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ABSTRAK 

Nama : Firda Nursaputri 

NIM : 70100116012 

Jurusan : Farmasi 

Judul Skripsi : ANALISIS KANDUNGAN ASAM LEMAK OMEGA-3 

DARI SEDIAAN KAPSUL MINYAK IKAN SALMON 

(Onchorhynchus nerka) LOKAL DAN IMPOR SECARA 

KROMATOGRAFI GAS-SPEKTROMETRI MASSA 

(GC-MS) 

 

Telah dilakukan penelitian analisis kandungan asam lemak omega-3 dari 

sediaan kapsul minyak ikan salmon (Onchorhynchus nerka) lokal dan impor 

secara Kromatograpi Gas-Spektrometri Massa (GC-MS). Kapsul Minyak ikan 

salmon memliki kandungan Omega 3 yang dapat menurunkan kolesterol buruk 

(LDL), antioksidan, antiinflamasi, anti agregasi platelet, analgesik, dan juga 

bermanfaat terhadap penyembuhan gejala koloid.  Sehingga penelitian ini 

bertujuan untuk mengatahui kandungan asam lemak omega-3 apa saja yang 

terdapat dalam sediaan kapsul minyak ikan salmon lokal dan impor. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian eksperimental labolatorium. Tahapan ini dari teknik 

pengambilan sampel, metilasi minyak ikan, dan analisis asam lemak. Hasil yang 

diperoleh sampel sediaan minyak ikan salmon lokal hanya mengandung 

komponen senyawa asam lemak omega-3 jenis ETA (Eicosatetraenoic acid), ETE 

(Eicosatrienoic acid), dan ALA (Linoleic acid) sedangkan pada sampel sediaan 

minyak ikan salmon impor mengandung komponen asam lemak omega-3 jenis 

DPA (Docosapentaenoic acid), EPA (Eicosapentaenoic acid), DHA 

(Docosahexaenoic acid), ETA (Eicosatetraenoic acid), ALA (Linoleic acid), dan 

ETE (Eicosatrienoic acid). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada sediaan 

sampel minyak ikan salmon lokal hanya mengandung dua sampai tiga komponen 

senyawa asam lemak omega-3 saja, sedangkan pada sampel sediaan minyak ikan 

salmon impor mengandung lima sampai enam komponen senyawa asam lemak 

omega-3. 

  

Kata Kunci : Asam lemak omega-3, minyak ikan salmon, kapsul, GC-MS. 
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ABSTRACT 

Name : Firda Nursaputri 

Student ID Number : 70100116012 

Departement : Pharmacy 

Thesis Title : ANALYSIS OF THE CONTENT OF OMEGA-3 

FATTY ACIDS FROM LOCAL AND IMPORTED 

SALMON (Onchorhynchus nerka) OIL CAPSULES 

BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS 

SPECTROMETRY (GC-MS) 

 

Analysis of the content of omega-3 fatty acids from local and imported 

salmon (Onchorhynchus nerka) oil capsules has been carried out by Gas 

Chromatograpy-Mass Spectrometry (GC-MS). Salmon fish oil capsules contain 

Omega 3 which can lower bad cholesterol (LDL), antioxidant, anti-inflammatory, 

anti-platelet aggregation, analgesic, and is also beneficial for curing colloid 

symptoms. So this study aims to find out what omega-3 fatty acids are contained 

in local and imported salmon oil capsule preparations. This study uses a type of 

laboratory experimental research. This stage is from sampling techniques, fish oil 

methylation, and fatty acid analysis. The results obtained from local salmon oil 

samples only contained components of omega-3 fatty acid compounds of the types 

ETA (Eicosatetraenoic acid), ETE (Eicosatrienoic acid), and ALA (Linoleic acid), 

while samples of imported salmon oil contained omega fatty acid components. -3 

types of DPA (Docosapentaenoic acid), EPA (Eicosapentaenoic acid), DHA 

(Docosahexaenoic acid), ETA (Eicosatetraenoic acid), ALA (Linoleic acid), and 

ETE (Eicosatrienoic acid). The conclusion of this study was that local salmon oil 

samples contained only two to three omega-3 fatty acid compounds, while 

imported salmon oil samples contained five to six omega-3 fatty acid compounds. 

 

Keywords: Omega-3 fatty acids, salmon oil, capsules, GC-MS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya didominasi oleh perairan. 

Luasnya perairan Indonesia menghasilkan produk perikanan yang melimpah, dan 

stok ikan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan. Banyak 

orang telah menggunakan ikan sebagai bahan makanan sejak berabad-abad. Hal 

ini dikarenakan ikan mengandung protein, lemak, vitamin, mineral yang sangat 

baik dan menjanjikan (Panagan et al., 2012). Masyarakat nusantara banyak 

menggemari olahan makanan yang berbahan dasar ikan. 

Selain sebagai sumber protein, perikanan dan peternakan juga dikenal 

sebagai “pangan fungsional”. Pangan fungsional didefinisikan sebagai pangan 

yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi dasar tubuh, tetapi juga memiliki 

fungsi lain (Tapsel, 2009). Contoh pangan fungsional adalah ikan yang diolah 

menjadi minyak ikan yang berpotensi menurunkan risiko penyakit jantung 

koroner karena mengandung PUFA (asam lemak tak jenuh ganda), asam lemak 

kaya omega-3 (eicosapentaenoic acid atau EPA dan asam docosahexaenoic atau 

DHA dan asam linolenat atau ALA). Hal ini karena mengandung asam lemak tak 

jenuh rantai panjang yang cukup banyak (Heruwati, 2002). 

Salmon merupakan salah satu ikan yang banyak mengandung nilai gizi 

yang sangat bermanfaat bagi manusia. Ikan ini dapat hidup di air tawar maupun 

air laut dan merupakan salah satu hasil perikanan yang banyak dikonsumsi 

masyarakat. Ikan salmon selain bisa dimakan juga bisa dibuat kapsul dan 

dijadikan obat.Minyak ikan salmon bisa digunakan untuk mengobati berbagai 

macam penyakit.  
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Minyak ikan merupakan komponen lemak dalam jaringan tubuh ikan yang 

telah diekstraksi dalam bentuk minyak. Minyak lemak hasil ekstraksi tersebut 

berasal dari minyak lemak hati segar Gadus morhua Linne dan spesies lain 

dari familia Gadidae. Minyak ikan sangat berbeda dengan minyak lainnya, yang 

dicirikan dengan variasi asam lemaknya lebih tinggi dibandingkan dengan minyak 

atau lemak lainnya, jumlah asam lemaknya lebih banyak, panjang rantai karbon 

mencapai 20 atau 22, lebih banyak mengandung jenis asam lemak tak jenuh jamak 

(ikatan rangkap sampai dengan 5 dan 6) dan lebih banyak mengandung jenis 

Omega-3 dibandingkan Omega-6 (Ditjen POM, 1995; Estiasih, 2009). 

Salah satu senyawa penting dalam ikan adalah omega-3. asam lemak 

omega-3 termasuk dalam kelompok asam lemak esensial karena tidak dapat 

diproduksi oleh tubuh dan hanya dapat diperoleh dari makanan yang kita 

konsumsi sehari-hari. Asam lemak omega-3 telah banyak terbukti memiliki 

manfaat bagi kesehatan, karena berperan penting dalam kecerdasan anak atau 

perkembangan dan pertumbuhan sel otak, dapat menurunkan kolesterol, 

mencegah penggumpalan trombosit sehingga terhindar dari penyumbatan 

pembuluh darah (aterosklerosis) dan mencegah Penyakit jantung mengurangi 

risiko diabetes dan tekanan darah tinggi, serta berperan penting dalam 

pertumbuhan dan perkembangan janin (Astawan, 2004).  Sumber alami asam 

lemak omega-3 pada ikan adalah EPA dan DHA yang memiliki efek 

antiaterosklerotik, terutama EPA (Suriawira, 2002). 

Asam lemak alami yang termasuk asam lemak omega-3 adalah asam 

linolenat atau ALA (C18, n-3), asam eicosapentaenoic atau EPA (C20, n-3) dan 

asam eicosapentaenoic atau DHA (C22, n-3). , 1989).Lemak ikan didominasi oleh 

EPA dan DHA (Husaini, 1989). Asam lemak omega-3 banyak terdapat pada 

berbagai makanan laut seperti alga dan ikan laut. Jenis ikan laut seperti salmon, 
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tuna, herring dan mackerel (Handayani et al., 2013). 

Ada dua jenis asam lemak esensial, termasuk Omega-3 (asam linolenat) 

dan Omega-6 (asam linoleat). Asam linolenat diubah menjadi asam 

eicosapentaenoic (EPA) dan asam docosahexaenoic (DHA) di dalam tubuh, 

namun proses perubahan asam linolenat pada setiap orang berbeda, dan tidak 

semuanya efektif. Padahal, ibu hamil memang membutuhkan EPA dan DHA 

untuk perkembangan otak bayinya. Minyak ikan dikenal sebagai sumber utama 

EPA dan DHA, oleh karena itu asupan minyak ikan yang tinggi sangat dianjurkan 

untuk ibu hamil (Pranowo dan Muchalal, 2004). 

Kapsul minyak ikan salmon mengandung Omega 3 hingga 70%, yang 

dapat menurunkan kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik 

(HDL), meningkatkan sel darah merah hingga 47%, memperbaiki retina mata, 

mengatasi asma, DHA dapat mempertajam pikiran, sehingga tidak mudah lupa 

Dan cerdas, EPA mencegah kanker, pembekuan darah, stroke, tekanan darah 

tinggi, astaxanthin karotenoid, zat anti aging, dan antioksidan yang berkali lipat 

lebih kuat dengan vitamin C dan E serta mengandung vitamin A dan D untuk 

pertumbuhan anak dan membentuk sumber protein tubuh. 

Beberapa penggunaan minyak ikan masih dalam bentuk kapsul sebagai 

suplemen makanan. Kapsul seperti itu mengurangi bau berminyak dan rasa tidak 

enak, melindungi dari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari, dan lebih 

mudah dimakan (Eastman, 2010). 

Kromatografi adalah metode fisika untuk pemisahan komponen-komponen 

yang terdistribusi antara dua fasa. Pemisahan dengan kromatografi didasarkan 

pada perbedaan kesetimbangan komponen-komponen campuran di antara fasa 

stasioner dan fasa gerak. Salah satu contoh metode kromatografi adalah 

kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan metode yang dinamis untuk 
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pemisahan dan deteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam suatu 

campuran dan biasanya sampai suhu 400
0
C. Fasa gerak pada kromatografi gas 

biasanya gas helium, hidrogen, atau nitrogen. Pemilihan gas sebagai fasa gerak 

bergantung pada karakteristik detektor (Gandjar dan Rohman, 2012). 

 Dalam konteks islam, Allah SWT. Telah mengisyaratkan tentang 

pemanfaatan dan penggunaan keanekaragaman hayati baik itu tumbuhan, hewan, 

ataupun sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman hayati tersebut 

diciptakan oleh Allah bukan hanya sebagai tanda kekuasaan-Nya namun agar 

manusia bisa memanfaatkanya termasuk pemanfaatn sebagai obat (Abdul M, 

2015). Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Q.S 

Yunus/10:57 yang berbunyi : 

  : Terjemahnyaي

“Wahai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Al-

Qu’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 

dalam                          dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. 

Maka tidak satu pun jenis penyakit, baik penyakit hati maupun jasmani 

melainkan dalam  Alqur’an ada cara yang membimbing kepada obat dan sebab 

kesembuhannya. Dalam Alqur’an manusia telah diberi petunjuk tentang 

penyembuh bagi penyakit-penyakit, dan salah satu petunjuk itu adalah 

keanekaragaman hayati sebagai nikmat bagi kehidupan manusia, di dalamnya 

terkandung manfaat yang sangat beragam yaitu tumbuhan yang dimanfaatkan 

sebagai pengobatan.  

Di Indonesia, penggunaan obat dari keanekaragaman hayati baik hewan 

maupun tumbuhan banyak digunakan masyarakat. Salah satu realitas penggunaan 

obat dari keanekaragaman hayati adalah penggunaan sediaan kapsul minyak ikan 

salmon di masyarakat. Berdasarkan pengalaman dan realitas yang didapatkan 
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penulis dilapangan, pada umumnya masyarakat menggunakan sediaan kapsul 

minyak ikan salmon untuk menambah berat badan atau sebagai suplemen 

makanan. Meskipun pada umumnya masyarakat tidak mengetahui kandungan, 

dosis, dan sebagainya penggunaan kapsul minyak ikan salmon tersebut, akan 

tetapi penggunaannya masih eksis dimasyarakat hingga saat ini. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti 

bermaksud melakukan penelitian terhadap kandungan sediaan kapsul minyak ikan 

pada ikan salmon  dengan judul “Analisis Kandungan Asam Lemak Omega-3 

Dari Sediaan Kapsul Minyak Ikan Salmon (Onchorhynchus nerka) Lokal dan 

Impor Secara Kromatograpi Gas-Spektrometri Massa (GC-MS)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Senyawa asam lemak omega-3 apa saja yang terkandung dalam sediaan 

kapsul minyak ikan salmon (Onchorhynchus nerka) lokal dan impor 

secara Kromatograpi Gas-Spektrometri Massa (GC-MS)? 

2. Apakah ada perbedaan kandungan senyawa asam lemak omega-3 dari  

sediaan kapsul minyak ikan salmon lokal dan impor dipasaran?  

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Lemak dan minyak adalah suatu trigliserida atau triasilgliserol. Lemak 

tersusun oleh asam lemak jenuh sedangkan minyak tersusun oleh 

asam lemak tak jenuh. 

b. Kromatografi gas merupakan metode pemisahan dan deteksi senyawa- 

senyawa yang mudah menguap dalam suatu campuran. Kegunaan 

umum dari kromatografi gas adalah untuk melakukan pemisahan 
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dinamis dan identifikasi semua jenis senyawa organik yang mudah 

menguap dan juga untuk melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif 

senyawa dalam suatu campuran. 

c. Lemak merupakan trigliserida yang terkandung dalam minyak dan 

padat pada suhu kamar.  

d. Omega-3 (EPA dan DHA) termasuk asam linoleanat yang berfungsi 

untuk pembentukan spingomielin dan merupakan komponen 

struktural sel saraf (mielin). EPA berfungsi untuk pembentukan 

membran sel. Spingomielen dibentuk oleh EPA dan DHA tadi 

digunakan untuk membentuk membran sel otak dan mielin sel saraf. 

Apabila EPA dan DHA pada otak cukup maka sinyal yang 

disampaikan dari otak akan diteruskan ke akson dan mielin akan 

mempercepat jalannya sinyal yang disampaikan oleh otak. 

e. Minyak ikan merupakan komponen lemak dalam jaringan tubuh ikan 

yang telah diekstraksi dalam bentuk minyak. 

f. Ikan salmon adalah adalah jenis ikan dari famili Salmonidae. Ikan lain 

yang berada dalam satu famili dengan salmon adalah Trout. 

Perbedaan kedua jenis ikan tersebut antara lain: salmon bermigrasi, 

sedangkan trout hidup menetap. Salmon hidup di Samudra Atlantik 

dan Samudra Pasifik.  

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah laboratorium murni 

yang meliputi penggunaan bahan alam. 

D. Kajian Pustaka 

Secara umum kajian atau penelitian-penelitian analisis kandungan 

hewan atau tumbuhan sudah banyak dilakukan oleh kalangan akademis. Terkait 
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dengan penelitian ini, ada beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai 

rujukan, yaitu sebagai berikut : 

 Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Almudany T. Panangan, Heni 

Yohandini, Jojor Uli Gulton yang meneliti tentang Analisis Kualitatif dan 

Kuantitatif Asam Lemak Tak Jenuh Omega-3 dari Minyak Ikan Patin 

(Pangasius pangasius) dengan Metoda Kromatografi Gas pada tahun 2011. 

Hasil dari penelitian Almudany, dkk menunjukkan bahwa kadar minyak ikan 

patin rata-rata dengan berat 650-879 gram adalah 3,827%. Hasil ini jauh lebih 

besar dibandingkan dengan kadar minyak ikan Cod (Gadus morrhua) yaitu 

sebesar 0,4%. Akan tetapi kadar ini masih lebih rendah jika dibandingkan 

dengan kadar lemak ikan laut dalam yaitu sekitar 4,8%. 

 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maruba Pandiangan, Jamaran 

Kaban, Basuki Wirjosentono, Jansen Silalahi yang meneliti tentang Analisis 

Kandungan Asam Lemak Omega 3 dan Omega 6 pada Minyak Ikan Mas 

(Cyprinus carpio) pada tahun 2019. Penelitian dari Maruba Pandiangan, dkk 

menunjukkan bahwa komposisi asam lemak dalam minyak ikan mas sebagai 

berikut : asam lemak jenuh (SFA) sebanyak 27,54%, asam lemak tidak jenuh 

tunggal (MUFA) sebanyak 43,92%, asam lemak tidak jenuh jamak (PUFA) 

sebanyak 21,25%. Asam lemak Omega 3 sebanyak 2,83% yang terdiri dari 

asam linolenat 1,49%, asam eikosatrienoat 0,87%, asam eikosapentaenoat 

(EPA) 0,11%, asam dekosaheksaenoat (DHA) 0,36%, dan Omega 6 sebanyak 

17,36% yang terdiri dari asam linoleat 16,44%, asam arakidonat (ARA) 0,92%. 

Dilihat dari kandungan asam lemak minyak ikan mas mengandung Omega 3 

dan Omega 6 sehingga sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan kesehatan 

manusia. 
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 Ketiga, hasil penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Sri Seno Handayani, Erin Ryanti Gunawan, Lely Kurniawati, Murniati, Lalu 

Haris Budiarto yeng meneliti tentang Analisis Asam Lemak Omega 3 dari 

Minyak Kepala Ikan Sunglir (Elagatis bipinnulata) melalui Esterifikasi 

Enzimatik pada tahun 2013. Hasil penelitian Sri Seno Handayani, dkk 

menunjukkan bahwa pada kepala ikan Sunglir terkandung empat jenis asam 

lemak Omega 3 yaitu asam linolenat (ALA), Eikosatrienoat (ETA), 

Eikosapentaenoat (EPA), dan Dokosaheksaenoat (DHA). Persentasi komposisi 

asam linolenat (ALA), Eikosatrienoat (ETA), Eikosapentaenoat (EPA), dan 

Dokosaheksaenoat (DHA) masing-masing adalah 0,85%, 2,80%, 0,73%, dan 

2,41%. Sehingga bagian kepala ikan Sunglir yang biasanya tidak dimanfaatkan 

dapat dijadikan sebagai salah satu sumber alternatif asam lemak Omega 3. 

 Berdasarkan uraian pada kajian pustaka diatas maka dapat dikatakan 

bahwa letak persamaannya adalah tujuan dari penelitian yang berusaha 

menganalisis kandungan asam lemak omega-3 minyak ikan. Sedangkan letak 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi 

kajian pustaka diatas adalah sampel, dimana sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sediaan kapsul minyak ikan salmon lokal dan impor. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

a. Untuk mengetahui kandungan senyawa Asam Lemak Omega-3 Dari 

Sediaan Kapsul Minyak Ikan Salmon (Onchorhynchus nerka) Lokal 

dan Impor Secara Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (GC-MS) 
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b. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kandungan senyawa asam 

lemak omega-3 dari sediaan kapsul minyak ikan salmon lokal dan 

impor 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian 

informasi mengenai kandungan yang terdapat dalam minyak ikan 

salmon lokal dan impor. 

b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat mengenai data kualitatif berupa jenis-jenis asam lemak tak 

jenuh yang terkandung dalam minyak ikan salmon lokal dan impor 

dan data kuantitatif berupa kadar masing-masing asam lemak tak 

jenuh omega-3 yang memiliki peran penting bagi kesehatan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Uraian Sampel Ikan Salmon 

Gambar 1. Ikan Salmon (Marine, 2015) 

1. Deskripsi  

Salmon adalah nama umum untuk beberapa spesies ikan dalam famili 

Salmonidae. Beberapa ikan lain dari famili ini disebut trout; Penyebarannya 

disebabkan oleh usia migrasi salmon dibandingkan dengan perilaku reproduksi 

ikan trout, yang merupakan perbedaan penting untuk genus Salmon. Salmon 

hidup di Atlantik (spesies migrasi Salmo salar) dan Pasifik dan Great Lakes 

(sekitar selusin spesies dalam genus Oncorhynchus). 

Salmon merupakan salah satu spesies ikan dengan siklus hidup yang 

unik, karena ikan ini menetas di sungai namun tumbuh dan hidup di lautan. Saat 

salmon dewasa, mereka berenang kembali ke hilir untuk bertelur dan kemudian 

mati.   

a. Sistem Reproduksi Ikan Salmon 

Reproduksi adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan 

sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya ataupun kelompoknya. Ikan salmon, 

melakukan reproduksi secara eksternal. Pembuahan secara eksternal berarti 

pembuahan yang terjadi di luar tubuh makhluk hidup tersebut. Jadi ikan salmon 

ketika ingin bereroduksi ia akan kembali ke air tawar dan  melakukan pembuahan 
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ketika mendapatkan tempat ia rasa aman untuk bertelur. Ketika salmon betina 

mengeluarkan sel telurnya, salmon  jantan akan datang untuk membuahi sel telur 

yang telah dikeluarkan oleh salmon betina.untuk menaruh telur, salmon betina 

mengepakkan ekornya untuk menciptakan wilayah bertekanan rendah untuk 

mengangkat kerikil agar tersapu arus, menciptakan celah baginya untuk menaruh 

telur. Satu celah dapat menampung 5000 telur, menutupi area sekitar 2,8 m
2
. 

Warna telur bervariasi dari oranye hingga merah. Satu ataulebih salmon jantan 

akan mendekati betina dan mengeluarkan spermanya ke airuntuk membuahi telur. 

Salmon betina lalu menutupi telur-telurnya dengan menyapukerikil lalu pergi 

bertelur di tempat lain. 

Salmon betina dapat melakukannya sebanyak tujuh kali sebelum telur 

dalam ovariumnya habis. Salmon akan mati kelelahan segera setelah bertelur. 

Telur harus diiletakkan di bawah kerikil di sekitar air yang dingin dengan arus 

yang baik sebagai suplai oksigen. Kematian yang tinggi umum terjadi pada tahap 

ini,yang sebagain besar terjadi akibat predasi dan perubahan kondisi perairan 

akibat ulah manusia. 

b. Cara Adaptasi Ikan Salmon 

Kita tahu bahwa habitat alami ikan salmon ini adalah di perairan air tawar. 

Namun, salmon dapat bermigrasi ke air laut. Yang muda hidup di perairan air 

tawar tempat mereka dilahirkan selama tiga tahun sebelum pindah ke laut. Ini 

karena salmon dapat beradaptasi dengan kondisi air tawar dan kondisi air laut, 

yang membantu tubuhnya beradaptasi dengan air laut dan salinitas air tawar. 

Ikan salmon pada umumnya termasuk spesies dari anadromous, yang 

dimana spesies ini bermigrasi guna berkembang biak. Salmon berasal dari jenis 

air tawar kemudian bermigrasi ke lautan dan kembali ke air tawar guna untuk 

bereproduksi (Nims, 2015). 
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Fenomena migrasi ikan salmon dieksplorasi banyak oleh peneliti guna 

untuk mempelajari tingkah laku migrasi. Ikan salmon dewasa akan menghabiskan 

banyak waktunya di perairan laut dan hanya akan kembali ke perairan tawar untuk 

melakukan pemijahan. Pemijahan ikan salmon biasanya terjadi pada musim 

dingin dan musim gugur di hulu sungai. Larva dari ikan salmon akan kembali ke 

laut guna mendapatkan makanan, tetapi perjalanan kembali ke laut sangat 

bergantung pada ketersediaan makanan di sekitar larva. Salmon Atlantik baru 

akan melakukan migrasi setelah 1 hingga 6 tahun atau lebih sedangkan salmon 

Pasifik sekitar 2-3 tahun (Fahmi, 2010). 

c. Fisiologi Ikan Salmon 

Ikan salmon merupakan ikan yang dapat hidup di air tawar dan di air laut. 

Adaptasi fisiologi ikan yang hidup di air tawar dan di air laut.Adaptasi fisilogi 

merupakan proses penyesuaian di makhluk hidup terhadap lingkungan sekitarnya 

yang memperlihatkan perubahan sistem metabolisme dalam tubuhnya. Adaptasi 

fisiologis terhadap hewan air dibedakan menjadi 2, yaitu : Adaptasi ikan air laut 

dan air tawar. Ikan air tawar : adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau 

seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai,dan danau, dengan salinitas kurang 

dari 0,05%. Dalam banyak hal, limgkungan air tawar berbeda dengan lingkungan 

perairan laut,dan yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya. Untuk 

bertahan hidup di air tawar, ikan membutuhkan adaptasi fisiiologi yang bertujuan 

menjaga keseimbangan konsentrasi ion dalam tubuh. 41% dari seluruh spesies 

ikan diketahui berada di air tawar. Hali ini karena spesies yang cepat yang 

menjadikan habitat yang terpencar menjadi mungkin untuk ditinggali. Ikan air 

tawar berbeda secara fisiologis dengan air laut dalam beberapa aspek. Insang 

mereka harus mampu mendifusikan air sembari menjaga kadar garam dalam 

cairan tubuh secara simultan. Adaptasi pada bagian sisik juga memainkan peran 
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penting; ikan air tawar yang kehilangan banyak sisik akan mendapatkan kelebihan 

air yang berdifusi di dalam kulit dan dapatmenyebabkan kematian pada ikan.  

Karakteristik lainnya terkait dengan ikan air tawar adalah ginjalnya yang 

berkembang dengan baik. Ginjal ikan air tawar berukuran besar banyak air yang 

melewatinya. Banyak spesies bereproduksi diair tawar namun menghabiskan 

sebagian besar hidupnya di laut. Mereka dikenal dengan nama ikan anadromous, 

meliputi salmon,trout, dan stickleback. Spesies yang bermigrasi antara air laut dan 

air tawar membutuhkan adaptasi kedua lingkungan. Ketika berada didalam air laut 

mereka harus menjaga konsentrasi garam dalam tubuh mereka lebih rendah pada 

air lingkungannya. Ketika berada di air tawar mereka harus menjaga kadar garam 

berada di atas konsentrasi lingkungan sekitarnya. Banyak spessies yang 

menyelesaikan masalah ini dengan berasosiasi dengan habitat berbeda pada 

berbagai tahapan hidup. Belut,bangsa salmon, dan lamprey memiliki toleransi 

salinitas diberbagai tahap kehidupan mereka. Inilah yang dapat menyebabkan 

sehingga ikan salmon dapat hidup di air tawar dan air laut. Perbedaan fisiologis 

yang dapat terlihat ketika ikan salmon bermigrasi ke air laut, sisik ikan salmon 

akan tampak menyala karena penyesuaian kadar garam di air laut. 

Ikan merupakan salah satu kekayaan laut Indonesia yang meliput sepertiga 

dari spesies ikan didunia. Minyak ikan dapat dihasilkan dari perebusan ikan atau 

sisa pembuatan tepung. Minyak ikan mengandung PUFA (Poly Unsaturated Fatty 

Acid) khususnya Omega 3 yaitu EPA dan DNA (KKP, 2015; Sahena et al., 2010). 

Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa minyak ikan memiliki 

aktivitas analgesik dan antioksidan (Gammone, 2018; Faizah, 2019). 

EPA dan DNA dalam ikan diperoleh karena ikan mengonsumsi alga yang 

memiliki kedua asam lemak tersebut (Haris, 2004). EPA merupakan senyawa 

metabolit ALA yang dihasilkan pada tubuh manusia melalui reaksi enzimatik 
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desaturasi. Penelitian sebelunnya menunjukkan bahwa EPA memiliki manfaat 

dalam menurunkan resiko penyakit jantung coroner, sebagai antiplatelet, 

menurunkan kadar LDL (Low Density Lipoprotein). Sedangkan, DHA berperan 

dalam tumbuh kembang otak serta indera penglihatan..   

B. Minyak dan Lemak 

Lemak merupakan trigliserida yang terkandung dalam minyak dan padat 

pada suhu kamar. Lemak yang mengandung asam lemak dengan titik lebur rendah 

biasanya berwujud cair pada suhu kamar, dan lemak yang mengandung asam 

lemak yang bertitik lebur tinggi, cenderung berwujud setengah padat atau padat 

pada suhu kamar (Rohman, 2016; Pranowo dan Muchalal, 2004). 

Dalam teknologi makanan, lemak dan minyak memegang peran yang 

penting karena minyak dan lemak memiliki titi didih yang tinggi (sekitar 200 °C) 

maka biasanya dipergunakan untuk menggoreng makanan sehingga bahan yang 

digoreng akan kehilangan sebagian besar air yang dikandungnya dan menjadi 

kering.Pada bidang biologi dikenal sebagai salah satu bahan penyusun dinding sel 

dan penyusun bahan-bahan biomolekul. Bidang gizi, minyak dan lemak 

merupakan sumber biokalori yang cukup tinggi nilai kilokalorinya yaitu sekitar 9 

Kilokalori setiap gramnya. Selain itu juga merupakan sumber asam-asam lemak 

tak jenuh yang essensial yait linoleat dan linolenat (Sudarmadji et al., 1989). 

Lemak dan minyak adalah golongan dari lipid (latin yaitu lipos yang 

artinya lemak). Terutama lipid tidak bisa larut dalam air, tetapi larut dalam larutan 

non polar seperti eter. Lemak atau minyak adalah triester dari gliserol dan disebut 

trigliserida. Apabila minyak atau lemak di didihkan dengan alkali, kemudian 

mengasamkan larutan yang dihasilkan, maka akan didapatkan gliserol dan 

campuran asam lemak. Reaksi ini disebut penyabunan (Hard, 2003). 

Lemak dan minyak adalah suatu trigliserida atau triasilgliserol. Lemak 
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tersusun oleh asam lemak jenuh sedangkan minyak tersusun oleh asam lemak tak 

jenuh. Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga 

kesehatan tubuh manusia. Selain itu lemak dan minyak juga merupakan sumber 

energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein (Rohman, 

2016; Panagan et al, 2012). 

Minyak dan lemak termasuk salah satu anggota golongan lipid yaitu lipid 

netral. Lipid diklasifikasikan dalam empat kelas yaitu lipid netral, fosfatida, 

spingoli, dan glikolipid. Minyak dan lemak yang telah dipisahkan dari jaringan 

asalnya mengandung sejumlah kecil komponen selain trigliserida yaitu lipid 

kompleks (leshitin, cephalin, fosfatida, dan glikolipid), sterol (berada dalam 

keadaan bebas atau terikat dengan asam lemak), asam lemak bebas, lilin, pigmen 

yang larut dalam lemak dan hidrokarbon (Ketaren, 2008). 

Minyak juga termasuk golongan lipid. Suatu sifat yang khas dan 

mencirikan golongan lipid (termasuk  minyak dan lemak) adalah kelarutannya 

dalam pelarut organik (pelarut non polar) dan sebaliknya ketidaklarutannya dalam 

pelarut air dan pelarut polar lainnya. Kelompok-kelompok lipid dapat dibedakan 

berdasarkan polaritasnya atau berdasarkan stukrtur kimia tertentu. Kelompok- 

kelompok lipid tersebut adalah (Rohman dan Sumantri, 2013). 

a. Kelompok trigliserida (minyak, lemak). 

b. Kelompok turunan asam lemak (lilin, aldehid asam lemak). 

c. Fosfolipid dan serebrosid (termasuk glikolipid). 

d. Sterol-sterol dan steroid. 

e. Karotenoid. 

1. Asam Lemak 

Asam lemak adalah asam organik yang terdiri dari rantai karbon lurus 

dengan gugus hidroksil (COOH-) di satu ujung dan gugus metil (-CH3) di ujung 
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lainnya. Asam lemak alami biasanya memiliki rantai dengan jumlah karbon genap 

dari 4 hingga 20 karbon (Almatsier, 2006). 

Asam lemak adalah asam monokarboksilat rantai lurus, tidak bercabang 

yang bahkan mengandung atom karbon mulai dari C-4, tetapi yang paling umum 

adalah C-16 dan C-18. Asam lemak dapat dikelompokkan berdasarkan panjang 

rantai, ikatan rangkap, dan ada tidaknya isomer trans-cis. Asam lemak juga 

diklasifikasikan menurut jumlah atom karbon yang dikandungnya, yaitu rantai 

pendek (6 atom karbon atau kurang), rantai sedang (8-12 atom karbon), rantai 

panjang (14-18 atom karbon) dan rantai sangat panjang ( 20 atom karbon atau 

lebih). ) (Rohman, 2016; Almatsier, 2016). Struktur kimia Asam Lemak dapat 

dilihat pada  gambar 2.1 

Gambar 2.1 Struktur Kimia Asam Lemak (Almatsier, 2016). 

Asam lemak dapat dibedakan berdasarkan tingkat kejenuhan, yaitu asam 

lemak jenuh (saturated fatty acid/SAFA) dan asam lemak jenuh (unsaturated fatty 

fatty acid) yang terdiri dari monosaturated fatty acid dan polyunsaturated fatty 

acid. Perbedaan antara asam lemak tidak jenuh dan asam lemak tidak jenuh juga 

terdapat pada ikatan rangkapnya. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan 

rangkap antar karbonnya sedangkan asam lemak tidak jenuh memiliki ikatan 

rangkap antar karbonnya. Asam lemak tak jenuh memiliki titik cair lebih rendah 

daripada asam lemak jenuh. Keberadaan ikatan rangkap dalam struktur asam 

lemak mengakibatkan adanya adanya konfigurasi, yaitu konfigurasi cis bila ikatan 

rangkapnya terletak pada sisi yang sama dengan gugus hidrogen dan konfigurasi 

trans apabila ikatan rangkapnya terleta di sisi yang berlawanan (Hames dan 

Hooper, 2005). 
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Asam-asam lemak sering kali dinamai dengan nama umumnya (trivial 

name) dibanding terminologi nama standard International Union of Pure and 

Applied Chemictry (IUPAC). Beberapa nama umum mempunyai kesulitan untuk 

diingat seperti kombinasi-kombinasi berikut: kaproat, kaprilat, dan kaprat; 

arakidat dan arakidonat; linoleat, linolenat, γ-linolenat, dan dihomo-γ-linolenat. 

Asam lemak yang mempunyai berat molekul yang paling besar di dalam molekul 

gliserida juga merupakan bagian yang reaktif. Sehingga asam lemak mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap lemak dan minyak (Rohman, 2016; Sastroamidjojo, 

2009). 

Perbedaan ikatan kimia antara lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh 

menyebabkan terjadinya perbedaan sifat kimia dan fisik, diantaranya asam lemak 

jenuh dapat meningkatkan kadar kolestrol dalam darah. Semakin panjang rantai 

karbon dan semakin banyak ikatan rangkapnya, maka semakin besar 

kecenderungan untuk menurunkan kadar kolestrol dalam darah (O’keefe, 2002). 

a.  Klasifikasi asam lemak 

Asam lemak yang telah diketahui yang terdapat di alam dari 1000 jenis, 

tetapi hanya sejumlah kecil yaitu sekitar 20-50 yang banyak diulas dan diteliti. 

Secara umum jenis-jenis asam lemak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 

empat kelompok besar, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak dengan satu ikatan 

rangkap, asam lemak tak majemuk, dan asam lemak yang mempunyai gugus 

fungsi lain (Estiasih, 2009). 

1) Asam Lemak Jenuh (Saturated Fatty Acid/SAFA) 

Asam lemak jenuh adalah asam lemak alami dan rantai karbonnya jenuh 

atau tidak memiliki ikatan rangkap. Panjang rantai asam lemak bervariasi dari 2 

hingga lebih dari 22 atom karbon, tetapi jumlah atom karbon yang paling umum 

adalah 12-22 (Estiash, 2009). 
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 Struktur Asam Lemak Jenuh (Saturated Fatty Acid) dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Asam Lemak Jenuh (Saturated Fatty Acid) 

(Almatsier, 2016). 

2) Asam Lemak   Dengan  Tak Jenuh Satu   Ikatan   Rangkap   atau     

Asam   Monoenoat (Monounsaturated Fatty Acid-MUFA) 

 Asam monoenoat adalah asam lemak dengan ikatan rangkap di lokasi 

tertentu. Asam lemak ini biasanya merupakan senyawa olefin dengan konfigurasi 

cis dan ikatan rangkap biasanya terdapat pada posisi tertentu. Jenis yang paling 

umum dari gugus asam lemak ini adalah n-9 atau omega-9, yang memiliki ikatan 

rangkap pada atom ke-9 dari gugus karboksil (Estiash, 2009).  Struktur Asam 

Lemak Tak Jenuh Tunggal (Mono Unsaturated Fatty Acid) dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

Gambar 2.3 Struktur Asam Lemak Tak Jenuh Tunggal (Mono Unsaturated 

Fatty Acid) (Almatsier, 2016). 

3) Asam Lemak Tak Jenuh Majemuk atau Asam Poliena 

(Polyunsaturates Fatty Acids-PUFA) 

Asam lemak tak jenuh majemuk (PUFA) terutama terdiri dari atas asam 

poliolefinik dengan posisi ikatan rangkap yang teratur. Jumlah ikatan rangkap 

beragam dari 2 sampai 6 dengan konfigurasi cis (Estiasih, 2009).  

Struktur Asam Lemak Tak Jenuh Ganda (Poly Unsaturated Fatty Acid) 
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dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

Gambar 2.4 Struktur Asam Lemak Tak Jenuh Ganda (Poly 

Unsaturated Fatty Acid) (Almatsier, 2016). 

PUFA dikelompokkan menjadi beberapa seri atau famili. PUFA alami 

disintesis dalam tubuh organisme hidup sebagai kelompok asam lemak. 

Rangkaian PUFA terpenting adalah asam lemak omega-6 dan asam lemak alfa-

linolenat-omega-3. Seri PUFA lainnya, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil, 

adalah seri asam lemak omega-9 dan omega-7. Deret PUFA yang penting dan 

sumber asam lemak tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Deret PUFA yang penting dan sumbernya (Estiasih, 2009). 

Deret Asam lemak Sumber 

 Linolenat Minya nabati, 

kacang-kacangan Omega-3  

Eikosapentanoat Ikan 

 Docosaheksanoat Ikan 

Omega-6 Linoleat Minyak nabati 

 Arakhidrat Jaringan lemak hewan 

Omega-9 Oleat Minyak Nabati 

2. Asam lemak Omega-3 

Asam lemak omega-3 termasuk dalam kelompok asam lemak essensial. 

Asam lemak ini disebut essensial karena tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dan 

hanya bisa didapatkan dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Asam lemak 

essensial yaitu linolenat (18:3 ɷ-dan linoleat (18:3 ɷ-6). Kedua jenis ini 
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dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan fungsi normal semua jaringan. Masing- 

masing mempunyai ikatan rangkap pada karbon ke-6 dan ke-3 dari ujung gugus 

metil. Hewan dan manusia tidak dapat menambahkan ikatan rangkap pada karbon 

ke-6 dan karbon ke-3 pada asam lemak yang ada sehingga tidak dapat mensintesis 

kedua jenis asam lemak tersebut (Almatsier, 2004). 

Asam lemak omega-3 merupakan asam lemak yang mempunyai ikatan 

rangkap pada karbon nomor 3 dihitung dari atom karbon terjauh dari gugus 

karboksil atau karbon omega atau karbon gugus metil (CH3) nomor 1. Pada tubuh 

deret asam lemak omega-3 disintesis dari asam linoleat melalui proses denaturasi 

(pengurangan kejenuhan) dan elongasi (penambahan   panjang   rantai) 

(Estiasih, 2009). 

Asam lemak omega-3 merupakan asam lemak yang terdapat pada ikan. 

Asam lemak ini termasuk essensial yang dianggap memiliki beberapa keaktifan 

biologis terutama EPA dan DHA. Minyak ikan terutama yang hidup di air dalam 

dan dingin kaya akan EPA dan DHA. Plankton laut mengandung asam lemak 

omega-3. Ikan dapat mengubah asam lemak linolenat menjadi EPA dan DHA 

(Almatsier, 2004). 

Dari deret asam lemak omega-3 tersebut, asam lemak omega penting 

dalam minyak ikan adalah asam linolenat, asam eikosapentaenoat (EPA) dan 

asam dokosaheksaenoat (DHA). 

1. Asam Linolenat (Linolenat Acid)  

Asam linolenat diproduksi dalam tubuh tumbuhan oleh alfa-12 dan alfa-15 

denaturasi asam oleat. Posisi ikatan rangkap berada pada atom nomor 9, 12 dan 15 

dihitung dari gugus karboksil. EPA (eicosapentaenoic acid). 

EPA (eicosapentoic acid) adalah senyawa dengan 20 rantai karbon, lima 

ikatan rangkap, dimana ikatan rangkap pertama berada di posisi 3 ujung gugus 
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metil. (Maulana, 2013) 

2. DHA (Docosahexanoic Acid) 

DHA (docosahexaenoic acid) adalah senyawa dengan 22 rantai karbon 

dan enam ikatan rangkap, dimana ikatan rangkap pertama berada pada posisi 

karbon ketiga ujung metil. DHA diklasifikasikan sebagai asam lemak omega-3, 

dengan ikatan rangkap terletak pada atom 4, 7, 13, 16, dan 19 dari gugus 

karboksil. DHA sangat penting karena mendorong perkembangan jaringan otak 

dan sistem saraf (Maulana, 2013). 

b. Peran Asam Lemak Omega-3  

Omega-3 (EPA dan DHA) termasuk asam linoleanat yang berfungsi untuk 

pembentukan spingomielin dan merupakan komponen struktural sel saraf (mielin). 

EPA berfungsi untuk pembentukan membran sel. Spingomielen dibentuk oleh 

EPA dan DHA tadi digunakan untuk membentuk membran sel otak dan mielin sel 

saraf. Apabila EPA dan DHA pada otak cukup maka sinyal yang disampaikan dari 

otak akan diteruskan ke akson dan mielin akan mempercepat jalannya sinyal 

yang disampaikan oleh otak. Pesan yang disampaikan oleh otak kemudian 

diteruskan oleh neurotransmitter sesuai dengan perintah otak sehingga 

perkembangan gerak motorik tubuh yang dihasilkan menjadi cepat dan 

berkembang baik. Sebaliknya jika EPA dan DHA jumlahnya kurang di otak maka 

membran sel mati sehingga hantaran sinyal yang diteruskan ke akson tidak lancar 

akibatnya neurotransmitter tidak bekerja dan gerak motorik tubuh menjadi lambat 

dan perkembangan motorik pun menjadi lambat. Neurotransmitter berfungsi 

sebagai penyampai pesan dari sel saraf (Diana, 2013). 

Adapun peran omega-3 dalam pencegahan penyakit adalah sebagai 

berikut: 

1. Peran Asam lemak Omega-3 dalam Pencegahan Penyakit Jantung 
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Asam lemak omega-3 berperan dalam pencegahan penyakit jantung 

melalui penurunan resiko trombosis dan aterosklerosis akibat perubahan profil 

lipid plasma dan sintesis eikosanoid. Sintesis eikosanoid dari asam lemak omega- 

3 berperan dalam mencegah agregasi platelet pada proses trombosis dan berperan 

sebagai vasidilator pembuluh darah. Asam lemak omega-3 menurunkan 

pembentukan LDL dan VLDL kolestrol yang beresiko terhadap penyakit jantung 

(Estiasih, 2009). 

2. Peran Asam Lemak Omega-3 dalam Pencegahan dan Terapi Penyakit 

Kanker  

Mekanisme yang diduga berperan pada pada penghambatan 

perkembangan kanker oleh asam lemak omega-3 adalah perubahan sintesis 

eikosanoid, penghambatan proses mitosis, apoptosis, induksi diferensiasi, 

penekanan angiogenesis, dan perubahan metabolisme estrogen (Estiasih, 2009). 

3. Peran Asam Lemak Omega-3 dalam Perkembangan Otak dan Retina 

DHA adalah asam lemak terpenting untuk perkembangan otak dan retina. 

DHA terkandung dalam struktur fosfolipid yang merupakan komponen membran 

otak dan retina (Estiash, 2009). 

C. Minyak Ikan 

Minyak ikan adalah salah satu zat gizi yang mengandung asam lemak kaya 

manfaat karena mengandung sekitar 25% asam lemak jenuh dan 75% asam lemak 

tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA diantaranya DHA dan EPA 

yang dapat membantu proses tumbuh-kembangnya otak (kecerdasan), 

perkembangan indra penglihatan, dan sistem kekebalan tubuh bayi dan balita. 

Kandungan minyak di dalam ikan ditentukan beberapa faktor yaitu jenis ikan, 

jenis kelamin, umur (tingkat kematangan), musim, siklus bertelur, letak geografis 

perairan dan jenis makanan yang dikonsumsi ikan tersebut. Minyak dalam ikan 
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terdapat dalam daging ikan baik daging yang berwarna merah maupun putih. 

Kebanyakan daging yang berwarna merah mengandung minyak lebih tinggi. 

(Panagan et al, 2012; Estiasih, 2009). 

Minyak ikan juga merupakan minyak lemak hasil destearisasi sebagian 

dari minyak lemak hati segar Gadus Morhua Linne dan spesies lain dari familia 

Gadidae. Pemerian minyak ikan yaitu encer, berbau khas, tidak tengik, rasa dan 

bau seperti ikan. Mempunyai sifat sukar larut dalam etanol, mudah larut dalam 

eter, kloroform, karbon disulfida dan etil asetat. Mengandung vitamin A tidak 

kurang dari 225 µg dan vitamin D tidak kurang dari 2,125 µg per gram minyak 

ikan. Memiliki berat jenis antara 0,918 g/cm
3
 dan 0,927 g/cm

3
 (Ditjen POM, 

1995). 

Minyak ikan berasal dari jaringan ikan yang berminyak. Minyak ikan lebih 

banyak mengandung asam lemak tak jenuh ganda atau  Polynsatured  Fatty Acids 

(PUFA), asam lemak tak jenuh ganda yang banyak terdapat pada ikan yaitu asam 

lemak Omega-3, terutama Eikosapentanoat (EPA) dan asam Dokosaheksanoa 

(DHA). Ikan salmon mempunyai kandungan asam lemak omega yang tinggi, 

asam lemak omega termasuk golongan asam lemak  esensial. Asam lemak 

esensial merupakan lemak yang tidak dihasilkan oleh tubuh dan hanya bisa 

diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari–hari (Rasyid, 2003). 

Minyak ikan merupakan salah satu zat gizi yang mengandung asam  lemak 

dan kaya manfaat, minyak ikan mengandung sekitar 25% asam lemak  dan 75% 

asam lemak tidak jenuh. Minyak ikan mengandung sumber pakan  yang kaya akan 

asam lemak Omega 3 yang diperoleh dari minyak ikan laut.  Minyak ikan 

penyuplai utama dalam asam lemak yang mempunyai rantai  panjang yang tidak 

jenuh. Asam lemak tidak jenuh dibedakan menjadi dua  bagian yaitu asam lemak 
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tak jenuh tunggal (Monounsarurated Fatty Acids)  MUFA dan asam lemak tak 

jenuh ganda (Polynsatured Fatty Acids) PUFA (Maulana, dkk., 2014). 

Lemak dan minyak ikan adalah suatu trigliserida atau trigliserol. 

Perbedaan antara suatu lemak dan minyak adalah lemak berbentuk padat dan 

minyak berbentuk cair pada suhu kamar. Lemak tersusun oleh asam lemak jenuh 

sedangkan minyak tersusun oleh asam lemak tak jenuh. Lemak dan minyak adalah 

bahan-bahan yang tak dapat larut dalam air (Almunady et al, 2011). 

D. Sediaan Farmasi 

Menurut peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM, 2004), 

obat dalam artian pembuatan adalah produk yang diproduksi oleh industri farmasi 

atau industri farmasi atau industri makanan. Selain obat-obatan, industri farmasi 

juga memproduksi suplemen makanan. Suplemen makanan yang dapat diproduksi 

oleh industri farmasi adalah cairan atau bubuk yang berbentuk cairan. Sediaan 

farmasi yang umum meliputi aerosol, kapsul, tablet, serbuk, emulsi dan gel 

(Ditjen POM, 1995). 

Kapsul adalah sediaan yang mengandung satu macam obat atau lebih yang  

dimasukkan kedalam cangkang atau wadah kecil yang umumnya dibuat dari 

gelatin (Suparman, 2019). Kebanyakan kapsul yang beredar dipasaran adalah 

kapsul yang semuanya dapat ditelan oleh pasien. Selain itu terdapat juga sediaan 

kapsul yang dapat disisipkan kedalam rektum sehingga obat dilepaskan dan 

diabsorbsi ditempat tersebut, atau isi kapsul dapat dipindahkan dari cangkang 

gelatin dan digunakan sebagai pengukur yang dini dari obat-obat bentuk serbuk. 

Cangkang dapat larut dan dipisahkan dari isinya. 1 kapsul lunak (Soft Capsule) : 

berisi bahan obat berupa minyak/larutan obat dalam minyak. 2 kapsul keras (Hard 

Capsule) : berisi bahan obat yang kering (Ansel, 2011) 
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Kapsul merupakan sediaan padat yang biasanya terdiri dari satu atau lebih 

bahan obat serbuk atau cair yang diisi ke dalam cangkang kapsul gelatin keras 

atau lunak yang mudah larut (Kemenkes, 2020). Keunggulan dibuat sediaan 

kapsul yaitu dapat mengatasi rasa dan bau yang tidak menyenangkan, tidak sulit 

untuk dikonsumsi, proses penyiapannya mudah, bahan obat dapat terlindungi dari 

pengaruh luar (Wulandari, 2020). Pada formulasi sediaan kapsul dapat 

menambahkan ekspien seperti zat pengisi (filler), penghancur (disintegrant), 

pelincir (glidant), dan pelicin (lubricant) (Hadisoewignyo, 2016) 

E. Kromatografi Gas 

Kromatografi gas merupakan metode pemisahan dan deteksi senyawa- 

senyawa yang mudah menguap dalam suatu campuran. Kegunaan umum dari 

kromatografi gas adalah untuk melakukan pemisahan dinamis dan identifikasi 

semua jenis senyawa organik yang mudah menguap dan juga untuk melakukan 

analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam suatu campuran (Hendayana, 

2006).  

Kromatografi gas merupakan metode yang dinamis untuk pemisahan dan 

deteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam suatu campuran dan 

biasanya sampai suhu 400
0
C, dengan menggunakan gas sebagai fase gerak. Fase 

diam dapat berupa zat padat atau cair (Gandjar dan Rohman, 2012).  

Prinsip identifikasi sampel dengan kromatografi gas adalah sebagai 

berikut: Sampel diinjeksikan, sehingga sampel tersebut masuk ke dalam Sample 

Injection Port. Gerbang injeksi dipanaskan, sehingga sampel-sampel cair akan 

menguap dengan cepat. Sampel sebanyak beberapa mikroliter dalam bentuk 

cairan, dimasukkan dengan menggunakan syringe. Uap, yang terjadi dibawa 

masuk ke dalam kolom oleh gas pembawa. Kolom akan memisahkan komponen-

komponen analit dari cuplikan berdasarkan volatilitas analit dan afinita atau  
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interaksi yang terjadi antara analit dengan fasa diam. Setelah analit terelusi dalam 

kolom, selanjutnya analit dideteksi oleh detektor dan sinyal dalam puncak akan 

dihasilkan oleh pencatat (Sastrohamidjojo, 2009) 

Adapun skema kromatografi gas dapat dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 3. Skema Alat Kromatografi Gas 

Keunggulan kromatografi gas 

1. Kecepatan  

a. Gas yang merupakan fasa gerak sangat cepat mengadakan 

kesetimbangan antara fasa bergerak dengan fasa diam 

b. Dapat diperoleh waktu pemisahan yang relatif sangat cepat (diukur 

dalam menit) dengan kecepatan gas yang tinggi. 

2. Sensitif 

Kromatografi gas sangat sensitif. Alat yang paling sederhana dapat 

mendeteksi kosentrasi dalam ukuran 100 ppm. Alat-alat GC yang lebih 

rumit dapat mendeteksi senyawa yang kosentrasinya hanya beberapa ppm 

saja. 

Karena sensitifitasnya yang tinggi dari GC maka hanya diperlukan 

sejumlah kecil dari cuplikan, biasanya dalam ukuran mikroliter saja. 

3. Pemisahan 

Dengan kromatografi gas memungkinkan untuk memisahkan molekul-

molekul dari suatu campuran, dimana hal ini tidak mungkin dipisahkan 
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dengan cara-cara yang lain. Misalnya pemisahan metil ester seperti asam 

laurat dari metil ester lain seperti asam miristat, asam palmitat, dan lain-

lain. Senyawa tersebut tak mungkin dianalisis dengan cara destilasi atau 

dengan cara ekstraksi, tetapi sangat mudah dipisahkan dengan GC. 

4. Alat kromatografi gas dapat dipakai dalam waktu yang lama dan 

berulang-ulang (Sastrohamidjojo, 2009). 

Komponen-komponen instrumentasi pada kromatografi gas yaitu : 

1. Gas pembawa (fasa gerak) 

Gas pembawa ditempatkan dalam tabung silinder bertekanan tinggi 

dengan tekanan sebesar 150 atm. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh suatu gas pengangkut, yaitu : 

a. Inert, yaitu tidak bereaksi dengan cuplikan, pelarut dan material dari 

kolom. 

b. Murni dan mudah diperoleh serta murah. 

c. Sesuai dan cocok untuk detektor dan harus memenuhi difusi gas. 

Gas-gas yang sering dipakai sebaga fase gerak pada GC adalah helium 

atau argon. Gas tersebut sangat baik, tidak mudah terbakar, tetapi sangat sangat 

mahal harganya. Gas pembawa berada dalam tangki bertekanan tinggi. Pengatur 

tekanan digunakan untuk memberikan tekanan yang seragam pada injektor 

sehingga diperoleh laju alir yang tetap (Winarno, 2002). 

2. Gerbang suntik (injektor) 

Injektor adalah alat untuk memasukkan sampel yang akan dianalisis ke 

dalam sistem GC dengan pertolongan jarum injeksi yang biasa disebut syringe. 

Tempat injeksi alat GC selalu dipanaskan, aturan pertama untuk pengaturan suhu 

ini adalah suhu tempat injeksi dipanaskan 50°C lebih tinggi dari titik didih 

campuran cuplikan yang mempunyai titik didih paling tinggi (Sastrohamidjojo, 
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2009). 

3. Detektor 

Detektor pada GC akan memberikan informasi mengenai segala 

sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan tujuan analisis kualitatif dan 

kuantitatif dengan GC. Detektor yang banyak digunakan untuk mendeteksi 

senyawa-senyawa organik adalah FID (Flame Ionisation Detector). Pada FID 

cuplikan yang dibawa oleh gas pembawa mengalir ke dalam nyala dan diuraikan 

menjadi ion. Ion ini meningkatkan arus listrik yang mengalir antara kedua 

elektroda dan kemudian arus tersebut diperkuat dan direkam (Gritterer, 1991). 

Ada beberapa syarat utama yang harus dimiliki oleh detektor, yaitu : 

1) Memberikan respon yang spesifik untuk setiap senyawa yang diukur 

2) Mempunyai linieritas yang lebar 

3) Mempunyai kepekaan yang tinggi dan dapat diperkirakan 

4) Tidak merusak komponen yang diukur 

5) Memberikan informasi kualitatif pada puncak yang dideteksi. 

Kromatografi gas adalah instrumen yang paling banyak digunakan di 

laboratorium penelitian dan industri. Hal ini disebabkan karena tingkat 

keberhasilannya yang tinggi, waktu analisis yang cepat, efisiensi pemisahan yang 

baik dan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk analisis relative sedikit. Selain 

dengan menggunakan kromatografi gas analisis asam lemak juga dapat dilakukan 

dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi, dan kromatografi lapis 

tipis 

4. Kolom  

Kolom pada GC merupakan bagian yang sangat penting, sebab pada 

kolom terjadi proses pemisahan komponen yang akan dianalisis. Proses 

pemisahan dapat dipandang sebagai serangkaian dari partisi dimana cuplikan 



30  

 
 

masuk ke dalam larutan dari fasa cair dan selang beberapa waktu akan teruapkan 

lagi. Jadi fasa cair menahan molekul-molekul cuplikan dan gerakan cuplikan 

dilakukan oleh fasa bergerak. Afinitas cuplikan terhadap fasa cair menentukan 

berapa lama cuplikan ditahan. Senyawa-senyawa yang mempunyai afinitas rendah 

(tidak suka) terhadap fasa diam akan keluar dari kolom pertama. Sedangkan 

senyawa-senyawa dengan afinitas besar (larut dengan baik) terhadap fasa diam 

akan keluar dari kolom kemudian (Satrahamidjojo, 2009).. 

Ada dua tipe kolom yang tersedia untuk kromatografi analisis yaitu 

kolom packing dan kolom kapiler. Saat ini kolom packing bukan merupakan 

pilihan utama dalam analisis rutin asam lemak hal ini disebabkan karena 

resolusinya yang rendah dan membutuhkan sampel dalam jumlah yang lebih 

besar. Bila dibandingkan dengan kolom packing kolom kapiler membutuhkan 

sampel yang jauh lebih sedikit dan mampu menghasilkan resolusi pemisahan yang 

lebih tinggi (Whitaker, 2005). 

Kolom berfungsi sebagai jantung pada kromatografi gas. Kolom yang 

biasa digunakan sangat bermacam-macam dan bentuknya sangat beragam. 

Panjang kolom yang digunakan mulai dari 1 m sampai dengan 30 m. Diameter 

kolom biasanya antara 0,3 mm hingga 0,5 mm.Isi kolom berupa padatan 

pendukung dari fase diam yang berfungsi untuk mengukat fase diam tersebut. 

Padatan atau diatomite berupa tanah diatom yang telah dipanaskan atau 

dikeringkan. Persyaratan padatan pendukung yang baik : 

1) Inert, tidak mudah menguap. 

2) Kuat, stabil pada suhu tinggi. 

3) Memiliki luas permukaan yang besar : 1-20 m
2
/g. 

4) Permukaan yang teratur, ukuran yang sama, ukuran pori 

sekitar 10 µl (Sastrohamidjojo, 2009). 
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Pada instrument GC-MS, terdapat dua blok utama yaitu kromatografi gas 

dan spektrometri massa. Kromatografi gas memisahkan asam lemak yang terdapat 

pada sampel sediaan minyak ikan. Pemisahan ini berdasarkan kemampuan 

masing-masing asam lemak dalam fase gerak berinteraksi dengan fase diam pada 

kolom kromatografi. Pemisahan ini ditunjukkan dengan adanya retention time 

(waktu retensi) yang berbeda dari setiap asam lemak. Retention time ini 

ditunjukkan dengan adanya puncak-puncak pada kromatogram. Luas puncak pada 

kromatogram ini setara dengan kosentrasi atau kadar asam lemak yang terdapat 

pada sampel. Asam lemak yang dianalisis sebelumnya diubah dalam bentuk ester 

supaya asam lemak tersebut mempunyai titik didih yang rendah (Almunady et  al, 

2011; Hendayana, 2006; Khopkar, 1990). 

Setelah asam lemak dipisahkan oleh kromatografi, asam lemak masuk ke 

detektor spektrometri massa. Disini asam lemak diionisasi dan difragmentasi 

sehingga terpecah menjadi fragmen-fragmen yang dapat dideteksi dengan rasio 

massa dan muatan. Jenis asam lemak akan ditampilkan dalam bentuk pola 

fragmentasi yang menunjukkan berat molekul ataun rumus molekul dari senyawa 

yang terdeteksi. Pola fragmentasi ini akan dibandingkan dengan pola fragmentasi 

yang terdapat pada base komputer sehingga diketahui jenis asam lemak yang 

diidentifikasi (Hendayana, 2006). 

F. Tinjauan Islam dalam Pemanfaatan Hewan. 

Islam adalah agama yang ajarannya sangat kompleks dan lengkap, 

membimbing manusia dalam kehidupan sehari-hari. Segala aspek kehidupan 

manusia, baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, 

dijelaskan dan diatur dalam ajaran Islam pada sumber hukum Islam, yaitu 

Alqur'an dan Hadits. 
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Kesehatan merupakan salah satu prinsip yang ditekankan dalam ajaran 

islam. Islam menganjurkan terhadap pemeluknya untuk mengonsumsi makanan 

dan minuman yang halalan thoyyiban (halal dan baik). Halal adalah suatu hal 

yang dibolehkan secara agama, sedangkan thayyib adalah sesuatu yang baik pada 

dasarnya, tidak merusak fisik dan pikiran, serta harus memenuhi syarat dari segi 

kebersihan, sebagaimana dalam firnan Allah SWT pada ayat Alqur’an Q.S Al-

Baqarah/2:168 dibawah ini: 

Terjemahnya:  

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu”. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemberian nikmat, Dia menyebutkkan 

bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka 

bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak 

membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Ayat diatas ditunjukkan bahwa 

bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya 

dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia sekelompok kecil maupun 

besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan dengan merugikan yang lain, maka 

bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk 

memakan yang halal yang ada dibumi (M.Quraish, 2006). 

Allah juga melarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, dalam 

tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutinya. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Alqur’an Q.S. Al-A’raf/7:31 dibawah ini: 
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Terjemahnya: 

“Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan”. 

Alasan turunnya ayat ini, Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa 

pada masa jahiliah, seorang wanita berthawaf di ka’bah dalam keadaan telanjang, 

hanya kemaluannya yang ditutupi dengan secarcik kain. Sambil berthawaf ia 

bersyair “Hari ini sebagian atau seluruhnya kelihatan, dan bagian yang kelihatan 

tidak aku halalkan”. Maka turunlah ayat,”…. Pakailah pakaianmu yang bagus 

pada setiap (memasuki) masjid….”  

Dalam Tafsir al-Mishbah karya M.Quraish Shihab mrnjelaskan bahwa 

kata “ Pakailah pakaianmu yang indah” yakni menutup aurat, jika membukanya 

pasti buruk. Lakukan itu setiap memasuki masjd, baik masjid dalam arti bangunan 

khusus, maupun dalam pengertian yang luas. Makanlah makanan yang halal, 

enak, bermanfaat lagi bergizi serta minumlah yang kamu sukai selama tidak 

memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-

lebihan dalam segala hal, baik dalam hal ibadah dengan menambah cara atau 

kadarya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena 

sesungguhnya Allah tidak menyukai yakni tidak melimpahkan rahmat dan 

ganjaran bagi orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun. 

Dalam Tafsir al-Mishbah karya M.Quraish Shihab dalam konteks 

berlebih-lebihan ditemukan pada pesan Nabi SAW,” tidak ada wajah yang 

dipenuhkan manusia lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi putra Adam beberapa 

suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalau pun harus (memenuhkan perut), 

maka hendaklah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi 
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untuk pernafasannya”. (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban melalui 

Miqdam Ibnu Ma’dikarib). 

Penggunaan obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun hewan 

merupakan metode pengobatan yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. 

Dimasa ini penggunaan obat dari tanaman maupun hewan banyak digunakan oleh 

masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Namun sebagai muslim harus 

memahami bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi baik itu makanan, minuman 

termasuk obat-obatan harus halal hukumnya berdasarkan ajaran Islam. 

Obat-obat yang berasal dari hewan tentunya harus hewan yang tidak 

diharamkan oleh Allah SWT  karena ada beberapa hewan yang diharamkan oleh 

Allah untuk dikonsumsi yaitu sebagai berikut: 

1. Hewan babi. 

2. Hewan yang bertaring dan digunakan untuk menyerang mangsa dan 

beberapa hewan peliharaan seperti singa, serigala, macan, kucing dan 

anjing. 

3. Binatang yang disembelih yang tidak menyebut nama Allah atau menyebut 

nama selain Allah. 

4. Jallalah yaitu binatang yang memakan kotoran. Namun jika 

binatang tersebut dijauhkan oleh kotoran dalam waktu yang lama dan diberi 

makanan yang suci maka akan menjadi baik dan bisa dikonsumsi . 

Pernyataan di atas sesuai dengan firman Allah Sebagaimana firman Allah 

swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:173 berikut ini. 
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Terjemahnya:  

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging 
babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain 
Allah”.  

Tafsir al-Mishbah karya M.Quraish Shihab dalam konteks “Haram” 

bukanlah yang haram itu apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-

orang musyrik. Tapi sesungguhnya yang haram bagi kalian, orang-orang beriman 

itu adalah bangkai binatang yang mati bukan karena disembelih, daging babi dan 

binatang yang disembelih bukan atas nama Allah tapi atas nama berhala dan 

sejenisnya. 

Di sisi yang lain hewan-hewan yang diharamkan di atas, Allah swt. 

memberikan pengecualian pada kondisi tertentu dan kondisi terdesak maka hewan 

yang sebelumnya diharamkan menjadi boleh untuk dimakan.  

Hal tersebut sesuai firman Allah swt. dalam Q.S. Al-An’am/6:119 bawah 

ini: 

Terjemahnya:  

“Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang 
disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu 
apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan 
terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan 
keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-
orang yang melampaui batas”. 

Tafsir Al-Muyassar dan apa saja yang menghalangi kalian (wahai kaum 

muslimin), untuk memakan sembelihan yang disebut nama Allah ketika 

menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menerangkan kepada kalian 

seluruh makanan yang diharamkannya atas kalian? Akan tetapi, dalam kondisi 

darurat yang disebabkan oleh kelaparan, dari barang-barang yang diharamkan atas 

kalian seperti bangkai, sesungguhnya menjadi boleh dimakan bagi kalian. Dan 

sesungguhnya kebanyakan orang-orang sesat pasti akan menyesatkan para 
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pengikut mereka dari jalan Allah dalam urusan penghalalan barang-barang yang 

diharamkan dan pengharaman barang-barang halal dengan dorongan hawa nafsu 

mereka lantaran kebodohan mereka. Sesungguhnya tuhanmu (wahai rasul), lebih 

mengetahui orang yang melampaui batas dalam perkara tersebut. Dan Dia lah 

yang akan menangani perhitungan perbuatan orang itu dan balasan baginya. 

Terkait dengan adanya pengecualian terhadap bolehnya mengkonsumsi 

atau memakan hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam keadaan darurat, ada 

beberapa syarat atau batasan kondisi darurat tersebut antara lain: 

1. Kondisi darurat tersebut memang ada atau nyata serta tidak dibuat-buat, 

spekulatif dan sebagainya. 

2. Tidak adanya jalan atau cara lain selain menggunakan sesuatu yang 

diharamkan tersebut dan jika tidak menggunakannya akan menimbulkan 

bahaya. 

3. Harus memenuhi uzur diperbolehkannya melakukan sesuatu yang 

diharamkan tersebut. 

4. Tidak menyalahi prinsip dasar Islam. 

5. Melakukan sesuatu yang haram hanya pada batasan untuk bertahan saja. 

6. Bertanya kepada ahli agama dan sebagainya yang memiliki ilmu dan dapat 

dipercaya (Nur Asia H, 2020). 

Jadi berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan mengkonsumsi 

hewan baik itu memakan atau menggunakannya sebagai obat harus sesuai dengan 

ajaran Islam. Selain itu, sangat penting untuk tidak mengkonsumsi barang atau 

hewan yang telah jelas dilarang oleh Islam. Namun sesuatu yang dilarang oeh 

Allah boleh untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan jika dalam kondisi 

darurat seperti penjelasan di atas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

eksperimental laboratorium yang bertujuan untuk menganalisis kandungan asam 

lemak omega-3 pada produk minyak ikan salmon lokal dan impor. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di laboratoriun Kimia Analisis Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan pada bulan September 2022 sampai selesai. 

C. Sampel  

Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah empat sediaan 

kapsul minyak ikan salmon dimana dua produk sediaan kapul minyak ikan salmon 

lokal dan dua produk sediaan kapsul minyak ikan salmon impor yang beredar 

dipasaran dengan nama sampel A, sampel B, sampel C, dan sampel D. 

D. Instrumen Peneliitian 

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa instrumen alat maupun bahan 

yang akan digunakan yaitu sebagai berikut : 

a. Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah botol vial, pipet tetes 

ukur, gunting, kromatografi gas-spektrometri massa (GC-MS). 

b. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan adalah sediaan kapsul minyak ikan salmon 

lokal dan impor, aquadest, tissue, dan n-heksan 
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E. Prosedur Penelitian 

a. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja sesuai 

dengan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sampel yang 

digunakan adalah sediaan kapsul minyak ikan salmon (Onchorhynchus nerka) 

lokal dan impor. 

b. Metilasi Minyak Ikan 

Sampel diambil sebanyak 0,25 ml kemudian dimasukkan kedalam botol 

vial dan ditambahkan n-heksan sebanyak 1,5 ml lalu dihomogenkan dengan cara 

digoyang-goyangkan (Syarifuddin, 2022). 

c. Analisis Asam Lemak 

Diinjeksikan sebanyak 1µl sampel untuk dianalisis dengan menggunakan 

Gas Chromatograpy-Mass Spectroscopy (GC-MS). Instrumen GC-MS yang 

digunakan adalah Thermo Scietific Trace 1310-ISQ 7000. Kolom yang digunakan 

adalah RTX-5, suhu injektor diatur 250°C, suhu detektor 250°C, dengan gas He 

sebagai pembawa. Suhu awal kolom diatur 140°C ditahan selama 2 menit, 

kemudian dinaikkan laju konstan 4°C/menit hingga dicapai suhu 260°C yang 

kemudian ditahan selama 2 menit. Jadi total lamanya waktu analisis GC-MS 

untuk setiap sampel adalah 34 menit (Pandiangan, et.al, 2018). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil analisis dengan GC-MS yang diperoleh adalah dalam bentuk 

kromatogram, dan kromatogram dari asam lemak pada masing-masing sampel 

berbeda. Kromatogram dari keempat sampel dapat dilihat pada Gambar 4.1 

sampai dengan 4.4. 

 

Gambar 4.1 Kromatogram sampel A 



40  

 
 

Gambar 4.2 Kromatogram sampel B  

Gambar 4.3 Kromatogram sampel C 
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Gambar 4.4 Kromatogram sampel D 

Berdasarkan dari Gambar 4.1 sampai dengan Gambar 4.4, analisis 

dilakukan sampai pada menit ke-34, terlihat bahwa kromatogram dari keempat 

sampel tersebut memiliki komposisi asam lemak yang berbeda-beda. Perbedaan 

terlihat pada waktu retensi, intensitas, luas area, dan komposisi asam lemak dari 

masing-masing sampel. Tinggi dan luas area kromatogram merupakan penentu 

komposisi dari asam lemak. Asam lemak yang diperoleh dikelompokkan 

berdasarkan 3 jenis asam lemak yaitu SFA, MUFA, dan PUFA (Estiasih, 2009).  

Setelah dilakukan analisis didapatkan hasil berupa kromatogram. 

Berdasarkan kromatogram yang diperoleh terlihat bahwa komposisi asam lemak 

minyak ikan didapat dalam bentuk persen (%). Komposisi asam lemak yang 

diperoleh dari masing-masing sampel juga berbeda-beda, bergantung pada tinggi 

dan luas area kromatogram dari masing-masing sampel. Komposisi dari asam 

lemak omega-3 dalam sediaan minyak ikan yang diperoleh dari hasil analisis 

menggunakan GC-MS dapat dilihat dalam Tabel 2.1 sampai Tabel 2.4 

 



42  

 
 

Tabel 2.1 Hasil analisis senyawa Asam lemak Omega-3 yang terkandung dalam 

sediaan kapsul minyak ikan sampel A 

Peak Waktu 

Retensi 

Nama Senyawa Peak 

Area 

% 

Rumus 

Molekul 

Berat 

Molekul 

Aktivitas 

Farmakologis 

8 11.799, 

11.401 

Eicosatetraenoic 

acid 

0.19, 

0.16 

C20H32O2 304.5 Antiinflamasi 

(Dennis, 2015) 

9 11.935 Eicosatrienoic 

acid 

0.18 C20H34O2 306.5 Antiinflamasi 

(Dennis, 2015) 

Tabel 2.2 Hasil analisis senyawa Asam lemak Omega-3 yang terkandung dalam 

sediaan kapsul minyak ikan sampel B 

Peak Waktu 

Retensi 

Nama 

Senyawa 

Peak 

Area 

% 

Rumus 

Molekul 

Berat 

Molekul 

Aktivitas 

Farmakologis 

12 31.035, 

27.328 

Linoleic 

acid 

0.27, 

0.06 

C18H32O2 280.4 Antiinflamasi, 

menurunkan 

kadar kolesterol, 

antioksidan, dan 

antihepatotoksik 

dalam jumlah 

tertentu 

(Atolani, 2012) 

13 3.711 Eicosatrieno

ic acid 

0.24 C20H34O2 306.5 Antiinflamasi 

(Dennis, 2015) 

19 1.775 Eicosatetrae

noic acid 

0.08 C20H32O2 304.5 Antiinflamasi 

(Dennis, 2015) 
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Tabel 2.3 Hasil analisis senyawa Asam lemak Omega-3 yang terkandung dalam 

sediaan kapsul minyak ikan sampel C 

Peak Waktu 

Retensi 

Nama 

Senyawa 

Peak 

Area 

% 

Rumus 

Molekul 

Berat 

Molekul 

Aktivitas 

Farmakologis 

1 28.589, 

24.994, 

26.576, 

28.504, 

32.160, 

31.814 

Docosapent

aenoic acid 

5.89, 

3.74, 

2.36, 

1.31, 

0.80, 

0.79 

C22H34O2 330.5 - 

2 24.634, 

24.702, 

24.726, 

24.579, 

24.658, 

28.130, 

28.504, 

28.763, 

28.004, 

28.688 

Eicosapenta

enoic acid 

5.35, 

4.73, 

3.43, 

2.53, 

2.03, 

1.73, 

1.31, 

0.77, 

0.54, 

0.35 

C20H30O2 302.5 Antiinflamasi, 

analgesik, 

mampu 

menurunkan 

risiko 

kematian 

mendadak 

akibat jantung 

koroner (Haris, 

2004) 

Antiagregasi 

platelet, 

menurunkan 

kolesterol 

dalam darah 
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khususnya 

LDL 

(Maulana, 

2013) 

3 28.317, 

28.344, 

28.242, 

28.164, 

28.208, 

28.130 

28.763, 

28.688 

Docosahexa

enoic acid 

5.25, 

4.68, 

3.36, 

2.93, 

1.95, 

1.73, 

0.77, 

0.35 

C22H32O2 328.5 Antiinflamasi, 

anti agregasi 

platelet, 

antioksidan, 

analgesik 

(Gammone, 

2018; Faizah, 

2019) 

Menurunkan 

kolesterol 

dalam darah 

khususnya 

LDL, 

menurunkan 

risiko penyakit 

jantung 

koroner, juga 

bermanfaat 

terhadap 

penyembuhan 

gejala keloid 

(Olaitan, et.al, 
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2011) 

6 24.464, 

24.848, 

28.004, 

24.318 

Eicosatetrae

noic acid 

3.95, 

1.54, 

0.54, 

0.44 

C20H32O2 304.5 Antiinflamasi 

(Dennis, 2015)  

35 25.246, 

25.590 

Linoleic 

acid 

0.65, 

0.12 

C18H32O2 280.4 Antiinflamasi, 

menurunkan 

kadar 

kolesterol, 

antioksidan, 

serta 

antihepatotoksi

k dalam 

jumlah tertentu 

(Atolani, 2012) 

Tabel 2.4 Hasil analisis senyawa Asam lemak Omega-3 yang terkandung dalam 

sediaan kapsul minyak ikan sampel D 

Peak Waktu 

Retensi 

Nama 

Senyawa 

Peak 

Area 

% 

Rumus 

Molekul 

Berat 

Molekul 

Aktivitas 

Farmakologis 

1 24.654, 

24.573, 

24.542, 

24.600, 

28.110 

Eicosapenta

noic acid 

5.15, 

3.35, 

1.98, 

1.11, 

1.00 

C20H30O2 302.5 Antiinflamasi, 

analgesik, 

mampu 

menurunkan 

risiko 

kematian 
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mendadak 

akibat jantung 

koroner (Haris, 

2004) 

Antiagregasi 

platelet, 

menurunkan 

kolesterol 

dalam darah 

khususnya 

LDL 

(Maulana, 

2013) 

8 20.730, 

26.542 

Docosapent

aenoic acid 

3.36, 

1.15 

C22H34O2 330.5 - 

10 28.270, 

28.528, 

28.236, 

28.299, 

28.195, 

28.161, 

28.481, 

28.110, 

28.181, 

28.130,

28.144, 

Docosahexa

enoic acid 

3.02, 

3.00, 

1.86, 

1.48, 

1.35, 

1.25, 

1.03, 

1.00, 

0.81, 

0.58, 

0.58, 

C22H32O2 328.5 Antiinflamasi, 

anti agregasi 

platelet, 

antioksidan, 

analgesik 

(Gammone, 

2018; Faizah, 

2019) 

Menurunkan 

kolesterol 

dalam darah 
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28.736, 

28.868  

0.34, 

0.22 

khususnya 

LDL, 

menurunkan 

risiko penyakit 

jantung 

koroner, juga 

bermanfaat 

terhadap 

penyembuhan 

gejala keloid 

(Olaitan, et al, 

2011) 

14 16.318, 

20.794, 

27.998, 

28.481 

24.797, 

28.736, 

24.393, 

24.328 

Eicosatetrae

noic acid 

2.17, 

1.03, 

0.43, 

0.40, 

0.39, 

0.34, 

0.31, 

0.27 

C20H32O2 304.5 Antiinflamasi 

(Dennis, 2015) 

24 20.995, 

21.423, 

16.883 

Linoleic 

acid 

1.47, 

1.14, 

1.09 

C18H32O2 280.4 Antiinflamasi, 

menurunkan 

kadar 

kolesterol, 

antioksidan, 

serta 
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antihepatotoksi

k dalam 

jumlah tertentu 

(Atolani, 2012) 

47 20.563, 

24.797 

Eicosatrieno

ic acid 

0.42, 

0.39 

C20H34O2 306.5 Antiinflamasi 

(Dennis, 2015) 

B. Pembahasan  

Lemak dan minyak adalah suatu trigliserida atau triasilgliserol. Lemak 

tersusun oleh asam lemak jenuh sedangkan minyak tersusun oleh asam lemak tak 

jenuh. Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga 

kesehatan tubuh manusia. Minyak ikan merupakan komponen lemak dalam 

jaringan tubuh ikan yang telah diekstraksi dalam bentuk minyak. Minyak lemak 

hasil ekstraksi tersebutberasal dari minyak lemak hati segar Gadus morhua 

Linne dan spesies lain dari familia Gadidae. Minyak ikan sangat berbeda dengan 

minyak lainnya, yang dicirikan dengan variasi asam lemaknya lebih tinggi 

dibandingkan dengan minyak atau lemak lainnya, jumlah asam lemaknya lebih 

banyak, panjang rantai karbon mencapai 20 atau 22, lebih banyak mengandung 

jenis asam lemak tak jenuh jamak (ikatan rangkap sampai dengan 5 dan 6) dan 

lebih banyak mengandung jenis Omega-3 dibandingkan Omega-6 (Ditjen POM, 

1995; Estiasih, 2009). 

Analisis kualitatif asam lemak omega-3 pada kapsul minyak ikan salmon 

dilakukan dengan menggunakan instrumen GC-MS untuk mengidentifikasi asam 

lemak omega-3 pada kapsul minyak ikan salmon. Sediaan kapsul minyak ikan 

salmon harus diubah menjadi metil ester karena salah satu syarat senyawa yang 

akan dianalisis dengan GC-MS adalah senyawa volatile (senyawa mudah 

menguap).  
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Metode analisis kualitatif dilakukan karena metode kualitatif merupakan 

metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, 

penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian yang 

lebih komprehensif. 

Metode GC-MC digunakan karena kromatografi gas merupakan metode 

dinamis untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa volatile (senyawa yang 

mudah menguap) serta menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif senyawa 

dalam suatu campuran. Keuntungan utama spektrometri massa sebagai metode 

analisis  adalah lebih sensitif dan spesifik untuk mengidentifikasi senyawa yang 

tidak diketahui atau untuk menentukan keberadaan senyawa tertentu (Silverstein, 

et al, 1986).  

Sebelum di analisis dengan GC-MS terlebih dahulu sampel diderivatisasi. 

Derivatisasi pada kromatografi gas merupakan proses kimiawi untuk mengubah 

suatu senyawa menjadi senyawa lain yang mempunyai sifat-sifat yang sesuai 

untuk dilakukan analisis menggunakan kromatografi gas (Rohman, 2009). Dalam 

hal ini derivatisasi dilakukan melalui metilasi. Proses metilasi dilakukan dengan 

cara sampel diambil sebanyak 0,25 ml kemudian dimasukkan kedalam botol vial 

dan ditambahkan n-heksan sebanyak 1,5 ml setelah itu dihomogenkan dengan cara 

digoyang-goyangkan (Syarifuddin, 2022). 

Dilakukan analisis kandungan asam lemak omega-3 dari sediaan kapsul 

minyak ikan salmon lokal dan impor menggunakan instrument GC-MS dengan 

cara diinjeksikan sebanyak 1µl sampel untuk dianalisis dengan menggunakan 

kromatgografi gas. Instrumen GC-MS yang digunakan adalah Thermo Scietific 

Trace 1310-ISQ 7000. Kolom yang digunakan adalah RTX-5, suhu injektor diatur 

250°C, suhu detektor 250°C, dengan gas He sebagai pembawa. Suhu awal kolom 

diatur 140°C ditahan selama 2 menit, kemudian dinaikkan laju konstan 4°C/menit 
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hingga dicapai suhu 260°C yang kemudian ditahan selama 2 menit. Jadi total 

lamanya waktu analisis GC-MS untuk setiap sampel adalah 34 menit (Pandiangan, 

dkk., 2018). Hasil analisis kandungan omega-3 dari sediaan kapsul minyak ikan 

salmon lokal dan impor dengan GC-MS dapat dilihat pada tabel 2.1 untuk sampel 

A, tabel 2.2 untuk sampel B, tabel 2.3untuk sampel C dan tabel 2.4 untuk sampel 

D. 

Pada tabel 2.1 sampel A terlihat ada dua komponen senyawa asam lemak 

omega-3 yaitu : pertama, eicosatetraenoic acid (ETA) (0.19%), dan (0.16%) 

dengan waktu retensi 11.799 dan 11.401. Senyawa eicosatetraenoic acid (ETA) 

memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi (Dennis, 2015). Kedua, 

eicosatrienoic acid (ETE) (0.18) dengan waktu retensi 11.935.Senyawa 

eicosatrienoic acid (ETE) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi 

(Dennis, 2015).  

Pada tabel 2.2 sampel B terlihat ada tiga komponen senyawa asam lemak 

omega-3 yaitu : pertama, linoleic acid (ALA) (0.27%), dan (0.06%) dengan waktu 

retensi 31.035, dan 27.328. Senyawa linoleic acid (ALA) memiliki aktivitas 

farmakologi sebagai antiinflamasi, menurunkan kadar kolesterol, antioksidan, 

serta antihepatotoksik dalam jumlah tertentu (Atolani, 2012). Kedua, 

eicosatrienoic acid (ETE) (0.24%) dengan waktu retensi 3.711. Senyawa 

eicosatrienoic (ETE) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi 

(Dennis, 2015). Ketiga, eicosatetraenoic acid (ETA) (0.08) dengan waktu retensi 

1.775. Senyawa eicosatetraenoict acid (ETA) memiliki efek farmakologi sebagai 

antiinflamasi (Dennis, 2015). 

Pada tabel 2.3 sampel c terlihat ada lima komponen senyawa asam lemak 

omega-3 yaitu : pertama, docosapentaenoic acid (DPA) (5.89%), (3.74%), 

(2.36%), (1.31%), (0.80%), dan (0.79%) dengan waktu retensi 28.589, 24.994, 
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26.576, 28.504, 32.160, dan 31.814. Kedua, eicosapentaenoic acid (EPA) 

(5.35%), (4.73%), (3.43%), (2.53%), (2.03%), (1.73%), (1.31%), (0.77%), 

(0.54%), dan (0.35%) dengan waktu retensi 24.634, 24.702, 24.726, 24.579, 

24.658, 28.130, 28.504, 28.763, 28.004, dan 28.688. Senyawa eicosapentaenoic 

acid (EPA) memiliki efek farmakologi sebagai antiinflamasi, analgesik, mampu 

menurunkan risiko kematian mendadak akibat jantung koroner (Haris, 2004). 

Antiagregasi platelet, menurunkan kolesterol dalam darah khususnya LDL 

(Maulana, 2013). Ketiga, docosahexaenoic acid (DHA) (5.25%), (4.68%), 

(3.36%), (2.93%), (1.95%), (1.73%), (0.77%), dan (0.35%) dengan waktu retensi 

28.317, 28.344, 28.242, 28.164, 28.208, 28.130, 28.763, dan 28.688. Senyawa 

docosahexaenoic acid (DHA) memiliki efek farmakologi sebagai antiinflamasi, 

anti agregasi platelet, antioksidan, analgesik (Gammone, 2018; Faizah, 2019). 

Menurunkan kolesterol dalam darah khususnya LDL, menurunkan risiko penyakit 

jantung koroner, juga bermanfaat terhadap penyembuhan gejala koloid (Olaitan, et 

al, 2011). Keempat, eicosatetraenoic acid (ETA) (3.95%), (1.54%), (0.54%), dan 

(0.44%) dengan waktu retensi 24.464, 24.848, 24.004, dan 24.318. Senyawa 

eicosatetraenoic acid (ETA) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi 

(Dennis, 2015). Kelima, linoleic acid (ALA) (0.65%), dan (0.12%) dengan waktu 

retensi 25.246, dan 25.590. Senyawa linoleic acid (ALA) memliki aktivitas 

farmakologi sebagai antiinflamasi, menurunkan kadar kolesterol, antioksidan, 

serta antihepatotoksik dalam jumlah tertentu (Atolani, 2012). 

Pada tabel 2.4 sampel D terlihat ada enam komponen senyawa asam lemak 

omega-3 yaitu : pertama, eicosapentaenoic acid (EPA) (5.15%), (3.35%), (1.98%), 

(1.11%), dan (1.00%) dengan waktu retensi 24.654, 24.573, 24.542, 24.600, dan 

28.110. Senyawa eicosapentaenoic acid (EPA) memiliki aktivitas farmakologi 

sebagai antiinflamasi, analgesik, mampu menurunkan risiko kematian mendadak 
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akibat jantung koroner (Haris, 2004). Antiagregasi platelet, menurunkan 

kolesterol dalam darah khususnya LDL (Maulana, 2013). Kedua, 

docosapentaenoic acid (DPA) (3.36%), dan (1.15%) dengan waktu retensi 20.730, 

dan 26.542. Ketiga, docosahexaenoic acid (DHA) (3.02%), (3.00%), (1.86%), 

(1.48%), (1.35%), (1.25%), (1.03%), (1.00%), (0.81%), (0.58%), (0.58%), 

(0.34%), dan (0.22%) dengan waktu retensi 28.270, 28.528, 28.236, 28.299, 

28.195, 28.161, 28.481, 28.110, 28.181, 28.130, 28.144, 28.736, dan 28.868. 

Senyawa docosahexaenoic acid (DHA) memiliki aktivitas farmakologi sebagai 

antiinflamasi, anti agregasi platelet, antioksidan, analgesik (Gammone, 2018; 

Faizah, 2019). Menurunkan kolesterol dalam darah khususnya LDL, menurunkan 

risiko penyakit jantung koroner, juga bermanfaat terhadap penyembuhan gejala 

koloid (Olaitan, et al, 2011). Keempat, eicosatetraenoic acid (ETA) (2.17%), 

(1.03%), (0.43%), (0.40%), (0.39%), (0.34%), (0.31%), dan (0.27%) dengan 

waktu retensi 16.318, 20.794, 27.998, 28.481, 24.797, 28.736, 24.393, dan 24.328. 

Senyawa eicosatetraenoic acid (ETA) memiliki efek farmakologi sebagai 

antiinflamasi (Dennis, 2015). Kelima, linoleic acid (ALA) (1.47%), (1.14%), dan 

(1,09%) dengan waktu retensi 20.995, 21.423, dan 16.883. Senyawa linoleat acid 

(ALA) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi, menurunkan kadar 

kolesterol, antioksidan, serta antihepatotoksik dalam jumlah tertentu (Atolani, 

2012). Keenam, eicosatrienoic acid (ETE) (0.42%), dan (0.39%) dengan waktu 

retensi 20.563, dan 24.797. Senyawa eicosatrienoic acid (ETE) memiliki aktivitas 

farmakologi sebagai antiinflamasi (Dennis, 2015).  

Pada sampel A dan B intensitas peak rendah dengan peak yang begitu kecil 

sehingga tidak terlihat jelas pada kromatogaram dan hanya teridentifikasi 2-3 

kandungan senyawa asam lemak omega-3 yaitu, asam eikosatetraenoat (ETE), 

asam eikosatrienoat (ETA), dan asam linoleat (ALA). Hal ini menunjukkan bahwa 
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sampel terlalu encer. Sedangkan pada sampel C dan D nampak 5-6 peak asam 

lemak, yaitu asam eikostetraenoat (ETE), asam eikosatrienoat (ETA), asam 

linoleat (ALA), asam dokosapentaenoat (DPA), asam dokosaheksaenoat (DHA), 

dan asam eikosapentaenoat (EPA) akan tetapi terlihat pula peak asing selain asam 

lemak. Peak asing ini terlihat karena intensitas peak yang masih terlalu rendah 

yang menyebabkan peak-peak kecil menjadi terlihat. Oleh karena itu, jumlah 

injeksi perlu ditambahkan (Solikhah et al, 2015) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pada sampel A terdapat dua komponen senyawa asam lemak omega-3 

yang teranalisis yaitu, EPA (Eicosatetraenoic acid) dan ETE 

(Eicosatrienoic acid). Pada sampel C terdapat tiga komponen senyawa 

asam lemak omega-3 yang teranalisis yaitu, ALA (Linoleic acid), ETE 

(Eicosatrienoic acid), dan ETA (Eicosatetraenoic acid). Pada sampel C 

terdapat lima komponen senyawa asam lemak omega-3 yang teranalisis 

yaitu, DPA (Docosapentaenoic acid), EPA (Eicosapentaenoic acid), DHA 

(Docosahexaenoic acid), ETA (Eicosatetraenoic acid), dan ALA (Linoleic 

acid). Pada sampel D terdapat enam komponen senyawa asam lemak 

omega-3 yang teranalisis yaitu, EPA (Eicosatetraenoic acid), DPA 

(Docosapentaenoic acid), DHA (Docosahexaenoic acid), ETA 

(Eicosatetraenoic acid), ALA (Linoleic acid), dan ETE (Eicosatrienoic 

acid). 

2. Terdapat perbedaan kandungan senyawa asam lemak omega-3 pada 

sampel sediaan minyak ikan salmon lokal dengan sampel sediaan minyak 

ikan salmon impor dimana 2 sampel minyak ikan salmon impor 

kandungan asam lemak omega-3nya lebih banyak dibandingkan dengan 2 

sampel sediaan minyak ikan salmon lokal. 

B. Saran  

Disarankan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dilihat dari 

manfaat minyak ikan salmon.         
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Gambar sampel sediaan minyak ikan salmon lokal dan impor 

  

Gambar 1. Sampel A Gambar 1. Sampel B 

  

Gambar 1. Sampel C Gambar 1. Sampel D 
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Lampiran 2. Keterangan komposisi yang terkandung dalam setiap sampel produk 

minyak ikan salmon lokal dan impor sesuai dengan label kemasan 

 

1. Sampel A 

Kandungan setiap butir softgel 

Bahan yang terkandung 

Asam lemak omega 3, 6 dan 9 

568 IU Vitamin A 

57 IU Vitamin D 

 

Diproduksi oleh PT. INTRA ARIES JAKARTA INDONESIA 

No. Reg POM SI 064 321 741 

 

2. Sampel B 

Tiap kapsul mengandung  

Bahan yang terkandung 

Oleum onchorhynchus nerka oleum 500 mg 

 

Diproduksi oleh PT. Najasyi Sukses Bersama – Depok, Jakarta 

Didistribusikan oleh CV. Zayunaf Aisyam Group – Keranganyar, 

Indonesia 

No. Reg POM TR 223001411 

 

3. Sampel C 

Tiap kapsul mengandung minyak ikan alami 600 mg setara dengan 

Bahan yang terkandung 

EPA (Eicosapentaenoic acid). . . . . 180 mg 

DHA (Docosahexaenoic acid) . . . . 120 mg 

 

Bahan tambahan : 

 Gelatin (Bovine) 

 Glycerin (Vegetable) 

 Purified water 

 

Diproduksi oleh RPI-Santa Ana CA 92704-USA 

Diimpor dan dikemas oleh PT. Ultra Sakti – Jakarta, Indonesia 

No. Reg SI 164 306 741 
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4. Sampel D 

Tiap kapsul lunak mengandung 

Bahan yang terkandung 

Salmon oil                         1000 mg 

EPA                                   390 mg 

DHA                                  240 mg 

Natural Vitamin E              10 IU 

Soy Lecithin                      50 mg 

 

Bahan tambahan : 

 Gelatin sapi 

 Vegetable glycerin 

 

Diproduksi oleh Natures Product, Inc. U.S.A 

Diimpor oleh CV. Abad Dua Satu Makmur – Jakarta, Indonesia 

No. Reg SI 104 301 871 
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Lampiran 3. Skema kerja 

1. Metilasi minyak ikan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisis Asam Lemak Omega-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel diambil sebanyak 0,25 ml lalu  

Dimasukkan kedalam botol vial dan 

ditambahkan n-heksan sebanyak 1,5 ml  

Diinjeksikan sebanyak 1 µl untuk dianalisis 

menggunakan GS-MS 

Instrumen GC-MS yang digunakan adalah Thermo Scietific Trace 

1310-ISQ 7000.. Kolom yang digunakan adalah RTX-5, suhu 

injektor diatur 250°C, suhu detektor 250°C, dengan gas He sebagai 

pembawa. Suhu awal kolom diatur 140°C ditahan selama 2 menit, 

kemudian dinaikkan laju konstan 4°C/menit hingga dicapai suhu 

260°C yang kemudian ditahan selama 2 menit. Jadi total lamanya 

waktu analisis GC-MS untuk setiap sampel adalah 34 menit 

Dihomogenkan dengan cara digoyang-

goyangkan  
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Lampiran 4.  Gambar Analisis Asam Lemak Omega-3 

 
 

Dimasukkan 0,25 ml sampel A ke 

dalam vial 

Dimasukkan 0,25 ml sampel B ke 

dalam vial 

  

Dimasukkan 0,25 ml sampel C ke 

dalam vial 

Dimasukkan 0,25 ml sampel D ke 

dalam vial 

  

Ditambahkan n-heksan ke dalam vial 

sampel A 

Ditambahkan n-heksan ke dalam vial 

sampel B 
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Ditambahkan n-heksan ke dalam vial 

sampel C 

Ditambahkan n-heksan ke dalam vial 

sampel D 

  

Dimasukkan vial sampel A kedalam 

alat GC-MS 

Dimasukkan vial sampel B kedalam 

alat GC-MS 

  

Dimasukkan vial sampel C kedalam 

alat GC-MS 

Dimasukkan vial sampel D kedalam 

alat GC-MS 
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Lampiran 5. Gambar Hasil Kromatogram sampel dengan GC-MS  

 

Kromatogram sampel A 

 

Kromatogram sampel B 
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Kromatogram sampel C 

 

Kromatogram sampel D 
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Lampiran 6. Surat Izin Penelitian 
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