanaman, seperti bunga, biji, daun, ranting, 

akar, dan kulit batang. Alkaloid biasanya hanya ada dalam jumlah kecil dan perlu 

dipisahkan dari kombinasi senyawa kompleks yang berasal dari jaringan tumbuhan 

(Ningrum, 2016). Alkaloid bertindak sebagai racun untuk tanaman, melindunginya 

dari serangga dan herbivora, faktor pengatur pertumbuhan, dan senyawa simpanan 

yang dapat memberikan nitrogen dan bahan lain yang dibutuhkan tanaman (Wink, 

2008). Berdasarkan sistem cincinnya, alkaloid dibagi menjadi kelompok seperti 

piridina, piperidina, indol, isokuinolina, dan tropana. Meskalina dan efedrina adalah 

dua alkaloid yang memiliki nitrogen dalam struktur alifatik. Secara umum, senyawa 

ini ditemukan dalam tumbuhan sebagai garam dari berbagai senyawa organik, dan 

sering diproses di laboratorium sebagai garam dengan asam hidroklorida dan asam 

sulfat (Robinson, 1995). 

Senyawa golongan alkaloid digunakan dalam pengobatan seperti 

antimalaria, antioksidan, obat asma, dan senyawa yang berfungsi sebagai 

antihiperglikemik (Tiong dkk, 2013). Untuk mengetahui apakah ada senyawa 

alkaloid pada suatu tumbuhan, pereaksi seperti pereaksi Mayer, Wagner, dan 

Dragendorff dapat ditambahkan. Positif alkaloid menunjukkan jika ditambahkan 

pereaksi Mayer terjadi perubahan warna menjadi warna kuning dan disertai 

endapan putih hingga putih kabut. Sedangkan jika ditambahkan pereaksi 

Dragendorff terjadi perubahan warna menjadi warna merah jingga dan membentuk 

endapan orange hingga endapan kuning kecoklatan. Positif alkaloid jika 

ditambahkan pereaksi Mayer dan menghasilkan endapan kuning hingga coklat. 

Perubahan yang terjadi untuk pereaksi Wagner adalah menghasilkan endapan putih 

hingga putih kabut. 
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4. Terpenoid 

Dalam jaringan tanaman, ada senyawa terpenoid bebas, namun sebagian 

besar di antaranya ditemukan dalam bentuk alkohol, aldehid (Harborne, 1987), 

glikosida, dan ester asam aromatik. Terpenoid memiliki berbagai aktivitas 

fisiologis, antara lain untuk penyakit diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, 

gangguan kulit, kerusakan hati, malaria, radang (Aguirre, 2006), analgesik 

(Delporte, 2007), dan kanker. Di sisi lain, tumbuhan itu sendiri dapat berfungsi 

sebagai insektisida atau antifungis (Robinson, 1995). 

Pada umumnya, senyawa ini memiliki bau yang kuat dan dapat melindungi 

tumbuhan dari predator dan herbivora. Uji triterpenoid dengan Liebermann-

Burchard menunjukkan hasil positif jika memberikan warna cincin merah, jingga, 

kuning, ungu, atau violet pada perbatasan dua pelarut. Terbentuknya warna hijau, 

hijau kebiruan, atau biru adalah tanda adanya steroid (Lestari, 2012). 

D. Uraian Flavonoid 

Sekelompok besar polifenol yang terdapat dalam tanaman disebut 

flavonoid. Kandungan flavonoid dalam tanaman sangat rendah, sekitar 0,25%, dan 

biasanya terdapat dalam keadaan terikat atau terkonjugasi dengan senyawa gula 

(Winarsi, 2007). Deretan senyawa C6-C3-C6 menunjukkan kelompok flavonoid 

terdiri dari dua gugus C6 (cincin benzene tersubsitusi) yang terhubung oleh rantai 

alifatik 3 karbon. Aglikon flavonoid, atau flavonoid tanpa gula terikat, dapat 

ditemukan dalam berbagai bentuk struktur dalam satu tumbuhan, serta dalam 

bentuk kombinasi glikosida (Harbone, 1987). 

Sifat antioksidan flavonoid memungkinkannya berfungsi sebagai 

penangkap radikal bebas karena mengandung gugus hidroksil. Selain itu, karena 

berfungsi sebagai reduktor, flavonoid memiliki kemampuan untuk memberikan 

hidrogen kepada radikal bebas (Silalahi, 2006). Antioksidan kuat seperti quersetin, 
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morin, mirisetin, kaemferol, asam tanat, dan asam elagat melindungi makanan dari 

kerusakan oksidatif (Silalahi, 2006). 

Sebagai antioksidan, flavonoid merangsang pembentukan nitrit oksida, 

yang dapat melebarkan (relaksasi) pembuluh darah dan menghambat 

penggumpalan keping keping sel darah. Flavonoid juga memiliki sifat 

hepatoprotektif, antitrombotik, antiinflamasi, dan antivirus selain berfungsi sebagai 

antioksidan dan penangkap radikal bebas (Winarsi, 2007). Flavonoid memiliki efek 

yang sangat beragam terhadap berbagai organisme, yang menjelaskan mengapa 

tumbuhan yang mengandung flavonoid digunakan dalam pengobatan tradisional. 

Flavonoid tertentu adalah bahan aktif tumbuhan yang digunakan secara tradisional 

untuk mengobati gangguan fungsi hati. Aktivitas antioksidannya mungkin menjadi 

penyebabnya (Robinson, 1995). 

E. Radikal Bebas 

Menurut Novioella (2019), radikal bebas adalah senyawa yang memiliki 

satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, yang membuatnya sangat reaktif 

dan mencari pasangan dengan menempel pada elektron molekul terdekat. Radikal 

bebas dapat berasal dari dua sumber: dari dalam tubuh (endogen), yang berasal dari 

enzim SOD (superoksidase dismutase), siklooksigenase, lipoksigenase, dan enzim 

pentransfer elektron; dan dari luar tubuh (eksogen), yang berasal dari ozon, bahan 

kimia, sumber radiasi, pencemaran udara, pestisida, toksin, sinar ultraviolet, dan 

asap rokok (Butarbutar, 2019). 

Penyeimbangan antara antioksidan dan radikal bebas dapat memengaruhi 

kesehatan tubuh. Stres oksidatif terjadi ketika aktivitas radikal bebas lebih dari 

kapasitas antioksidan tubuh. Keadaan ini dapat memperburuk sel normal. Konsumsi 

antioksidan dapat menurunkan risiko penyakit degeneratif dan memiliki efek positif 

(Sitinjak, 2017). Paparan reaktivitas radikal bebas berbeda-beda, seperti penyakit 
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autoimun, kerusakan jaringan atau sel, dan penyakit degeneratif seperti 

aterosklerosis, penyakit jantung koroner (PJK), diabetes mellitus, dan kanker 

(Novioella, 2019). 

Tiga tahap biasanya terlibat dalam reaksi pembentukan radikal bebas. 

Pertama, inisiasi terjadi ketika radikal bebas pertama kali terbentuk; kedua, 

propagasi terjadi ketika radikal bebas bereaksi dengan senyawa lain dan 

membentuk radikal baru; dan terakhir, terminasi terjadi ketika radikal bebas 

mengikat suatu radikal bebas lainnya sehingga menjadi stabil atau tidak reaktif 

(Sitinjak, 2017). 

F. Penyakit Degeneratif 

Penyakit degeneratif adalah kondisi di mana fungsi sel saraf secara bertahap 

menurun. Ini menyebabkan sel saraf yang normal berfungsi menjadi lebih buruk 

dan tidak dapat berfungsi kembali (Suiraoka, I. 2016). Diabetes mellitus, kanker, 

aterosklerosis, jantung kardiovaskular, koroner, obesitas, dan dyslipidemia adalah 

penyakit degeneratif. Sel-sel tubuh akan rusak, sistem kekebalan menurun, dan 

proses metabolisme terganggu seiring bertambahnya usia. Tubuh membutuhkan 

antioksidan yang dapat mengurangi dan melindungi tubuh dari efek buruk radikal 

bebas karena hal tersebut dapat memicu penyakit degeneratif (Sitinjak, 2017). 

G. Antioksidan 

1. Pengertian Antioksidan 

Antioksidan diartikan sebagai senyawa yang menghambat oksidasi dengan 

cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif yang membentuk radikal bebas reaktif 

tidak stabil. Dalam arti kimiawi, antioksidan adalah senyawa pemberi elektron, 

tetapi dalam arti biologis, antioksidan adalah semua senyawa yang dapat 

mengurangi efek negatif oksidan, seperti enzim dan protein pengikat protein. 

Antioksidan dapat mencegah penyakit yang terkait dengan radikal bebas, seperti 
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karsinogenesis, penyakit kardiovaskular, dan penuaan. Antioksidan alami dan 

sintetis adalah dua bentuk antioksidan yang berbeda. Antioksidan alami berasal dari 

ekstraksi bahan alami yang memiliki kemampuan untuk meredam radikal bebas, 

sedangkan antioksidan sintetis berasal dari bahan kimia sintetis (Hartati dkk, 2021). 

2. Mekanisme antioksidan 

Berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya, antioksidan terdiri atas tiga 

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

Marini, 2018). 

a. Antioksidan primer 

Mekanisme kerja antioksidan primer ini yaitu antioksidan primer memiliki 

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

bereaksi terhadap radikal lipid sehingga berubah lebih stabil. Adapun contoh dari 

antioksidan jenis ini yaitu Superoksida Dismutase (SOD), Glutation Peroksidase 

(GPX), catalase serta protein pengikat logam. 

b. Antioksidan sekunder 

Mekanisme kerja antioksidan sekunder yaitu dengan menarik ion logam, 

meredam radikal, menangkap oksigen, menguraikan hidroperoksida menjadi 

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

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

vitamin C, bilirubin serta albumin. 

c. Antioksidan tersier 

Mekanisme kerja antioksidan tersier yakni bekerja dengan cara melakukan 

perbaikan terhadap biomolekul yang rusak akibat serangan radikal bebas. 

Antioksidan jenis ini dapat berupa enzim yang memperbaiki DNA dan metionin 

sulfida reduktase. 
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3. Jenis-jenis antioksidan 

a. Antioksidan alami 

Dalam sayuran dan biji-bijian, antioksidan alami seperti vitamin E, vitamin 

C, beta karoten, dan senyawa fenolik dapat mengurangi kerusakan oksidatif yang 

terkait dengan banyak penyakit, seperti kanker, penyakit kardiovaskular, penyakit 

defisiensi imun, dan penuaan. Banyak peneliti meneliti antioksidan alami. Ada 

bukti bahwa tanaman yang mengandung fenolat dan flavonoid memiliki sifat 

antioksidan yang kuat (Santoso, 2016). 

Secara toksikologi, antioksidan alami lebih aman untuk dikonsumsi dan 

lebih mudah diserap oleh tubuh daripada antioksidan sintesis, yang dapat 

melindungi tubuh manusia dari radikal bebas dan mengurangi risiko penyakit 

jangka panjang (Yong, 2007). Karena mengandung gugus hidroksil, flavonoid 

memiliki sifat antioksidan dan berfungsi sebagai penangkap radikal bebas. Karena 

bersifat reduktor, flavonoid juga memiliki kemampuan untuk memberikan hidrogen 

kepada radikal bebas. Flavonoid tidak lagi bertindak sebagai prooksidan karena 

mereka dapat membentuk kompleks, atau kelat, dengan ion logam transisi seperti 

besi dan aluminium. Oleh karena itu, oksidasi dapat dicegah. Flavonoid atau 

senyawa yang berkaitan erat dengannya membentuk sekitar 2% karbon yang 

difotosintesis oleh tumbuhan. Flavonoid adalah salah satu golongan fenol terbesar 

yang ada di alam. Lebih lanjut disebutkan bahwa flavonoid ditemukan dalam setiap 

penelitian ekstrak tumbuhan karena fakta bahwa mereka ada dalam semua 

tumbuhan hijau (Markham, 1988). 

Vitamin C (L-asam askorbat) merupakan suatu antioksidan penting yang 

larut dalam air. Vitamin C secara efektif menangkap radikal-radikal O2, OH, ROO 

dan juga berperan dalam regenerasi vitamin E. Vitamin C dapat melindungi 

membran biologis dan LDL (Low Density Lipid) dari kerusakan prooksidatif 
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dengan cara mengikat radikal peroksil dalam fase berair dari plasma atau sitosol 

(Silalahi, 2006). 

b. Antioksidan Sintetik 

Antioksidan yang terbentuk sebagai akibat dari reaksi kimia disebut 

antioksidan sintetik. Butil hidroksi anisol (BHA), butil hidroksi toluen (BHT), 

propil galat (PG), terbutil hidroksi quinon (TBHQ), dan tokoferol adalah beberapa 

contoh antioksidan sintetik yang diizinkan untuk digunakan dalam makanan dan 

telah sering digunakan. Antioksidan sintetis yang dibuat untuk keuntungan 

perdagangan bukanlah antioksidan alami (Santoso, 2016). Untuk mengontrol 

oksidasi, antioksidan sintetik seperti BHA, BHT, PG, dan TBHQ sering digunakan. 

Namun, antioksidan ini mungkin memiliki efek karsinogenik. Oleh karena itu, 

antioksidan yang berasal dari alam sedang dipelajari dan dikembangkan sebagai 

pengganti antioksidan sintetik (Shahidi et al., 1995). 

Antioksidan membantu mencegah kerusakan oksidatif akibat radikal bebas. 

Antioksidan dapat membantu menghentikan banyak penyakit, seperti kanker, 

katarak, penyakit kardiovaskuler, penurunan fungsi saraf, dan penuaan dini (Mbata, 

2014). Senyawa antioksidan sangat penting untuk kesehatan manusia. Antioksidan 

menurunkan risiko penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung koroner, 

menurut banyak bukti ilmiah. Kemampuannya untuk menangkap radikal bebas 

adalah ciri antioksidan senyawa (Prakash, 2001). 

H. Metode Pengujian Antioksidan 

ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)), TRAP 

(Trapping Antioxidant Potential), FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power), 

ORAC (Kapasitas Absorbansi Radical Oksigen), CUPRAC (Kapasitas Antioxidant 

Cupric Ion Reducing), dan DPPH (2,2'-diphenyl-1-picrylhydrazyl) adalah beberapa 

metode in vitro yang dapat digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan  
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1. Metode ABTS 

Metode ABTS menggunakan senyawa 2,2’-azinobis (3-etilbenzotiazolin-6-

asam sulfonat) sebagai sumber penghasil radikal bebas. Mekanisme reaksi oksidasi 

ABTS oleh kalium persulfat (K2S2O8) untuk menghasilkan ABTS+ kation radikal 

dan reaksinya dengan senyawa antiradikal (Shalaby dan Shanab, 2013). 

Penggunaan metode ABTS (2,2’-azino-bis (3 etilbenzotiazolin)-6-asam sulfonat) 

sebagai sumber penghasil radikal bebas dengan prinsip uji ABTS yaitu 

penghilangan warna kation ABTS dengan mengukur kapasitas antioksidan yang 

langsung bereaksi dengan radikal ABTS. Berikut reaksi ABTS terhadap kalium 

persulfat dan reaksi ABTS terhadap senyawa antioksidan : 

Gambar 2. Reaksi oksidasi ABTS oleh kalium persulfat menghasilkan ABTS•+ 

kation radikal dan reaksinya dengan senyawa antiradikal (Oliveiraa, 2014). 

Analisis antioksidan dengan metode ABTS berdasarkan hilangnya warna 

biru akibat tereduksinya ABTS oleh antioksidan yang terdapat pada sampel yang 

ditandai dengan perubahan intensitas warna biru menjadi redup. Intensitas warna 

ini diukur pada panjang gelombang visibel 750 nm (Shalaby dan Shanab, 2013). 

Pengujian ini didasarkan pada kemampuan dari masing-masing substansi untuk 

membentuk kation radikal (ABTS•+) yang telah dimodifikasi. ABTS•+ dibuat 
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dengan mereaksikan larutan stok ABTS 7 mM dengan 2,45 mM kalium persulfat 

dan membiarkan campuran dalam ruang gelap pada suhu kamar selama 12-16 jam. 

Kation radikal ABTS yang terbentuk menunjukkan penyerapan maksimal pada 

berbagai panjang gelombang: 415 nm, 645 nm,734 nm dan 815 nm (Shalaby dan 

Shanab, 2013). ABTS adalah reagen yang dapat tetap stabil selama tiga hari dalam 

ruang gelap di suhu 25°C (Konan dkk, 2016). ABTS sering digunakan oleh industri 

makanan untuk mengukur antioksidan makanan (Fitriana dkk, 2016).  

Kelebihan dari metode ABTS yaitu ABTS dapat bereaksi cepat dengan 

antioksidan, dapat digunakan pada rentang pH yang luas, dapat larut dalam air dan 

pelarut organik (Prior dkk, 2005). Kekurangan dari metode tersebut yaitu harga dari 

reagen ABTS mahal. Metode ABTS lebih baik daripada metode DPPH karena 

metode ABTS lebih sensitif daripada DPPH dan juga metode ABTS dapat 

digunakan pada tingkat pH yang berbeda sedangkan DPPH sensitif terhadap pH 

asam (Shalaby dkk, 2013). 

2. Metode TRAP  

Pengujian TRAP atau Total radical-trapping antioxidant parameter bekerja 

berdasarkan pengukuran konsumsi oksigen selama reaksi oksidasi Lipid terkontrol 

yang diinduksi oleh dekomposisi ternal dari AAPH (2,2- Azobis (2- 

aminidopropana) hidroklorida) untuk mengukur total aktivitas antioksidan. Hasil 

uji diekspresikan sebagai jumlah (dalam mikromol) radikal peroksil yang 

terperangkap oleh 1 liter plasma. Pengukuran serum TRAP berdasarkan penentuan 

lamanya waktu yang diperlukan oleh serum uji untuk dapat bertahan dari oksidasi 

buatan (Antolovich dkk, 2002). 
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3. Metode FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) 

Metode ini mengukur kemampuan antioksidan untuk mereduksi ferri besi. 

Hal ini didasarkan pada reduksi kompleks ferric besi dan 2,3,5-trifenil-1,3,4- triaza-

2-azoniacyclopenta-1,4-diena klorida (TPTZ) ke bentuk ferrous pada pH asam. 

Cara metode ini dengan 3 ml RA ditambahkan 100 mL sampel, kemudian 

diabsorbsi pada panjang gelombang 3 nm setelah diinkubasi selama 30 menit pada 

suhu 3°C (Alam dkk, 2013). Kelebihan metode ini yaitu sederhana, cepat, murah, 

dan tidak memerlukan peralatan khusus (Shalaby dkk, 2013) 

4. Metode ORAC atau HORAC (Hydroxyl Radical Activities) 

Metode ini mengukur aktivitas antioksidan bereaksi dengan radikal peroksil 

yang dihasilkan melalui larutan cair 2,2'-azobis- (2-amidino-propana) 

dihidroklorida (AA H), pada suhu 3°C (Pisoschi & Negulescu, 2011). Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan Trolox (analog vitamin E yang larut dalam air) 

sebagai standar untuk menentukan Trolox Equivalent (TE). Nilai ORAC kemudian 

dihitung dari Equivalent Trolox. Semakin tinggi nilai ORAC, maka semakin besar 

kandungan antioksidannya (Alam dkk, 2013). 

5. Metode CUPRAC (Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity) 

Pada pengujian menggunakan metode ini antioksidan standar atau ekstrak 

dicampur dengan CuSO4 dan neocuproine. Pada pengujiannya Cu(II) akan berubah 

menjadi Cu(I) melalui donor elektron antioksidan. Dimana Cu(II) bertindak sebagai 

katalisator dengan adanya antioksidan yang berlebih dan antioksidan bertindak 

sebagai pro-oksidan. Maka dari itu Cu(II) dapat dikatakan sebagai inisiator (zat 

yang mengawali suatu reaksi radikal bebas) untuk menguji kapasitas pemecahan 

rantai radikal antioksidan (Shalaby and Shanab, 2013). 
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6. Metode DPPH 

Uji peredaman warna radikal bebas DPPH adalah untuk menentukan 

aktivitas antioksidan dalam sampel dengan melihat kemampuannya dalam 

menangkal radikal bebas DPPH. Sumber radikal bebas dari metode ini adalah 

senyawa 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil. Prinsip pengujiannya adalah adanya donasi 

atom hidrogen dari substansi yang diujikan kepada radikal DPPH menjadi 17 

senyawa non radikal difenilpikrilhidrazin yang ditunjukkan oleh perubahan warna 

(Hartanto, 2012). Reaksi DPPH dengan Antioksidan Metode DPPH mengukur 

kemampuan suatu senyawa antioksidan dalam menangkap radikal bebas. 

Kemampuan penangkapan radikal berhubungan dengan kemampuan komponen 

senyawa dalam menyumbangkan elektron atau hidrogen. Setiap molekul yang 

dapat menyumbangkan elektron atau hidrogen akan bereaksi dan akan memudarkan 

DPPH. Intensitas warna DPPH akan berubah dari ungu menjadi kuning oleh 

elektron yang berasal dari senyawa antioksidan. Konsentrasi DPPH pada akhir 

reaksi tergantung pada konsentrasi awal dan struktur komponen senyawa 

penangkap radikal (Ariyanto, 2006). 

I. Spektrofotometri UV-Visibel 

Spektrofotometri UV-Vis singkatan dari spektrofotometri sinar ultraviolet 

dan visible (cahaya tampak). Metode ini berdasarkan pada pengukuran energi 

cahaya oleh suatu zat kimia pada panjang gelombang maksimum tertentu. 

Kelebihan dari  Spektro UV-Vis adalah biaya yang lebih murah, waktu yang 

digunakan relatif singkat dibandingkan dengan metode yang lain (Julianto, 2019). 

Menggunakan metode spektro UV-Vis sangat mudah untuk sampel berwarna dan 

tidak berwarna. Spektrofotometri UV-Vis menggunakan sinar ultraviolet (UV) dan 

inframerah yang dekat. Oleh karena itu, spektroskopi foton yang berada pada 

bagian UV-Vis berfungsi. Warna bahan kimia yang terlibat dipengaruhi oleh 
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penyerapan dalam jangkauan yang dapat dilihat. Menggunakan instrumen 

spektrofotometer, spektrofotometri UV-Vis adalah metode analisis fisika kimia 

yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik ultraviolet (UV) pada 

panjang gelombang 190 nm–380 nm dan cahaya tampak (visible) pada panjang 

gelombang 380 nm–780 nm. Molekul mengalami transisi energi pada spektrum 

elektromagnetik di daerah ini. 

Kelebihan dari instrumen Spektrofotometer UV-Vis yaitu dapat digunakan 

untuk menganalisis banyak zat organik dan anorganik, selektif, mempunyai 

ketelitian yang tinggi dengan kesalahan relatif sebesar 1%-3%, analisis dapat 

dilakukan dengan cepat dan tepat, serta dapat digunakan untuk menetapkan 

kuantitas zat yang sangat kecil (Hasibuan, 2015). Selain itu, hasil yang diperoleh 

cukup akurat, dimana angka yang terbaca langsung dicatat oleh detektor dan 

tercetak dalam bentuk angka digital ataupun grafik yang sudah diregresikan 

(Yahya, 2013). 

Prinsip kerja Spektrofotometer UV-Vis yaitu apabila cahaya monokromatik 

melalui suatu media (larutan), maka sebagian cahaya tersebut diserap (I), sebagian 

dipantulkan (lr), dan sebagian lagi dipancarkan (It). Adapun yang melandasi 

pengukuran spektrofotometer ini dalam penggunaannya adalah hukum Lambert-

Beer yaitu bila suatu cahaya monokromatis dilewatkan melalui suatu media yang 

transparan, maka intensitas cahaya yang ditransmisikan sebanding dengan tebal dan 

kepekaan media larutan yang digunakan (Yanlinastuti & Fatimah, 2016). 

Spektrofotometri UV-Visible dapat digunakan untuk penentuan terhadap 

sampel yang berupa larutan, gas, atau uap. Pada umumnya sampel harus diubah 

menjadi suatu larutan yang jernih Untuk sampel yang berupa larutan perlu 

diperhatikan beberapa persyaratan pelarut yang dipakai antara lain:  

1. Harus melarutkan sampel dengan sempurna.  
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2. Pelarut yang dipakai tidak mengandung ikatan rangkap terkonjugasi pada 

struktur molekulnya dan tidak berwarna (tidak boleh mengabsorpsi sinar yang 

dipakai oleh sampel)  

3. Tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis  

4. Kemurniannya harus tinggi (Suhartati, 2017). 

J. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan 

Sebagai umat Muslim, kita dianjurkan untuk mencari ilmu tentang 

tumbuhan obat dan memanfaatkannya secara bijaksana. Dalam mencari obat, kita 

harus berusaha mencari obat yang sesuai dengan anjuran syariat dan harus 

dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Karena dengan memanfaatkan 

obat yang sudah disediakan Allah SWT, penyakit itu dapat sembuh sehingga kita 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Al Qur’an juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berakal yang mau 

menggunakan akal pikirannya untuk mempelajari segala sesuatu yang telah Allah 

SWT ciptakan termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam dengan berbagai 

manfaatnya. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QS Ali-Imran/ 3:191. 

تِ وَالَْ  وه مه رُوْنَ فِْ خَلْقِ السَّ ى جُنُ وْبِِِمْ وَيَ تَ فَكَّ عَله قُ عُوْدًا وَّ َ قِيَامًا وَّ رْضِِۚ ربَ َّنَا  الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّهٰ
نَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  ذَا بََطِلًًِۚ سُبْحه  مَا خَلَقْتَ هه

Terjemahnya:  

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam 
keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan 
bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua 
ini sia-sia; Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka” 
(Kementerian Agama, 2010). 

Dalam tafsir Al-Misbah pada ayat “ ًذَا بََطِل  mengatakan bahwa ”مَا خَلَقْتَ هه

tidak Engkau ciptakan jagat ini tanpa ada hikmah yang telah Engkau tentukan di 

balik itu. Engkau tersucikan dari sifat-sifat serba kurang, bahkan ciptaan-Mu itu 

sendiri adalah bukti kekuasaan dan hikmah-Mu (Shihab, 2015). 
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Tafsir dari ayat tersebut mengandung pemahaman bahwa segala sesuatu 

yang ada di dunia ini, termasuk jagat raya dan segala yang ada di dalamnya, 

memiliki tujuan dan hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam 

pandangan Islam, Allah adalah Pencipta yang Maha bijaksana, dan setiap aspek 

kehidupan memiliki makna dan tujuan yang telah ditentukan oleh-Nya. Maha Suci 

dan Maha Sempurna Allah yang telah menciptakan seluruh alam beserta isinya 

dengan sangat teratur dan seimbang. Segala yang diciptakan oleh Allah SWT pasti 

memiliki manfaat seperti tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai obat.  

Tak terkecuali biji pada buah labu kuning yang biasanya hanya terbuang 

percuma karena dianggap limbah ternyata tidak diciptakan begitu saja melainkan 

apabila kita dapat memanfaatkan ciptaan-Nya dengan sebaik-baiknya maka akan 

diketahui manfaat dari biji labu kuning tersebut sebagai antioksidan dalam bidang 

kesehatan.  

Al Qur’an dalam sebagian ayatnya banyak menjelaskan terkait kekuasaan 

Allah SWT yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan cermat. Termasuk 

tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik sebagai sumber 

makanan untuk bertahan hidup maupun dimanfaatkan sebagai pengobatan. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Asy-syu’ara’/ 26: 7. 

هَا مِنْ  كُلِٰ  زَوْجم  كَريِمْ  نَا فِي ْ بَ ت ْ  اوََلَْ  يَ رَوْا اِلَ  الَْرْضِ  كَمْ  انَْْۢ
Terjemahnya:  

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 
tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik?” 
(Kementrian Agama, 2010). 

 Dalam tafsir Al-Misbah, “ يَ رَوْا اوََلَْ  ” mengatakan bahwa apakah mereka tidak 

melihat ke bumi, merupakan kata yang mengandung makna batas akhir. Ia 

berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir, dengan demikian ayat 

ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas 
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kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah 

dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya 

(Shihab, 2002). 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah SWT memberikan 

peringatan melalui ciptaan-Nya dan menggunakan dengan baik anugrah-Nya 

bahwasanya Dia maha kuasa yang telah menurunkannya hujan dari langit yakni 

salah satunya menumbuhkan bermacam-macam tumbuhan yang baik. Sang 

Pencipta telah memberikan petunjuk ketentuan-ketentuan-Nya yang harus diimani, 

sehingga manusia dapat memahaminya dan mencari petunjuk melalui tadabbur 

(penelitian) dan tafakkur (berpikir) terhadap segala penciptaan Allah di sekitar kita. 

Salah satunya adalah tanaman buah labu kuning yang dimana pada bagian bijinya 

yang biasanya terbuang percuma ternyata memiliki khasiat sebagai antioksidan 

yang dapat membantu manusia dalam pengobatan. Namun untuk mengetahui 

khasiat dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu 

pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut. 

Penyakit apa saja yang menimpa manusia pasti ada obatnya. Obat setiap 

penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli dibidang pengobatan, dan tidak 

diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Jika obat penyakit itu diketahui oleh 

semua orang sudah tentu setiap orang akan mengobati dirinya sendiri dan tidak 

perlu lagi mencari-cari dokter. Akan tetapi Allah menghendaki agar pengobatan itu 

dipelajari oleh ahlinya yaitu orang yang belajar tentang ilmu pengetahuan mengenai 

obat salah satunya adalah apoteker yang mempelajari tentang obat dan penyakit 

sehingga akan mendorong kesembuhan atas izin Allah SWT, sebagaimana yang 

diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Jabir r.a bahwa Rasulullah bersabda :  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ  قاَلَ لِكُلِٰ دَاءم دَوَاءٌ فإَِذَا أُصِيبَ  دَوَاءُ   عَنْ جَابِرم عَنْ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
اءِ بَ رأََ بِِِذْنِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ   الدَّ
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Artinya:  

Dari Jabir r.a Nabi SAW bersabda; Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila 
didapatkan obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit maka 
penyakit itu akan hilang seizin Allah azza wa jalla. (HR. Muslim No. 2204) 
(Al-Mundziri, 2003).  

Akan tetapi perlu diingat bahwasanya pengobatan hanyalah washilah. 

Sedangkan penggunaan obat bisa menyembuhkan, bisa juga tidak apabila Allah 

SWT belum menghendaki atau menunda penyembuhannya (Al-Ju’aisin, 2001). 

Dalam hadits tersebut, Nabi Muhammad SAW memberikan pesan yang 

sangat penting mengenai penyakit dan obatnya. Beliau menyatakan bahwa Allah 

SWT tidak menciptakan suatu penyakit kecuali pasti ada obatnya. Apabila 

seseorang berhasil menemukan obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu 

penyakit, maka penyakit tersebut pasti akan hilang atas seizin Allah SWT. 

Hadits ini menjadi sebuah motivasi bagi umat Muslim untuk terus mencari 

pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kedokteran dan kesehatan, serta untuk 

tidak berputus asa dalam mencari obat bagi suatu penyakit. Hal ini juga 

mengajarkan umat Muslim untuk mempercayai bahwa Allah SWT memberikan 

solusi untuk setiap masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk dalam masalah 

kesehatan. 

Berdasarkan beberapa ayat dan hadits yang telah dijelaskan dapat 

disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan segala yang ada dimuka bumi ini tidak 

ada yang sia-sia termasuk berbagai macam tanaman baik pada bagian akar, biji, 

batang, kulit, daun, buah dan lain sebagainya memiliki peruntukannya masing-

masing. Sebagai umat Muslim, kita dianjurkan untuk mencari ilmu tentang 

tumbuhan obat dan memanfaatkannya seperti pada tanaman bagian biji labu kuning 

dengan melakukan penelitian yang dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimental laboratorium 

untuk mengetahui skrining fitokimia dari ekstrak etanol biji labu kuning (Cucurbita 

moschata) dan uji aktivitas antioksidan pada ekstrak etanol biji labu kuning 

(Cucurbita moschata) dengan metode ABTS (2,2’-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic-acid). 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di laboratorium biologi farmasi dan kimia farmasi, 

Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan April – September 2023 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 

eksperimental laboratorium.  

C. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagian biji buah labu 

kuning (Cucurbita moschata). 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain lemari pengering, 

rotary evaporator (IKA RV 10 basic®), timbangan analitik (AND GH-200®), 
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ayakan mesh 40, waterbath (Memmert®), blender (Advance®), spektrofotometer 

UV-Vis (Genesys 10S UV-VIS®). 

2. Bahan 

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah biji labu kuning 

(Cucurbita moschata), etanol 70% (Onemed), etanol p.a, serbuk ABTS (2,2’-azino-

bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) (Sigma), kalium persulfat (K2S2O8) 

(Merch), asam klorida (HCl), besi (III) klorida (FeCl3), vitamin C (Asam askorbat) 

(Emsure®), aquadest, kertas saring. 

E. Prosedur Kerja 

1. Preparasi sampel 

Biji labu kuning (Cucurbita moschata) yang telah diambil dicuci hingga 

bersih dengan air mengalir, kemudian di angin-anginkan lalu dikeringkan di lemari 

pengering. Simplisia jika sudah kering bila diremas akan mudah hancur. Kemudian 

simplisia dihaluskan menggunakan blender kemudian mengayak simplisia biji labu 

kuning dengan ayakan nomor 40 mesh dan ditimbang, selanjutnya disimpan dalam 

wadah yang bersih tertutup rapat dan ditempat yang sejuk. 

2. Ekstraksi 

Simplisia Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata) diekstraksi dengan cara 

maserasi. Sebanyak 300 gram simplisia, dimasukkan kedalam wadah maserasi 

(toples) lalu direndam dengan etanol 70%. Wadah maserasi ditutup dan disimpan 

di tempat terlindung dari sinar matahari dan sesekali diaduk. Selanjutnya 

dipisahkan antara ampas dan filtratnya. Maserat dipisahkan dan proses diulang 

empat kali atau hingga filtrat bening dengan pelarut yang sama. Ekstrak etanol yang 

diperoleh kemudian disatukan dan diuapkan cairan penyarinya menggunakan rotary 

evaporator.  
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3. Skrining Fitokimia (Harborne, 1987)  

a. Uji Flavonoid  

Diambil 2 ml larutan ekstrak dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

Dicampur dengan air panas lalu didihkan selama lima menit dan disaring. Setelah 

itu ditambahkan sedikit serbuk magnesium dan 1 ml HCl pekat lalu filtrat dikocok. 

Terbentuknya warna merah, kuning, atau jingga menunjukkan hasil uji flavonoid 

yang positif. 

b. Uji Fenolik 

Diambil 2 ml larutan ekstrak dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, diberi 

beberapa tetes FeCl3 1%. Terbentuknya warna hijau kecoklatan atau coklat 

kehitaman menunjukkan hasil uji fenolik yang positif. 

c. Uji Alkaloid 

Diambil 2 ml larutan ekstrak dan dimasukkan dalam tabung reaksi. 

Sebanyak 3 ml HCl 2N ditambahkan setelah itu dibagi ke dalam 2 tabung reaksi. 

Tabung pertama ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendorff dan tabung kedua 

ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer. Terbentuknya endapan jingga pada tabung 

pertama dan terbentuk endapan putih atau kuning tabung kedua menunjukkan hasil 

uji alkaloid yang positif. 

d. Uji Terpenoid 

Diambil 2 ml larutan ekstrak dimasukkan dalam tabung reaksi kemudian 

diberi 5 tetes pereaksi Lieberman-Burchard. Terbentuknya cincin warna biru atau 

hijau dan berwarna merah atau ungu menunjukkan hasil uji terpenoid yang positif. 
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4. Penentuan Aktivitas Antioksidan dengan Metode ABTS (Faisal, 2019)  

a. Pembuatan Larutan  

1) Larutan ABTS 7 mM : Serbuk ABTS ditimbang sebanyak 38,4 mg dan 

dilarutkan dengan aquadest dalam labu tentukur 10 ml kemudian dicukupkan 

dengan aquadest hingga tanda batas. 

2) Larutan K2S2O8 2,45 mM : Kalium persulfat ditimbang seksama sebanyak 6,6 

mg dan dilarutkan dengan aquadest dalam labu tentukur 10 ml kemudian 

dicukupkan dengan aquadest hingga tanda batas. 

3) Larutan stok ABTS : Dicampur larutan ABTS dan larutan kalium persulfat 

dalam ruang gelap dan dicukupkan 25 mL dengan etanol p.a. Diinkubasi 

selama 12-16 jam. 

b. Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum  

Sebanyak 1 ml Larutan ABTS dipipet kemudian dimasukkan ke dalam labu 

tentukur 5 ml dan dicukupkan dengan etanol p.a hingga batas. Serapan diukur 

dengan spektrofotometri UV-Vis yang telah diatur panjang gelombangnya dari 600-

800 nm, tentukan panjang gelombang saat diperoleh serapan tertinggi. Didapatkan 

serapan tertinggi yaitu 750 nm. 

c. Pembuatan Larutan Blanko 

Larutan ABTS sebanyak 1 ml dipipet ke dalam labu tentukur 5 ml dan 

dicukupkan dengan 5 mL etanol p.a hingga tanda batas. Larutan ini kemudian 

diinkubasi selama 15 menit dan diukur serapannya dengan spektrofotometri UV-

Vis pada panjang gelombang 750 nm. 
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d. Pembuatan Larutan Baku dan Penetapan Kurva Baku Vitamin C  

1) Pembuatan larutan induk vitamin C 50 ppm 

Vitamin C murni ditimbang sebanyak 2,5 mg dan dilarutkan dengan etanol 

p.a dalam labu tentukur 50 ml kemudian dicukupkan dengan etanol p.a hingga 

tanda batas. 

2) Pembuatan larutan vitamin C berbagai konsentrasi 

Larutan induk vitamin C dibuat seri konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm 

dan 10 ppm dari larutan vitamin C 50 ppm dengan cara masing-masing 

dipipet 200 μl; 400 μl; 600 μl, 800 μl dan 1000 μl pada labu tentukur 5 ml. 

Kemudian masing-masing seri konsentrasi ditambahkan larutan stok ABTS 1 

ml lalu dicukupkan dengan etanol p.a pada labu tentukur 5 ml. Diinkubasi 

selama 6 menit lalu diukur serapannya dengan spektrofotometri UV-Vis pada 

panjang gelombang 750 nm. 

e. Pengukuran serapan sampel  

Ekstrak etanol biji labu kuning ditimbang sebanyak 5 mg lalu dilarutkan 

dengan etanol p.a dalam labu tentukur 10 ml (larutan baku konsentrasi 500 ppm). 

Larutan induk sampel dibuat seri konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 

100 ppm dari larutan induk sampel 500 ppm dengan cara dipipet masing-masing 

200 μl; 400 μl; 600 μl, 800 μl dan 1000 μl pada labu tentukur 5 ml. Kemudian 

masing-masing seri konsentrasi ditambahkan larutan ABTS 1 ml lalu dicukupkan 

dengan etanol p.a pada labu tentukur 5 ml. Diinkubasi selama 6 menit lalu diukur 

serapannya dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 750 nm. 

dilakukan triplo. 
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5.  Analisis Data 

a. Perhitungan rendemen  

Ekstrak kental yang diperoleh kemudian dihitung rendemennya dengan 

rumus:  

% Rendemen = 
bobot ekstrak kental

bobot serbuk × 100% 

b. Penentuan aktivitas antioksidan 

Hasil uji penangkal bebas metode ABTS pada ekstrak etanol biji labu 

kuning dipaparkan sebagai hasil penelitian, sehingga didapat jumlah persen 

penangkal antioksidan dihitung menggunakan rumus :  

% Inhibisi =
Absorbansi blanko−Absorbansi sampel

Absorbansi blanko × 100 % 

c. Perhitungan nilai IC50  (Faisal, 2019) 

Penentuan hasil dari metode pemerangkapan ABTS adalah dengan 

menghitung IC50, di mana IC50 ini menunjukkan konsentrasi substrat yang mampu 

meredam 50% aktivitas dari radikal bebas ABTS. Hasil perhitungan dimasukkan 

ke dalam persamaan regresi dengan konsentrasi sampel (ppm) sebagai absis (sumbu 

x) dan nilai persen aktivitas peredaman sebagai ordinat (sumbu Y). Untuk 

menghasilkan persamaan regresi, diperoleh dengan rumus: y = ax + b. 

Keterangan : 

x = konsentrasi sampel (ppm) 

a = konsentrasi (titik potong y) 

b = koefisien (variabel x)  

Menurut Molyneux (2004) adapun kategori tingkat kekuatan antioksidan 

dalam meredam radikal bebas ABTS sebesar 50% apabila : 

1. Sangat kuat  : < 50 ppm 

2. Kuat   : 50 – 100 ppm 
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3. Sedang  : 101 – 150 ppm 

4. Lemah  : 151 – 200 ppm 

5. Sangat lemah  : > 200 ppm  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi Biji Labu Kuning 

Tabel 3. Hasil Rendemen Biji Labu Kuning 

Sampel 

Berat 

sampel 

(g) 

Volume pelarut 

etanol 70 % (L) 

Berat 

Ekstrak 

(g) 

Persen 

Rendemen 

(%) 

Biji labu kuning 

(Cucurbita 

moschata) 

300 5 14,769 4,923 

2. Hasil Skrining Fitokimia (Harborne, 1987) 

Tabel 4. Hasil Skrining Fitokimia 

Senyawa 

Metabolit 
Pereaksi Perubahan Positif Hasil 

Flavonoid 
Serbuk Mg + 

HCl pekat 

Warna merah/ 

kuning/jingga 
+ 

Fenolik FeCl 1% 
Warna hijau kecoklatan/ 

coklat kehitaman 
- 

Alkaloid 
- Dragendorff 

- Mayer 

- Endapan jingga 

- Endapan Putih/ Kuning 
+ 

Terpenoid 
Lieberman-

Burchard 

Cincin warna biru atau hijau 

dan berwarna merah/ungu  
- 

Keterangan :  

(+) Positif : mengandung senyawa aktif 

(-) Negatif : tidak mengandung senyawa aktif 
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3. Aktivitas Antioksidan Metode ABTS 

Tabel 5. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Sampel Ekstrak Biji Labu Kuning 

Berat 

(mg) 

Konsentrasi 

(ppm) 
Absorbansi 

% 

Inhibisi 

Persamaan 

Garis 

Linear 

Nilai 

IC50 

(ppm) 

5 

 

20 0,438 25,58 

y = 2,2157x 

+ 18,677 

R2 = 0,9384 

14,136 
40 0,432 26,65 

60 0,428 27,27 

80 0,422 28,35 

100 0,416 29,31 

   

Tabel 6. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Pembanding Vitamin C 

Berat 

(mg) 

Konsentrasi 

(ppm) 

Absorbansi 

Sampel 

% 

Inhibisi 

Persamaan 

Garis Linear 

Nilai 

IC50 

(ppm) 

2,5 

2 0,540 8,31 

y = 9,2052x 

+ 2,2589 

R2 = 0,9798 

5,186 
4 0,501 14,94 

6 0,470 20,20 

8 0,467 20,71 

10 0,453 23,08 

B. Pembahasan 

Senyawa yang memiliki kemampuan untuk meredam radikal bebas dikenal 

sebagai antioksidan. Beberapa hal, seperti debu, asap, dan polusi, serta kebiasaan 

mengonsumsi makanan dan minuman cepat saji yang tidak seimbang dalam hal 

karbohidrat, protein, dan lemak, dapat menyebabkan radikal bebas. Rahmi (2017) 

menyatakan bahwa senyawa antioksidan akan memberikan satu elektron kepada 

radikal bebas yang tidak stabil. Akibatnya, radikal bebas tersebut akan menjadi 

netral kembali dan tidak akan mengganggu metabolisme tubuh. Senyawa 

antioksidan dapat diperoleh dari tanaman yang disebut sebagai senyawa antioksidan 

alami. 

Tanaman di Indonesia jumlahnya berlimpah dan memiliki kandungan yang 

sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu khasiat dari tanaman yang 
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dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah biji labu kuning sebagai sumber 

antioksidan. Biji labu kuning belum dimanfaatkan secara maksimal oleh 

masyarakat, sehingga hanya dibuang karena dianggap limbah (Patel, 2013). 

Padahal, biji labu kuning mengandung zat gizi yang baik (Syam dkk, 2019). Biji 

buah labu kuning (Cucurbita moschata) mengandung senyawa metabolit sekunder 

seperti steroid, alkaloid, flavonoid dan tanin (Abd El-Aziz.dkk, 2011). Senyawa-

senyawa tersebut memiliki aktivitas farmakologi seperti antidiabetes, antijamur, 

antibakteri, antiinflamasi dan efek antioksidan. 

Biji labu kuning mengandung senyawa yang mempunyai aktivitas sebagai 

antioksidan seperti senyawa flavonoid dan alkaloid. Flavonoid merupakan senyawa 

pereduksi yang dapat menghambat banyak reaksi oksidasi. Flavonoid memiliki 

kemampuan sebagai antioksidan karena mampu mentransfer sebuah elektron 

kepada senyawa radikal bebas. Sedangkan alkaloid berfungsi sebagai antioksidan 

karena mengandung atom nitrogen di dalam strukturnya, atom tersebut mempunyai 

pasangan elektron bebas yang berfungsi untuk meredam aktivitas radikal bebas di 

dalam tubuh. 

Pada penelitian ini dilakukan metode maserasi yang digunakan dalam 

mengekstraksi biji labu kuning bertujuan untuk mengekstrak komponen aktif yang 

terdapat dalam sampel. Metode maserasi dipilih karena termasuk metode sederhana 

dan cepat serta dapat menyari zat aktif sampel dengan maksimal serta tidak 

dipanaskan sehingga bahan alam tidak menjadi terurai. Ekstraksi dingin 

memungkinkan banyak senyawa terekstraksi (Puspitasari & Proyogo, 2017). 

Penelitian ini menggunakan pelarut etanol 70% untuk mengekstraksi karena 

etanol 70% adalah pelarut polar yang dapat mengekstraksi atau memisahkan 

berbagai macam senyawa polar dari yang polar hingga yang non-polar. Semakin 

tinggi konsentrasi etanol, semakin rendah tingkat polar pelarut. Larutan dapat 
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menarik dan melarutkan zat jika pelarut yang digunakan memiliki kepolaran yang 

sama (Putra & Luhurningtyas, 2021). 

Pelarut etanol 70% adalah pelarut dengan tingkat kepolaran yang paling 

dekat dengan tingkat kepolaran senyawa bioaktif. Semakin dekat kepolaran pelarut 

dengan zat yang terkandung dalam ekstrak, semakin banyak komponen zat yang 

dapat diekstrak dan semakin banyak rendemen ekstrak yang diperoleh. Selain itu, 

etanol 70% adalah satu-satunya jenis pelarut yang aman atau tidak beracun saat 

digunakan karena memiliki tingkat toksisitas yang rendah dibandingkan dengan 

jenis pelarut lainnya. Karena titik didihnya yang rendah, yaitu 79°C, proses 

pemekatan memerlukan panas yang lebih sedikit (Prayoga, 2019). 

Maserasi dilakukan selama 24 jam kemudian dimaserasi lagi dengan pelarut 

yang sama sebanyak 4x atau hingga bening, untuk menarik senyawa aktif agar 

diperoleh kadar secara keseluruhan (Depkes, 2009). Hasil ekstraksi kemudian 

disaring dan dipekatkan dengan menggunakan alat rotary evaporator pada suhu 60 

°C. Penggunaan alat rotary evaporator dipilih untuk mempersingkat waktu proses 

mengisolasi dan meminimalkan rentang terhadap kondisi senyawa yang rusak pada 

ekstrak (Hasmita et al., 2019). Setelah dilakukan proses ekstraksi, maka dihasilkan 

rendemen ekstrak untuk kandungan kimia tanaman yang diinginkan.  

Rendemen ekstrak dihitung berdasarkan perbandingan berat akhir (berat 

ekstrak yang dihasilkan) dengan berat awal (berat biomassa sel yang digunakan) 

dikalikan 100% (Sani dkk, 2014). Hasil rendemen dari suatu sampel sangat 

diperlukan karena untuk mengetahui banyaknya ekstrak yang diperoleh selama 

proses ekstraksi. Hasil rendemen ekstrak etanol biji labu kuning dapat dilihat pada 

(tabel 3). Syarat dari rendemen ekstrak kental yaitu nilainya tidak kurang dari 

10% (Herbal F, 2017). Pada penelitian ini hasil rendemen yang diperoleh hanya 

4,923% yang termasuk dalam kategori rendah. Besar kecilnya hasil rendemen yang 
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diperoleh dipengaruhi oleh keefektifan dalam proses ekstraksi. Menurut Febrina 

(2015) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ekstraksi adalah waktu, suhu, 

pengadukan dan pelarut. Selain jenis pelarut, ukuran sampel juga mempengaruhi 

jumlah rendemen. Semakin kecil luas permukaan sampel akan semakin 

memperluas kontak dan meningkatkan interaksi dengan pelarut (Sineke, 2016). 

Selanjutnya dilakukan skrining fitokimia untuk mengetahui kandungan 

senyawa metabolit sekunder pada suatu bahan alam (Vifta & Advistasari, 2018). 

Skrining fitokimia merupakan tahap awal penelitian untuk memastikan bahwa 

tanaman yang akan diteliti memiliki senyawa aktif bersifat antioksidatif meliput 

metabolit sekunder yang diantaranya adalah flavonoid, fenolik, alkaloid dan 

terpenoid.  

Hasil skrining fitokimia dari ekstrak etanol biji labu kuning (Cucurbita 

moschata) dapat dilihat pada (tabel 4) yang menunjukkan bahwa ekstrak etanol biji 

labu kuning (Cucurbita moschata) mengandung senyawa metabolit sekunder yang 

bersifat antioksidatif. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ayu dkk (2020) yang menyatakan bahwa ekstrak biji labu kuning terdapat 

kandungan senyawa aktif berupa flavonoid dan alkaloid. Namun dalam penelitian 

lain yang dilakukan oleh Ishak dkk (2018) bahwa ekstrak etanol biji labu kuning 

juga mengandung senyawa fenolik dan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Ira 

dkk (2020) menyatakan bahwa ekstrak biji labu kuning mengandung senyawa 

terpenoid. Adanya perbedaan kandungan metabolit sekunder pada tumbuhan 

dipengaruhi oleh usia sampel dan kondisi lingkungan dimana tumbuhan itu tumbuh, 

meskipun secara kualitatif kandungan metabolit sekundernya hampir sama. 

Kandungan metabolit sekunder pada tumbuhan dapat bervariasi tergantung pada 

faktor lingkungan dan faktor dalam tumbuhan itu sendiri. Menurut Handoyo (2011) 

menjelaskan bahwa tingkat usia dan kematangan suatu tumbuhan mempengaruhi 
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kandungan metabolit sekunder yang aktif secara maksimal dalam tumbuhan 

tersebut.  

Flavonoid adalah antioksidan eksogen yang telah dibuktikan bermanfaat 

dalam mencegah kerusakan sel akibat stres oksidatif. Mekanisme kerja dari 

flavonoid sebagai antioksidan bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Flavonoid sebagai antioksidan secara langsung adalah dengan mendonorkan ion 

hidrogen sehingga dapat menetralisir efek toksik dari radikal bebas (Akhlaghi, 

2009). Selain itu untuk senyawa alkaloid, alkaloid banyak ditemukan dalam pelarut 

polar karena golongan senyawa alkaloid yang berpotensi sebagai antioksidan 

adalah senyawa-senyawa polar yang akan terekstraksi pada pelarut yang bersifat 

polar (Sudirman, 2011). Mekanisme alkaloid sebagai antioksidan adalah dengan 

cara mendonorkan atom H pada radikal bebas. Mekanisme ini menunjukkan bahwa 

alkaloid bekerja sebagai antioksidan primer. 

Selanjutnya, pengujian aktivitas antioksidan. Uji aktivitas antioksidan 

dalam suatu tanaman sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah tanaman 

tersebut terbukti memiliki aktivitas pengikatan terhadap radikal bebas. Dalam 

penelitian ini digunakan salah satu metode pengujian aktivitas antioksidan yakni 

metode ABTS (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)). Metode 

ABTS merupakan metode penentuan aktivitas antioksidan yang diperoleh dari hasil 

oksidasi kalium persulfat dengan garam diammonium ABTS. Mekanisme metode 

ABTS adalah melihat kemampuan senyawa antioksidan untuk menstabilkan 

senyawa radikal bebas dengan mendonorkan radikal proton (Fitriana, 2016). Prinsip 

pengujian aktivitas antioksidan dengan metode ABTS adalah penghilangan warna 

kation ABTS untuk mengukur kapasitas antioksidan yang langsung bereaksi 

dengan radikal kation ABTS. ABTS adalah suatu radikal dengan pusat nitrogen 

yang mempunyai karakteristik warna biru-hijau, yang bila tereduksi oleh 



49 

 

 

 

antioksidan akan berubah menjadi bentuk non radikal dari berwarna menjadi redup/ 

tidak berwarna. Metode ABTS sangat sensitif terhadap cahaya, bahkan 

pembentukan ABTS memerlukan waktu inkubasi selama 12-16 jam dalam kondisi 

gelap (diinkubasi) (Molyneux, 2004).  

Metode ABTS pada pengujian aktivitas ekstrak etanol biji labu kuning 

dipilih karena metode tersebut dapat digunakan pada sistem yang berbasis air 

maupun organik sehingga dapat larut dalam ekstrak etanol biji labu kuning, ABTS 

dapat mendeteksi senyawa yang bersifat lipofilik atau hidrofilik sehingga dapat 

mendeteksi senyawa antioksidan dalam ekstrak etanol biji labu kuning seperti 

senyawa fenolik maupun non-fenolik, berbeda pada metode DPPH yang tidak dapat 

bekerja secara spesifik untuk komponen antioksidan tertentu (Liaudanskas dkk, 

2014). ABTS memiliki waktu reaksi yang lebih cepat karena hanya memerlukan 

waktu 6 menit sebelum direaksikan sedangkan pada metode DPPH memerlukan 

waktu 30 menit sebelum direaksikan. Serta ABTS dapat bekerja pada rentang pH 

yang luas (Apak dkk, 2013).  

Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC50. Nilai IC50 

menunjukkan nilai konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk meredam 

50% aktivitas radikal bebas ABTS. Selanjutnya untuk perhitungan aktivitas 

antioksidan ditentukan dengan nilai IC50 yang dihitung menggunakan persamaan y 

= ax + b yang diperoleh dari kurva regresi linier hubungan antara konsentrasi dan 

persentase inhibisi (%). Nilai IC50 didapatkan dari nilai x setelah mengganti y = 50 

(Ningrum dkk, 2017). Hasil pengujian aktivitas antioksidan pada sampel dapat 

dilihat pada (tabel 5) yang menunjukkan bahwa nilai IC50 sebesar 14,136 ppm 

termasuk dalam kategori aktivitas antioksidan yang sangat kuat. 
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Pada pengujian aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning 

(Cucurbita moschata) menggunakan metode ABTS memilih vitamin C sebagai 

pembanding karena berfungsi sebagai antioksidan sekunder yaitu menangkap 

radikal bebas, mencegah terjadinya reaksi berantai, aktivitas antioksidannya sangat 

tinggi dan vitamin C lebih polar dari vitamin yang lain. Vitamin C memiliki 4 gugus 

hidroksil yang dapat langsung bereaksi memberikan satu elektron untuk 

membentuk senyawa semihidroaskorbat yang bersifat tidak reaktif (Isnindar dkk, 

2011). Hasil pengujian aktivitas antioksidan pada pembanding vitamin C dapat 

dilihat pada (tabel 6) yang menunjukkan nilai IC50 sebesar 5,186 ppm termasuk 

dalam kategori aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Menurut Molyneux (2004) 

suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat jika memiliki nilai IC50 

kurang dari 50 ppm. Berdasarkan nilai IC50 yang diperoleh dari ekstrak etanol biji 

labu kuning (Cucurbita moschata) dan pembanding vitamin C dengan metode 

ABTS maka keduanya memiliki kategori antioksidan sangat kuat. Nilai IC50 ini 

berbanding terbalik dengan aktivitas antioksidan, semakin tinggi aktivitas 

antioksidannya, maka nilai IC50 semakin rendah. Kekuatan aktivitas antioksidan 

ekstrak etanol biji labu kuning (Cucurbita moschata) dikarenakan adanya 

kandungan senyawa flavonoid dan alkaloid. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yakni uji aktivitas antioksidan 

ekstrak etanol biji labu kuning (Cucurbita moschata) menggunakan metode ABTS 

(2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) menunjukkan bahwa 

terdapat kandungan metabolit sekunder senyawa flavonoid dan alkaloid dari ekstrak 

etanol biji labu kuning (Cucurbita moschata) serta memiliki aktivitas antioksidan 

dengan metode ABTS yang ditujukan oleh nilai IC50 sebesar 14,136 ppm sedangkan 

untuk pembanding vitamin C sebesar 5,186 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol biji labu kuning dan pembanding vitamin C mempunyai aktivitas 
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antioksidan sangat kuat karena nilai IC50 tidak lebih dari 50 ppm. Semakin kecil 

nilai IC50 maka semakin besar aktivitas penangkapan radikal ABTS, sebaliknya 

nilai IC50 yang tinggi maka aktivitas penangkapan radikal ABTS semakin kecil. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hasil skrining fitokimia dari ekstrak etanol biji labu kuning yaitu 

mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid dimana senyawa ini 

beraktivitas sebagai antioksidan. 

2. Ekstrak etanol biji labu kuning memiliki aktivitas antioksidan dengan metode 

ABTS (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) ditujukan 

oleh nilai IC50 sebesar 14,136 ppm sedangkan untuk pembanding vitamin C 

sebesar 5,186 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol biji labu 

kuning dan pembanding vitamin C mempunyai aktivitas antioksidan sangat 

kuat karena nilai IC50 tidak lebih dari 50 ppm. 

B. Saran 

Peneliti menyarankan untuk dilakukan pengujian antioksidan pada ekstrak 

etanol biji labu kuning (Cucurbita moschata) dengan membandingkan metode 

ABTS dan metode lainnya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja  

1. Preparasi sampel 

 

 

Disortasi basah 

 

 

Disortasi kering 

 

 

Diayak dengan ayakan mesh 40 

 

2. Ekstraksi sampel 

 

 

Dimasukkan dalam wadah maserasi  

 

 

Ditutup rapat wadah maserasi 

 

Disaring 

Diulang hingga filtrat bening 

 

 

 

Diuapkan dengan rotary evaporator 

 

Sampel biji labu kuning 

Dikeringkan di lemari pengering 

Dihaluskan dengan blender 

Disimpan dalam wadah 

Diekstraksi secara maserasi dengan pelarut etanol 70% 

Filtrat 

Serbuk biji labu kuning 600 g 

Dimaserasi selama 24 jam sambil sesekali diaduk 

Residu 

Ekstrak kental 
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3. Uji flavonoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uji fenolik 

 

 

 

 

 

  

Disiapkan 2 ml larutan ekstrak dan 

ditambahkan 1 ml air panas 

Ditambahkan serbuk Mg dan 1 ml HCL 

pekat lalu dikocok perlahan 

Disiapkan 2 ml larutan ekstrak dalam 

tabung reaksi dan ditambahkan 2-3 

tetes FeCl3 1% 

Uji positif ditandai dengan warna 

kehijauan kecoklatan atau coklat 

kehitaman 

 

 

Dididihkan di atas penangas 

selama 5 menit dan disaring 

Uji positif ditandai dengan terbentuknya 

warna merah, kuning atau jingga 
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5. Uji alkaloid 

 

      Dibagi menjadi 2 tabung 

Tabung 1    Tabung 2    

   Dibagi larutan ke dalam 2 tabung 

 

 

 

 

6. Uji terpenoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan 2 ml larutan uji 

Ditambahkan 2-3 tetes pereaksi 

Dragendorff 

Ditambahkan 2-3 tetes pereaksi 

Mayer 

  

Uji positif terbentuknya 

endapan jingga 

Uji positif terbentuknya 

endapan putih/kuning 

Diambil 2 ml larutan uji dan ditambahkan 

5 tetes pereaksi Lieberman-Burchard 

 

Diambil 2 ml larutan dan ditambahkan 3 

ml HCl 2 N 

Hasil positif terbentuknya cincin 

warna biru atau hijau dan 

berwarna merah/ungu 
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7. Pengukuran aktivitas antioksidan dengan pembanding vitamin C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ppm 4 ppm 8 ppm 10 ppm 6 ppm 

Vit C 2,5 mg 

- Dilarutkan dengan 50 mL etanol 

p.a (50 ppm) 

- Dibuat seri konsentrasi 

- Masing-masing ditambahkan 1 ml 

larutan stok ABTS 

- Dicukupkan dengan etanol p.a dalam 

labu tentukur 5 mL  

- Diinkubasi selama 6 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang 

gelombang 750 nm. 

Analisis data 

Dipipet 0,2 mL Dipipet 0,4 mL Dipipet 0,6 mL Dipipet 0,8 mL Dipipet 1 mL 
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8. Pengukuran aktivitas antioksidan dengan sampel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ppm 40 ppm 80 ppm 100 ppm 60 ppm 

Ekstrak sampel 5 mg 

- Dilarutkan dengan 10 mL etanol p.a 

(500 ppm) 

- Dibuat seri konsentrasi 

-  

- Masing-masing ditambahkan 1 ml 

larutan stok ABTS 

- Dicukupkan dengan etanol p.a dalam 

labu tentukur 5 mL  

- Diinkubasi selama 6 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang 

gelombang 750 nm. 

Analisis data 

Dipipet 0,2 mL Dipipet 0,4 mL Dipipet 0,6 mL Dipipet 0,8 mL Dipipet 1 mL 
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Lampiran 2. Perhitungan  

A. Pembuatan larutan 

1. ABTS 7 mM  

7 mM = 0,007 M 

M = 
g 

Mr
×

1000

mL
 

0,007 M = 
g 

548,68
×

1000

10
 

           g  = 
548,68 x 0,007 

100
 

           g = 0,0384 ~ 38,4 mg 

          Dilarutkan 38,4 mg ABTS dalam 10 ml pelarut. 

2. Kalium Persulfat 2,45 mM 

2,45 mM = 0,00245 M 

M     = 
g 

Mr
×

1000

mL
 

0,00245 M = 
g 

270,32 
×

1000

10
 

               g = 
270,32  x 0,00245 

100
 

               g = 0,0066 ~ 6,6 mg 

          Dilarutkan 6,6 mg kalium persulfat dalam 10 mL pelarut. 

3. Larutan Induk Vitamin C 50 ppm 

Ppm = 
mg 

L
 

50 = 
mg 

0,05
 

mg = 50 x 0,05 

      = 2,5 mg 

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 50 ppm dengan cara ditimbang 

vitamin C sebanyak 2,5 mg dan dilarutkan dengan 50 mL pelarut. 
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4. Larutan Seri Konsentrasi Vitamin C 

a. 2 ppm 

M1.V1 = M2.V2 

50 ppm.V1 = 2 ppm.5 mL 

 50.V1 = 10 

 V1 = 
10 

50
 

 V1 = 0,2 mL ~ 200 μl 

b. 4 ppm 

50 ppm.V1 = 4 ppm.5 mL 

 50.V1 = 20 

 V1 = 
20 

50
 

 V1 = 0,4 mL ~ 400 μl 

c. 6 ppm 

50 ppm.V1 = 6 ppm.5 mL 

 50.V1 = 30 

 V1 = 
30 

50
 

 V1 = 0,6 mL ~ 600 μl 

d. 8 ppm 

50 ppm.V1 = 8 ppm.5 mL 

 50.V1 = 40 

 V1 = 
40 

50
 

 V1 = 0,8 mL ~ 800 μl 

e. 10 ppm 

50 ppm.V1 = 10 ppm.5 mL 

 50.V1 = 50 

 V1 = 
50 

50
 

 V1 = 1 mL ~ 1000 μl 
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5. Pembuatan Larutan Induk Sampel Ekstrak 500 ppm 

Ppm = 
mg 

L
 

500 = 
mg 

0,01
 

mg = 500 x 0,01 

      = 5 mg 

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 500 ppm dengan cara 

ditimbang sampel ekstrak sebanyak 5 mg dan dilarutkan dengan 10 ml 

pelarut. 

6. Pembuatan Seri Konsentrasi Sampel Ekstrak 

a. 20 ppm 

M1.V1 = M2.V2 

500 ppm.V1 = 20 ppm.5 mL 

 500.V1 = 100 

 V1 = 
100 

500
 

 V1 = 0,2 mL ~ 200 μl 

b. 40 ppm 

500 ppm.V1 = 40 ppm.5 mL 

 500.V1 = 200 

 V1 = 
200 

500
 

 V1 = 0,4 mL ~ 400 μl 

c. 60 ppm 

500 ppm.V1 = 60 ppm.5 mL 

 500.V1 = 300 

 V1 = 
300 

500
 

 V1 = 0,6 mL ~ 200 μl 
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d. 80 ppm 

500 ppm.V1 = 80 ppm.5 mL 

 500.V1 = 400 

 V1 = 
400 

500
 

 V1 = 0,8 mL ~ 800 μl 

e. 100 ppm 

500 ppm.V1 = 100 ppm.5 mL 

 500.V1 = 500 

 V1 = 
500 

500
 

 V1 = 1 mL ~ 1000 μl 

B. Rendemen ekstrak 

% Rendemen = 
bobot ekstrak kental (g) 

bobot simplisia (g)
× 100% 

% Rendemen = 
14,769 

300 
× 100%  

     = 4,92% 

C. Perhitungan % inhibisi antioksidan 

% Inhibisi = 
Absorbansi blanko−Absorbansi sampel

Absorbansi blanko
× 100 % 

1. Vitamin C 

a. 2 ppm = 
0,589−0,540

0,589 × 100 %  = 8,31 % 

 

b. 4 ppm  = 
0,589−0,501

0,589
× 100 % = 14,94 % 

c. 6 ppm = 
0,589−0,470

0,589
× 100 % = 20,20 % 

 

d. 8 ppm = 
0,589−0,467

0,589
× 100 % = 20,71 % 

 

e. 10 ppm = 
0,589−0,453

0,589
× 100 % = 23,08 % 
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2. Ekstrak sampel  

a. 20 ppm = 
0,589−0,4967

0,589
× 100 % = 15,67 % 

b. 40 ppm = 
0,589−0,4316

0,589
× 100 % = 26,71 % 

c. 60 ppm = 
0,589−0,4013

0,589
× 100 % = 31,86 % 

d. 80 ppm = 
0,589−0,3303

0,589
× 100 % = 43,91 % 

e. 100 ppm = 
0,589−0,3206

0,589
× 100 % = 45,55 % 

 

D. Perhitungan nilai IC50 

Melalui persamaan Linear : 

y = ax + b 

ax = y – b 

x =  
y−b

a
 

1. Vitamin C 

     Diketahui :      Penyelesaian : 

y = 50     x    = 
y−b

a
 

a = 9,2052          = 
50−2,2589

9,2052
    

b = 2,2589           = 5,186 ppm 

2. Ekstrak sampel biji labu kuning 

      Diketahui :     Penyelesaian : 

y = 50      x    = 
y−b

a
 

a = 2,2157                = 
50−18,677

2,2157
   

b = 18,677           = 14,136 ppm 
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Lampiran 3. Grafik 

A. Pengujian Aktivitas Antioksidan Metode ABTS 

1. Hasil pengukuran panjang gelombang maksimal 

Tabel 7. Hasil Running Panjang Gelombang Maksimal 

Panjang 

gelombang 

(nm) 

Absorbansi 

(nm) 
 

Panjang 

gelombang 

(nm) 

Absorbansi 

(nm) 
 

600 0.268 705 0.42 

605 0.28 710 0.431 

610 0.291 715 0.446 

615 0.302 720 0.463 

620 0.315 725 0.48 

625 0.33 730 0.499 

630 0.344 735 0.518 

635 0.358 740 0.537 

640 0.37 745 0.552 

645 0.381 750 0.562 

650 0.39 755 0.561 

655 0.398 760 0.555 

660 0.402 765 0.54 

665 0.406 770 0.526 

670 0.408 775 0.508 

675 0.406 780 0.49 

680 0.402 785 0.478 

685 0.401 790 0.466 

690 0.401 795 0.458 

695 0.405 800 0.452 

700 0.411  
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2. Grafik panjang gelombang maksimal 750 nm 

Gambar 3. Panjang Gelombang Maksimal ABTS 750 nm 

3. Kurva baku vitamin C 

Tabel 8. Data Absorbansi Vitamin C 

Konsentrasi 

(ppm) 
Absorbansi 

2 0,540 

4 0,501 

6 0,470 

8 0,467 

10 0,453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kurva Baku Vitamin C 

y = 9,2052x + 2,2589
R² = 0,9798
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4. Kurva baku ekstrak etanol biji labu kuning 

Tabel 9. Data Absorbansi Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning 

Konsentrasi 

(ppm) 

Absorbansi 
Rata-rata 

absorbansi 
Replikasi I Replikasi 

II 

Replikasi 

III 

20 0,437 0,44 0,438 0,438 

40 0,429 0,435 0,432 0,432 

60 0,424 0,434 0,427 0,428 

80 0,415 0,428 0,423 0,422 

100 0,409 0,421 0,419 0,416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kurva Ekstrak Sampel 
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Lampiran 4. Sertifikat Analisis  

1. ABTS 

Gambar 6 . Sertifikat Analisis ABTS 
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2. Kalium persulfat  

 

Gambar 7 . Sertifikat Analisis Kalium Persulfat 
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Lampiran 5. Gambar 

 

 

 

 

 
 

                    (a)                                         (b)                                          (c)  

 

 

 

 

 

 

 

                       (d)                                        (e)                                        (f) 

Gambar 8. Ekstraksi Sampel (a) Simplisia biji labu kuning; (b) Serbuk biji labu 

kuning; (c) Maserasi; (d) Penyaringan; (e) Penguapan dengan rotavapor;              

(f) Ekstrak kental biji labu kuning 

 

                           

                  (a)                  (b)               (c)              (d) 

Gambar 9. Hasil Skrining Fitokimia (a) Flavonoid (+); (b) Fenolik (-);                  

(c) Alkaloid (+); (d) Terpenoid (-) 
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     (a)                          (b)                           (c)                            (d) 

                       (e)                                      (f)                                     (g)  

                             (h)                                                                   (i) 

   (j)                                                 (k) 

Gambar 10. Pengujian Antioksidan Metode ABTS (a) Serbuk ABTS; (b) Serbuk 

kalium persulfat; (c) Vitamin C; (d) Ekstrak Sampel; (e) Larutan stok ABTS;             

(f) Larutan baku Vitamin C; (g) Larutan baku Ekstrak sampel; (h) Variasi 

konsentrasi vitamin C; (i) Variasi konsentrasi sampel; (j) Proses pembuatan 

variasi konsentrasi; (k) Proses analisis menggunakan spektro UV-Vis 
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