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ABSTRAK 

Nama :  ROSFIANI NURSAKINAH ROSMAN 

NIM :  70100119001 

Judul : PENENTUAN KADAR FENOLIK, FLAVONOID TOTAL DAN 

KAPASITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL 70% 

RIMPANG LEMPUYANG GAJAH (Zingiber Zerumbet L.)  

 

Lempuyang Gajah Zingiber zerumbet (L.) juga dikenal sebagai Jahe liar, 
merupakan tumbuhan herba tahunan. Zingiber zerumbet (L.) diketahui memiliki 
khasiat obat seperti antiinflamasi, anti tumor, anti alergi, anti piretik, anti aktivitas 
agregasi platelet, dan antibakteri. Tanaman ini dilaporkan mengandung 
seskuiterpenoid, flavonoid, senyawa aromatik, vanilin, turunan kaempferol dan 
senyawa polifenol lainnya. Senyawa polifenol dilaporkan memiliki beberapa efek 
biologis termasuk aktivitas antioksidan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kandungan total senyawa fenolik dan flavonoid serta kapasitas 
antioksidan yang terkandung dalam rimpang lempuyang gajah. Ekstraksi rimpang 
lempuyang gajah dilakukan menggunakan metode meserasi dengan pelarut yaitu 
etanol 70%. Metode pengukuran kadar senyawa menggunakan metode 
spektrofotometer UV-Vis dan kapasitas antioksidan dengan menggunakan 3 
metode DPPH, FRAP, dan CUPRAC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L) mengandung 
kadar fenolik sebesar 53,18 mg GAE/g Ekstrak, kadar flavonoid sebesar 17,11 mg 
QE/g Ekstrak, dan kapasitas antioksidan pada metode CUPRAC 58,32 mg Tr/g 
Ekstrak, metode DPPH sebesar 11,27 mg Tr/g Ekstrak dan metode FRAP sebesar 
6,61 mg Tr/g Ekstrak. Ekstrak rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L) 
terhadap pembanding trolox memiliki kapasitas antioksidan tertinggi pada metode 
CUPRAC. 

 
Kata kunci: lempuyang gajah, fenolik, flavonoid, DPPH, FRAP, CUPRAC. 
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ABSTRACT 

Name   : ROSFIANI NURSAKINAH ROSMAN 

Student ID  : 70100119001 

Title  : DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC, FLAVONOID 

CONTENT AND  ANTIOXIDANT CAPACITY OF 70% 

ETHANOL EXTRACT LEMPUYANG GAJAH RHIZOME 

(Zingiber zerumbet L.). 

 

Lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L.) also known as Wild ginger, is a 
perennial herbaceous plant. Zingiber zerumbet (L.) is known to have medicinal 
properties such as anti-inflammatory, anti-tumor, anti-allergic, anti-pyretic, anti-
platelet aggregation activity, and antibacterial. This plant is reported to contain 
sesquiterpenoids, flavonoids, aromatic compounds, vanillin, kaempferol 
derivatives and other polyphenolic compounds. Polyphenol compounds are 
reported to have several biological effects including antioxidant activity. The 
purpose of this study was to determine the total content of phenolic compounds 
and flavonoids as well as the antioxidant capacity contained in the rhizome of 
lempuyang Gajah. Extraction of lempuyang gajah rhizomes was carried out using 
the maceration method with a solvent, namely 70% ethanol using the method of 
measuring compound levels using the UV-Vis spectrophotometer method and 
antioxidant capacity using 3 DPPH, FRAP, and CUPRAC methods. The results 
showed that the 70% ethanol extract of lempuyang gajah rhizome Zingiber 
zerumbet (L) contained a phenolic content of 53.18 mg GAE/g Extract, for a 
flavonoid content of 17.11 mg QE/g Extract, and for the highest capacity in the 
CUPRAC method 58.32 mg Tr/g Extract, DPPH method of 11, 27 mg Tr/g 
Extract and the FRAP method of 6.61 mg Tr/g Extract.) Extract lempuyang gajah 
rhizome Zingiber zerumbet (L) against distributed trolox had the highest 
antioxidant capacity in the CUPRAC method. 

 
Keywords: lempuyang gajah, polyphenols, flavonoid, DPPH, FRAP, CUPRAC. 
 



 

1 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

  Kebiasaan hidup yang tidak baik mengakibatkan timbulnya penyakit 

keras terutama penyakit degeneratif seperti diabetes milletus, kanker, jantung 

sampai stroke. Sehingga, penyakit degeneratif merupakan masalah kesehatan yang 

serius dan menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Stres oksidatif 

menjadi salah satu faktor terjadinya penyakit tersebut. Stres  oksidatif  adalah 

kondisi  ketidakseimbangan  antara  jumlah  radikal  bebas yang  ada  dengan  

jumlah  antioksidan  di  dalam  tubuh (Kiromah et al., 2021). Radikal bebasdapat 

berasal dari luar tubuh maupun dalam tubuh. Radikal bebas yang berasal dari 

dalam tubuh yang terbentuk pada protein, karbohidrat, dan lemak sebagai sisa 

proses metabolisme. Radikal bebas juga bersumber dari luar tubuh seperti asap 

rokok, Sinar UV dan bahan kimia. Radikal bebas dapat memulai reaksi berantai 

yang mengakibatkan disintegrasi membran sel (Kiromah et al., 2021; Prasonto et 

al., 2017). 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan oleh Kementerian 

Kesehatan RI pada tahun 2018 menyebutkan angka prevalensi penyakit kanker di 

Indonesia meningkat dari 1,4% menjadi 1,8%, prevalensi hipertensi meningkat 

dari 25,8% menjadi 34,1% dan prevalensi diabetes meningkat dari 6,9% menjadi 

8,5% (Kemenkes RI, 2018). Racun dan bahan kimia dalam makanan, polusi, 

radiasi, dan zat lainnya dapat menyebabkan peningkatan produksi ROS karena 

proses biokimia. Species Oxygen Reactive (ROS) adalah radikal bebas turunan 

dari oksigen yang dihasilkan dari tubuh manusia. Sehingga, senyawa antioksidan 

diperlukan untuk mengatasi masalah ini (Salim et al., 2020). 
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Senyawa antioksidan dapat menstabilakan dan menghambat oksidasi 

dengan mengikat radikal bebas sehingga dapat mencegah terjadinya reaksi 

berantai, dengan demikian penggunaan antioksidan diperlukan bagi tubuh 

(Rusiani et al., 2019). Antioksidan dapat menghambat pembentukan radikal bebas 

karena bersifat donor elektron. Terdapat dua jenis sumber antioksidan yaitu 

antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami mempunyai 

toksisitas yang relatif rendah, sehingga upaya pencarian sumber antioksidan 

semakin meningkat. Peningkatan ini diakibatkan oleh kekhawatiran efek samping 

dari antioksidan sintetik yang memicu sifat karsinogenik (penyebab penyakit 

kanker) (I. F. Kurniawati & Sutoyo, 2021). Penggunaan antioksidan sintetik 

memiliki dampak negatif sangat tinggi bagi kesehatan jika dikonsumsi melebihi 

batas yang dianjurkan  (Kiromah et al., 2021; Nirmala Sari, 2015). 

Keberagaman sumber daya alam Indonesia yang melimpah dengan 

berbagai macam tanaman yang hidup di hutan tropis Indonesia dipandang sebagai 

sumber bahan kimia yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut sebagai 

bahan agrokimia, obat-obatan, dan bahan kimia (I. F. Kurniawati & Sutoyo, 

2021). Pada beberapa jenis tumbuhan berkhasiat obat dapat menghasilkan 

metabolit sekunder, dimana pada masing-masing metabolit tersebut terdapat 

struktur dan manfaat yang berbeda-beda. Kandungan metabolit sekunder yang 

terdapat pada tumbuhan dikategorikan sebagai antioksidan alami atau non-

enzimatik yang mempunyai kemampuan dalam menangkap radikal bebas. 

Senyawa alkaloid, karotenoid, fenol, steroid, triterpenoid, dan tanin telah lama 

menunjukan aktivitas antioksidan (L. Puspitasari et al., 2018). 

Senyawa flavonoid merupakan metabolit sekunder dari golongan fenol dan 

memiliki kemampuan sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Aktivitas 

flavonoid sebagai antioksidan didasarkan pada kemampuannya secara langsung 
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mencari dan mengumpulkan spesies oksigen reaktif dan mengkhelat radikal bebas 

melalui donasi atom hidrogen langsung atau transfer elektron tunggal mekanisme 

lain antioksidan eksogen, melalui penghelatan elemen logam seperti kuarsetin 

yang merupakan senyawa flavonoid yang berperan penting dalam pembentukan 

radikal bebas yang digunakan untuk mengkhelat ion logam, yaitu Fe
2+

 dan Cu
2+

 

(Arnanda & Nuwarda, 2019). 

Salah satu kekayaan alam hayati Indonesia adalah tumbuhan Zingiber 

zerumbet (Silalahi, 2018). Lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L.) merupakan 

salah satu agen antioksidan yang tumbuh melimpah di Indonesia. Hal tersebut 

dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang menyatakan  hasil pengujian 

fitokimia beberapa senyawa yang terkandung dalam tumbuhan Zingiberaceae 

terbukti mengandung senyawa terpenoid, flavonoid dan fenol memiliki aktivitas 

antioksidan (Wandita & Musrifoh, 2018). 

Kapasitas antioksidan dalam tumbuhan seperti dalam tumbuhan 

lempuyang gajah dapat diuji dengan menggunakan beberapa metode pengujian, 

pengujian kapasitas antioksidan digolongkan berdasarkan mekanisme kerjanya 

(reaksi kimianya) yaitu berbasis transfer elektron (Elektron Transfer Based) dan 

berbasis transfer atom hidrogen (Hidrogen Atom Transfer Based) (Aryanti et al., 

2021). Metode HAT meliputi metode Oxygen Radical Absorbance Capacity 

(ORAC), metode Total Peroxyl Radical-trapping Antioxidant Parameter (TRAP), 

metode 2,2'-azobis (2-amidinopropane) hydrochloride (AAPH), dan metode 

bleaching β-carotene. Sedangkan metode ET meliputi metode 2,2'-Azinobis-(3-

ethylbenzothiazoline6-sulfonic acid) (ABTS), Tro-lox-Equivalent Antioxidant 

Capacity (TEAC), 2,2-di(4-tert-octylphenyl)-1-picrylhydrazyl (DPPH), Ferric 

Reducing Antioxidant Power (FRAP), dan Cupric Reducing Antioxidant Capacity 

(CUPRAC) (Palupi & Widyanto, 2020). 
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Banyaknya metode uji aktivitas antioksidan dapat memberikan hasil uji 

yang beragam. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pengaruh dari struktur 

kimiawi antioksidan, sumber radikal bebas, dan sifat fisiko-kimia sediaan sampel 

yang berbeda. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemilihan metode analisa 

aktivitas antioksidan yang tepat dan selektif untuk suatu jenis sampel tertentu 

(Maesaroh et al., 2018). Berdasarkan ulasan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pengujian kadar fenolik dan flavonoid total serta kapasitas 

antioksidan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah menggunakan pelarut etanol 

70% dan beberapa teknik pengujian antioksidan menggunakan metode FRAP, 

CUPRAC, dan DPPH. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu : 

1. Berapakah kadar total fenolik dan flavonoid ekstrak etanol rimpang 

lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L.)? 

2. Berapakah kapasitas antioksidan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

Zingiber zerumbet (L.) berdasarkan metode DPPH, FRAP, dan CUPRAC? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Pada penelitian ini digunakan beberapa istilah, agar tidak terjadi 

kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah-istilah kata dalam judul, dengan 

demikian penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Esktrak etanol rimpang lempuyang gajah adalah sampel yang diekstraksi 

dengan pelarut etanol 70% dengan metode maserasi, kemudian pelarutnya 

diuapkan dan didapatkan ekstrak kental rimpang lempuyang gajah. 
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b. Kadar fenolik total ialah kadar senyawa fenolik dalam sampel rimpang 

lempuyang gajah yang dinyatakan sebagai ekuivalen asam galat dimana, 

untuk membuat larutan uji menjadi biru, ditambahkan pereaksi Folin-

Ciocalteu sebelum mengukur absorbansi. Kandungan fenolik total 

dinyatakan dengan massa ekuivalen asam galat dengan satuan mg/g ekstrak. 

c. Kadar flavonoid total ialah kadar senyawa flavonoid dalam sampel rimpang 

lempuyang gajah yang dinyatakan sebagai ekuivalen kuersertin dimana, 

tambahan reagen Aluminium klorida (AlCl3) sebelum mengukur absorbansi. 

Kandungan flavonoid total dinyatakan dengan massa ekuivalen kuersetin 

dengan mg. 

d. Kapasitas Antioksidan untuk mengetahui jumlah radikal bebas yang 

ditangkap oleh troloks yang digunakan untuk mengukur kapasitas 

antioksidan sampel rimpang lempuyang gajah dengan menggunakan metode 

DPPH, CUPRAC, dan FRAP. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian laboratoium untuk 

menganalisis senyawa fenolik dan flavonoid total serta kapasitas antioksidan 

pada ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L.) 

sebagai sampel dengan menggunakan metode Fenolik, Flavonoid, FRAP, 

CUPRAC, dan DPPH. 

D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan dari hasil penelitian 

sebelumnya yang dibahas dengan tujuan untuk memperjelas arah,  manfaat dan 

posisi dari penelitian ini, kemudian dibandingkan dengan beberapa temuan yang 

dari penelitian sebelumnya. 

1. Gandhi, K dan Saravanan, S. “Phytochemical Estimation and In vitro 
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Antioxidant Activity of Rhizome of Zingiber zerumbet (L.)” 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan fenol dan flavonoid dalam 

ekstrak metanol rimpang dan untuk mengetahui aktivitas antioksidan 

secara in vitro dengan menggunakan uji radikal 2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil (DPPH) dan 2,2'-azino-bis (3-etil-benzotiazolin-6-sulfonat) 

(ABTS). Hasil penelitian menunjukkan keberadaan lima senyawa fenolik 

yang berbeda seperti asam galat, asam hidroksi benzoat, asam coumaric, 

asam vallinat dan asam sinamat dikonfirmasi dalam ekstrak rimpang Z. 

zerumbet serta Z.zerumbet memiliki potensi aktivitas antioksidan karena 

adanya sejumlah besar senyawa fenol dan flavonoid yang ada di 

dalamnya. 

Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti berkaitan dengan penelitian 

diatas dimana akan dilakukan penentuan kadar total fenolik dan 

flavonoid serta kapasitas antioksidan dengan sampel yang sama namun 

dengan pelarut dan metode yang berbeda. 

2. Haeria, Nurshalati Tahar, Munadiah. “penentuan kadar flavonoid dan 

kapasitas antioksidan ekstrak etanol kulit batang kelor (Moringa oleifera 

L) dengan metode DPPH, CUPRAC dan FRAP” 2018. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui tingakat besarnya kapasitas antioksidan dari 

masing-masing metode pada batang kelor (Moringa oleifera L) yang 

diekstraksi secara maserasi dengan pelarut etanol 96% menggunakan 

metode DPPH, CUPRAC dan FRAP.  Hasil yang didapatkannya 

memperlihatkan adanya beberapa fitokimia yang terkandung misalnya  

senyawa steroid, flavonoid, alkaloid, fenolat, dan tanin pada ekstrak 

ekstrak etanol kulit batang kelor (Moringa oleifera L). Pada hasil 

antioksidan dengan sampel tersebut memperlihatkan kapasitas 
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penangkan radikal atau kandungan antioksidan pada metode FRAP ini 

menunjukkan nilai kapasitas antioksidan yang kecil dibandingkan 

dengan metode CUPRAC dan DPPH. 

Pada penelitian yang akan dilakukan terkait dengan penelitian diatas, 

peneliti berencana melakukan penentuan kapasitas antioksidan 

menggunakan metode DPPH, CUPRAC, dan FRAP seperti metode yang 

digunakan pada penelitian diatas, namun sampel dan pelarut yang 

digunakan berbeda 

3. Suci Wildatul Wahidah dkk. 2021 “Uji Skrining Fitokimia Dari Amilum 

Familia Zingiberaceae”  bertujuan untuk mengetahui metabolit sekunder 

yang terdapat pada amilum familia zingiberaceae meliputi pemeriksaan 

alkalaoid, flavonoid, polifenolat, tanin, kuinon, saponin, steroid dan 

terpenoid. Terdapat beberapa sampel yang digunakan pada penelitian ini 

salah satunya Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet (L)) Hasil uji 

skrining fitokimia menunjukkan bahwa amilum Lempuyang Gajah 

(Zingiber zerumbet (L)) mengandung senyawa flavonoid. 

Penelitian yang akan dilakukan terkait berkaitan dengan penelitian diatas 

dimana selanjutnya akan dilakukan penentuan kadar fenolik dan 

flavonoid total menggunakan sampel yang sama. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menentukan kadar total fenolik dan falvonoid yang terkandung 

pada ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

(L.)) 
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2.  Untuk mengetahui besarnya kapasitas antioksidan dari ekstrak etanol 70%  

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.)) berdasarkan metode 

DPPH, FRAP dan CUPRAC. 

F. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

penjelasan tentang perbandingan kapasitas antioksidan antara ekstrak etanol 70% 

rimpang lempuyang gajah dengan beberapa metode pengujian serta dapat 

memberikan wawasan kepada penulis dan masyarakat terkait tanaman sekitar 

terkhusus dengan tumbuhan lempuyang gajah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Uraian Tanaman Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet (L.)) 

1. Klasifikasi 

Klasifikasi tanaman lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L.) menurut 

(Lianah, 2019) sebagai berikut: 

Regnum  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledonae 

Ordo   : Zingiberales 

Famili   : Zingiberaceae 

Genus   : Zingiber 

Spesies  : Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 

   

Gambar 1. Rimpang Zingiber zerumbet (L.) 

2. Morfologi 

Lempuyang Gajah juga dikenal sebagai Jahe liar, merupakan tumbuhan 

herba tahunan (perennial). Batang semu, dapat tumbuh setinggi 1-2 meter, 

berwarna hijau, dengan banyak urat tengah dan dapat setinggi 1-2 meter. Daun 
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lempuyang gajah berbentuk lanset, memanjang, tumbuh memisah di kedua sisi 

batang. Ujung daun runcing (acuminatus), pangkal runcing (acutus) dan tepinya 

rata. Panjang daun mencapai 25-40 cm, lebar daun mencapai 10-15 cm. Jumlah 

daun pada batang 3-7 cm dan berwarna hijau muda sampai hijau tua, dengan urat 

berbulu, tangkai daun pendek dan berbulu. Lempuyang gajah tumbuh dari 

rimpang, bunganya kerucut pinus, panjang tangkai bunga ± 12 cm, bunganya 

merah, kelopaknya terpisah. Rimpang utama Lempuyang gajah cukup besar dan 

kuat, bercabang banyak, daging buah berwarna kuning kecoklatan dan lebih pucat 

dari rimpang harum, bagian luar rimpang berwarna coklat (Arijit Chaudhuri et al., 

2018; Lianah., 2019). 

3. Kandungan kimia 

Skrining fitokimia penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak 

Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. menggambarkan berbagai senyawa kimia 

yang bermanfaat, yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, triterpenoid, fenolik, 

dan tannin (J. Rohmah et al., 2022). Adanya kandungan antioksidan dalam 

tanaman seperti senyawa fenolik, flavonoid, tanin dan proantosianin dapat 

digunakan untuk mengobati sejumlah penyakit, contohnya konsumsi antioksidan 

alami dapat menyembuhkan penyakit degradatif (Wardhani et al., 2018). Rimpang 

lempuyang gajah berkadar pati 60%, minyak atsiri 0,8%, dan serat 6,5%. Selain 

itu mengandung sesquiterpenes dan plavanoids (Evizal, 2013) 

Penelitian lain yang menggunakan sampel lempuyang gajah melaporkan 

beberapa rendemen minyak atsiri Zingiber zerumbet (L) kaya akan α-tujene 

(1,70%);   α-pinene (1,16%); camphene (0,98%); sabinene (32,96%); δ-myrcene 

(13,27%);  α-terpinene (0,71%); limonene (0,86%); γ-terpinene (1,24%); kamfer 

(2,91%);  linalool (0,77%); 1,8-sineol (4,23%); δ-gurjunene (1,50%); trans-
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caryophyllene  (3,73%); α-humulene (2,72%); germacrene (3,04%); dan 

zerumbone (11,05%) (Batubara, et al., 2013). 

4. Manfaat 

Zingiber zerumbet (L) telah lama digunakan oleh berbagai suku di 

Indonesia sebagai obat tradisional dan jamu. Zingiber zerumbet (L) juga banyak 

digunakan sebagai bahan tambahan makanan dan minuman. Berbagai suku bangsa 

di Asia, India, Cina dan Arab telah lama menggunakan Zingiber zerumbet (L) 

untuk tujuan pengobatan seperti sakit kepala, kembung, masuk angin, maag, luka, 

kehilangan nafsu makan, kesedihan, masalah pencernaan bahkan 

ketidaknyamanan menstruasi. Hasil bioassay rimpang zingiber zerumbet (L) 

menunjukkan bahwa tumbuhan lempuyang gajah memiliki sifat anti-inflamasi, 

anti-bakteri dan analgesik (Silalahi, 2018). 

Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. diketahui memiliki khasiat obat 

tertentu seperti antiinflamasi, anti tumor, anti alergi, anti piretik, anti aktivitas 

agregasi platelet, dan antibakteri. Tanaman ini dilaporkan mengandung 

seskuiterpenoid, flavonoid, senyawa aromatik, vanilin, turunan kaempferol dan 

senyawa polifenol lainnya. Senyawa polifenol dilaporkan memiliki beberapa efek 

biologis termasuk aktivitas antioksidan (J. Rohmah et al., 2022). 

Sebagai tanaman herbal, Lempuyang Gajah memiliki berbagai macam 

manfaat, terutama rimpangnya dapat digunakan sebagai obat tradisional demam 

pada batuk, asma, bengkak, luka, kehilangan nafsu makan dan penyakit kulit. Air 

rebusan rimpang juga digunakan sebagai obat cacing pada anak-anak. Tunas 

muda dan bungaannya digunakan sebagai bumbu serta suplemen makanan untuk 

mengurangi kolitis ulserativa eksperimental (Arijit Chaudhuri et al., 2018). 
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B. Fenolik  

Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki gugus hidroksil yang 

menepel pada cincin aromatik dan paling banyak terdapat dalam tanaman, 

Senyawa ini memiliki keragaman struktural mulai dari fenol sederhana hingga 

kompleks maupun komponen yang terpolimerisasi (Diniyah & Lee, 2020). 

Senyawa fenolik memiliki kemampuan untuk menghambat aktivitas radikal bebas 

dan menyerap logam selain itu memiliki fungsi biologis sebagai perlindungan 

terhadap penyakit degeneratif secara signifikan (Yanuarti et al., 2017). 

Senyawa fenolik memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai donor 

hidrogen atau untuk mengkelat ion logam seperti besi dan tembaga, serta dengan 

menghambat lipoprotein densitas rendah (LDL). Beberapa penelitian mengatakan 

bahwa senyawa fenolik telah diketahui memiliki berbagai efek biologis, seperti 

aktivitas antioksidan melalui mekanisme mereduksi, menangkap radikal bebas, 

mengkelat logam, meredam terbentukanya senglet oksigen, serta mendonor 

elektron  

 

Gambar 2. Gugus Fenol (kusnadi,2018) 

TPC (Total Phenolic Content) atau kandungan total fenol adalah proses 

untuk mengetahui  jumlah kandungan fenol dalam sampel. Senyawa fenolik yang 

terkandung dalam tanaman bersifat redoks dan sifatnya memungkinkan memiliki 

aktivitas antioksidan. TPC dinyatakan dalam sampel mg GAE/g ekstrak (Johari & 

Khong, 2019). TPC menggunakan metode Follin-Ciocalteu dengan reaksi yang 

terjadi ialah reaksi reduksi-oksidasi. Senyawa follin mereduksi fosfomolibdat 
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fosfatungstat dalam Folin-Cioucalteu yang membentuk molybdenum yang 

berwarna biru (Sukmawaty & Afni, 2019). 

asam galat yang merupakan salah satu fenolik alami dan stabil, asam galat 

termasuk dalam senyawa fenolik turunan asam hidroksibenzoat yang tergolong 

asam fenolik sederhana (Tahir et al., 2017). Aktivitas antioksidan telah terbukti 

berhubungan dengan keberadaan gugus hidroksil bebas dan terkonjugasi dalam 

senyawa fenolik seperti asam galat (Maesaroh et al., 2018). Asam galat memiliki 

aktivitas sebagai antibakteri, antivirus, analgesik dan antioksidan (Junaidi & 

Anwar, 2018). 

C. Flavonoid  

Flavonoid termasuk dalam golongan senyawa fenol yang memiliki banyak 

gugus –OH dengan adanya perbedaan keelektronegatifan yang tinggi, hingga 

sifatnya polar. Senyawa golongan ini mudah terekstrak dalam pelarut etanol yang 

memiliki sifat polar karena adanya gugus hidroksil, sehingga mampu terbentuk 

ikatan hidrogen (Hadi et al., 2022). 

 

Gambar 3. Kerangka C6-C3-C6 Flavonoid 

Flavonoid adalah golongan senyawa polifenol yang memiliki sifat sebagai 

penangkap radikal bebas, penghambat enzim hidrolisis dan oksidatif. Flavonoid 

adalah senyawa yang terkandung pada sayur-sayuran, buah-buahan, serta 

beberapa minuman yang mempunyai berbagai macam manfaat serta efek 

antioksidan flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air yang dapat 

diekstraksi dengan etanol 70% (Padmasari et al., 2021). 
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Senyawa kuersetin memiliki kemampuan lebih baik menstabilkan radikal 

melalui delokalisasi elektron radikal ke dalam sistem poliaromatik fenol. 

Kuersetin merupakan senyawa flavonoid utama yang termasuk ke dalam golongan 

flavonol. Kuersetin banyak ditemukan dalam berbagai tanaman dan bahan 

makanan, buah-buahan, juga bermanfaat untuk kesehatan. Ketika flavonol 

kuersetin bereaksi dengan radikal bebas, kuersetin mendonorkan protonnya dan 

menjadi senyawa radikal. Elektron tidak berpasangan yang dihasilkan 

didelokalisasikan ke dalam sistem aromatik sehingga senyawa radikal kuersetin 

memiliki energi yang sangat rendah dan relatif kurang reaktif (Maesaroh et al., 

2018). 

D. Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah atom atau molekul dengan elektron tidak 

berpasangan di orbit luarnya, yang meningkatkan reaktivitas dan ketidakstabilan 

senyawa (Sopiah et al., 2019). Radikal bebas akan bereaksi dengan molekul 

tetangga untuk menghasilkan pasangan elektron, yang akan menciptakan stabilitas 

atom atau elektron. Karena elektronnya yang tidak berpasangan, radikal bebas 

kimia menjadi sangat energik. Radikal bebas dapat memiliki salah satu dari tiga 

muatan: positif (kation), negatif (anion), atau tidak sama sekali (netral)  

(Munteanu & Apetrei, 2021). Penyakit degeneratif berkisar dari kanker hingga 

kondisi autoimun dan disebabkan oleh adanya radikal bebas yang menyebabkan 

kerusakan sel atau jaringan. Dampak oksidatif radikal bebas dapat menyebabkan 

peradangan dan penuaan dini. Lipid yang dimaksudkan untuk menjaga kulit 

tampak muda malah menghasilkan lipid peroksida saat berinteraksi dengan 

radikal bebas, sehingga mempercepat proses penuaan. Oksigen reaktif, penyebab 

utama kanker, meningkatkan produksi bahan kimia karsinogenik. Selain itu, dapat 

meningkatkan kadar LDL (low density lipoprotein), yang pada akhirnya 
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membantu akumulasi kolesterol pada dinding pembuluh darah. sehingga dapat 

mencegah timbulnya aterosklerosis, juga dikenal sebagai penyakit jantung 

koroner (Euis, 2018). Radikal bebas berkembang di dalam tubuh dan menyebar ke 

seluruh tubuh sebagai akibat dari aktivitas metabolisme atau respirasi. Tubuh 

manusia memiliki sistem antioksidan untuk memerangi produksi radikal bebas 

reaktif yang sedang berlangsung dalam tubuh. Pada dasarnya, kerusakan yang 

diyakini disebabkan oleh radikal bebas dapat terjadi karena tubuh memproduksi 

lebih banyak molekul oksigen reaktif dari pada antioksidan (Salamah et al., 2015).  

Sebuah radikal bebas dapat membuat radikal bebas lain dengan 

memberikan satu elektron, mengambil elektron dari molekul lain, atau bergabung 

dengan molekul yang bukan radikal bebas. Interaksi radikal bebas dan molekul 

radikal non-bebas merupakan tanda terjadinya reaksi berantai. Reaksi berantai ini 

akan berlanjut sampai radikal bebas dihilangkan melalui interaksi dengan radikal 

bebas lain atau sistem antioksidan tubuh.  Radikal bebas dapat berinteraksi dengan 

elemen struktural dan fungsional, termasuk DNA dan bahan kimia yang 

membentuk membran sel. Sedangkan zat-zat seperti ozon, H2O2, dan zat lain yang 

bukan radikal bebas tetapi cepat berubah menjadi mereka adalah sumber 

pembentukan radikal bebas (Euis, 2018).  

Mekanisme kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas cukup 

kompleks melalui reaksi berantai hingga terjadi stres oksidatif yang menyebabkan 

kerusakan sel (Andarina & Djauhari, 2017). Radikal bebas akan menyerang sel-

sel baik pada tubuh sehingga menyebabkan hilangnya fungsi dan strukturnya 

(Kiromah et al., 2021).  Efek negatif dari radikal bebas dapat diredam dengan 

antioksidan. Antioksidan merupakan zat yang mampu menahan reaksi oksidasi 

dengan mendonorkan elektron keradikal bebas. Antioksidan ini berfungsi sebagai 

sistem pertahanan terhadap radikal bebas. Tubuh manusia sesungguhnya 
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mempunyai sistem antioksidan yang berupa enzim tetapi jumlahnya sering tidak 

cukup untuk menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, sehingga 

antioksidan dari luar diperlukan jika jumlah radikal bebas yang masuk melampaui 

batas (I. F. Kurniawati & Sutoyo, 2021). 

E. Antioksidan 

1. Definisi  

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat radikal bebas. 

Antioksidan diperlukan untuk mencegah stres oksidatif. Stres oksidatif adalah 

keadaan ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas dan jumlah antioksidan 

yang ada dalam tubuh (Ghozaly & Safitri, 2016). Antioksidan mengoksidadi 

radikal bebas dan melindungi molekul lain di dalam sel dari kerusakan yang 

disebabkan oleh radikal bebas serta spesies oksigen reaktif. Metabolit sekunder 

yang terdapat pada tumbuhan dapat diklasifikasikan sebagai antioksidan 

nonenzimatik atau antioksidan alami jika senyawa ini menunjukkan sifat aktivitas 

penangkal radikal bebas (L. Puspitasari et al., 2018) 

Senyawa antioksidan mendonorkan elektron kepada radikal bebas yang 

tidak stabil, sehingga radikal bebas tersebut dapat dinetralisir sehingga tidak 

mengganggu metabolisme tubuh (Rahmi, 2017). Efek merugikan dari radikal 

bebas dalam tubuh adalah pelepasan ROS, dan perkembangan efek ROS yang 

disebabkan oleh sistem antioksidan yang rendah, sehingga aktivitasnya dalam 

mencegah ROS menjadi kurang efektif.  Dalam kondisi dimana tingkat 

antioksidan endogen menurun, antioksidan eksogen diperlukan untuk 

menghambat pembentukan ROS (Zulaikhah, 2017). 

2. Klasifikasi Antioksidan 

a. Klasifikasi menurut (Silvia et al., 2016) golongan antioksidan menurut 

sifatnya meliputi:  
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1) Antioksidan Enzimatis  

Antioksidan enzimatik adalah sistem pertahanan utama pada kondisi stres 

oksidatif. Enzim-enzim tersebut merupakan metaloenzim dan aktivitasnya sangat 

bergantung pada keberadaan ion logam untuk mencegah pembentukan senyawa 

radikal bebas baru. Contoh enzim antioksidan seperti glutathione reductase (GR), 

catalase, glutathione peroxidase (GPx),  superoxide dismutase (SOD). 

2) Antioksidan Non-Enzimatis  

Antioksidan non enzimatis bisa diperoleh dari bahan makanan. 

Antioksidan non-enzimatik dibagi menjadi dua kategori yaitu antioksidan 

metabolik, contohnya uric acid, lipoic acid, bilirubin, albumin, , melatonin, 

tranferrin L-arginine, reduced glutathione (GSH). Antioksidan nutrisi, contohnya 

vitamin C, vitamin E, karotenoid, flavonoid, selenium, mangan, zink, omega-3, 

dan lain-lain.  

b. Klasifikasi antioksidan berdasarkan sumbernya 

Antioksidan berdasarkan sumber dapat diperoleh dari bahan sintetik dan 

alami. Contoh antioksidan sintetik adalah Butil Hidroxil Toluen (BHT) dan Butil 

Hidroxil Anisol (BHA). Contoh antioksidan alami adalah vitamin A, vitamin E, 

vitamin C, vitamin B2. Namun, penggunaan antioksidan sintetik dikhawatirkan 

dapat bersifat karsinogenik dan toksik dalam dosis yang tinggi. Hal ini yang 

membuat antioksidan alami mulai banyak digunakan karena dengan tujuan dapat 

digunkan sebagai pengobatan preventif (Berawi et al., 2018). 

3. Mekanisme Antioksidan 

Antioksidan berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya dibagi menjadi 

antioksidan primer, sekunder dan tersier (Berawi et al., 2018). 

a. Antioksidan primer bekerja dengan memutus reaksi berantai (chain-breaking 

antioxidant) yang bisa bereaksi dengan radikal-radikal lipid dan mengubahnya 
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menjadi produk-produk yang lebih stabil Contoh antioksidan primer adalah 

Superoksida Dismutase (SOD), Glutation Peroksidase (GPx), catalase dan 

protein pengikat logam. Superoksida Dismutase (SOD). 

b. Antioksidan sekunder bekerja dengan cara mengikat ion-ion logam, 

menangkap radikal, penangkap oksigen, pengurai hidroperoksida menjadi 

senyawa non radikal, penyerap radiasi UV dan mencegah terjadinya reaksi 

berantai. Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin E, vitamin c, isoflavon, 

bilirubin dan albumin 

c. Antioksidan tersier bekerja dengan memperbaiki kerusakan biomolekul yang 

disebabkan radikal bebas. Contoh antioksidan tersier adalah enzim-enzim 

yang memperbaiki DNA dan metionin sulfida reduktase. 

F. Metode penentuan kapasitas antioksidan 

Metode kuantitatif dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas 

antioksidan. Spektrofotometri UV-Vis dapat digunakan untuk uji kuantitatif. 

Kapasitas antioksidan dalam tumbuhan dapat diuji dengan menggunakan beberapa 

metode pengujian, pengujian kapasitas antioksidan dikelaskan berdasarkan 

mekanisme kerjanya (reaksi kimianya) yaitu berbasis transfer elektron (Elektron 

Transfer Based) dan berbasis transfer atom hidrogen (Hidrogen Atom Transfer 

Based). Metode berbasis HAT mengukur aktivitas antioksidan dalam menjebak 

radikal bebas dengan donasi atom hidrogen, diantaranya yaitu ORAC, TRAP, β-

Caroten bleaching assay dan lain sebagainya. Sedangkan metode berbasis ET 

mengukur kemampuan reduktif antioksidan terhadap radikal bebas dengan 

mengadalkan transfer elektron, yang termasuk metode ini diantaranya FRAP, 

CUPRAC, FIC, DMPD dan sebagainya. Adapun DPPH, dan ABTS merupakan 

metode yang dianggap menggunakan kedua basis (HAT atau ET) (Aryanti et al., 

2021). Berikut ini adalah beberapa metode untuk mengukur kapasitas antioksidan. 
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1. CUPRAC (Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity) 

Tes CUPRAC telah diterapkan pada berbagai matriks yang mengandung 

antioksidan lipofilik dan hidrofilik. Prinsip metode CUPRAC yaitu berdasarkan 

reaksi reduksi-oksidasi sederhana antara antioksidan dengan radikal bebas, yang 

dapat diukur melalui reduksi ion cupric (Cu
2+

) menjadi cuprous (Cu
+
) dengan cara 

donor elektron oleh antioksidan (Dontha, 2016). Metode ini menggunakan 

pereaksi Cu(II) neokuproin (Cu
2+

(Nc)
2
) sebagai oksidator/agen pengkhelat. Hasil 

reaksi reduksi ion Cu
2
+ dapat diukur pada panjang gelombang 448 nm (Aryanti et 

al., 2021; Doloking et al., 2022). 

 

 

Gambar 4. Mekanisme Reaksi Uji CUPRAC (Doloking et al., 2022) 

2. FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) 

Prinsip penetapan aktivitas antioksidan dengan metode FRAP yaitu 

kemampuan antioksidan dalam mereduksi kompleks ferri (Fe
3+

) dari ferri-

tripyridyl-triazine (TPTZ) menjadi kompleks ferro (Fe
2+

) yang ditandai dengan 

perubahan warna menjadi biru dan dapat diukur pada panjang gelombang 593 nm. 

Metode FRAP menggunakan senyawa antioksidan sebagai agen pereduksi 

(reduktan) dalam reaksi reduksi-oksidasi (Choirunnisa et al., 2016). Mekanisme 

kerja metode FRAP yaitu dengan cara menginaktivasi radikal bebas dengan 

transfer elektron (Aryanti et al., 2021; Doloking et al., 2022). 
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Gambar 5. Mekanisme Reaksi Uji FRAP (Doloking et al., 2022) 

3. DPPH (2,2-di(4-tert-oktilfenil)-1-pikrilhidrazil) 

Uji DPPH merupakan penetralan yang bergantung pada antioksidan dalam 

untuk mendonorkan elektron guna menetralkan radikal DPPH. Prinsip kerja dari 

metode DPPH yaitu reaksi oksidasi-reduksi (Purwanti, 2019). DPPH akan beraksi 

dengan mengambil atom hidrogen dari senyawa antioksidan untuk mendapatkan 

pasangan elektron (Aryanti et al., 2021). Dengan menggunakan metode netralisasi 

DPPH, aktivitas antioksidan sering dilaporkan sebagai IC50, yang merupakan 

konsentrasi efektif antioksidan yang dibutuhkan untuk menurunkan konsentrasi 

DPPH asli sebesar 50% (Doloking et al., 2022; Munteanu & Apetrei, 2021). 

 

Gambar 6. Mekanisme Reaksi Uji DPPH (Doloking et al., 2022) 
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Tabel 1. beberapa metode untuk mengukur kapasitas antioksidan (Munteanu & 
Apetrei, 2021). 

Teknik 
Uji Kapasitas 
Antioksidan 

Prinsip Metode 
Penentuan 

Produk Akhir 

S
p
ek

tr
o
m

et
ri

 FRAP 
Reaksi antioksidan dengan 

kompleks Fe(III) 
Kolorimetri 

CUPRAC 
Reduksi Cu(II) menjadi 
Cu(I) oleh antioksidan 

Kolorimetri 

DPPH 
Reaksi antioksidan dengan 

radikal organik 
Kolorimetri 

G. Ekstraksi Senyawa 

Ekstraksi adalah suatu cara untuk memisahkan campuran beberapa zat 

menjadi komponen-komponen yang terpisah (A. Kurniawati, 2019). Faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil ekstraksi yaitu waktu ekstraksi dan cara ekstraksi yang 

digunakan  (Silvia et al., 2016). Ekstraksi merupakan langkah pertama untuk 

memisahkan produk alami yang diinginkan dari bahan baku. Ekstraksi produk 

alami berlangsung melalui tahapan yaitu, pelarut menembus ke dalam matriks 

padat, zat terlarut larut dalam pelarut, zat terlarut terdifusi keluar dari matriks 

padat, zat terlarut yang diekstraksi dikumpulkan. Setiap faktor yang meningkatkan 

difusivitas dan kelarutan dalam langkah-langkah tersebut akan memudahkan 

ekstraksi. Sifat-sifat pelarut ekstraksi, ukuran partikel bahan baku, ransum pelarut-

kepadat, suhu ekstraksi dan durasi ekstraksi juga akan mempengaruhi efisiensi 

ekstraksi (Zhang et al., 2018). 

Secara umum, senyawa aktif yang terkandung dalam bahan alam dapat 

dikelompokkan menjadi dua yakni minyak atsiri dan non minyak atsiri 

(contohnya flavonoid). Tiap kelompok senyawa memiliki perbedaan struktur 

kimia yang mengakibatkan perbedaan dalam sifat  masing-masing senyawa seperti 

stabilitas terhadap udara, cahaya, pemanasan serta, kelarutannya. Senyawa 

flavonoid bersifat polar sehingga dibutuhkan pelarut yang bersifat polar. 

Efektivitas ekstraksi suatu senyawa oleh pelarut sangat tergantung kepada 
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kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut, sesuai dengan prinsip like dissolve like 

yaitu suatu senyawa akan terlarut pada pelarut dengan sifat yang sama. Pelarut 

yang bersifat polar diantaranya adalah etanol, metanol, aseton dan air (Kemit et 

al., 2016). 

Flavonoid dapat diekstraksi dengan metode konvensional dan modern, 

dengan pelarut yang paling umum adalah etanol, metanol, campuran etanol-air, 

dan kombinasi metanol-air. Teknik ekstraksi konvensional adalah maserasi, 

perkolasi, refluks, dan refluks kontinyu (Doloking et al., 2022). Pada penelitian ini 

metode ekstrasi yang digunakan adalah maserasi. Maserasi adalah metode 

ekstraksi bahan aktif dengan cara perendaman selama 3 x 9 hari, dimana setiap 

tiga hari sekali dilakukan penggantian pelarut dengan pengadukan sesekali. 

Keuntungan metode ini adalah proses pengerjaan dan peralatannya mudah 

digunakan, sedangkan kelemahannya adalah proses pengerjaannya cukup lama, 

serta membutuhkan banyak pelarut (Prawirodiharjo, 2014).  

Pada ekstrasi maserasi juga sampel dan pelarut tidak mengalami proses 

pemanasan sehingga dapat digunakan pada senyawa yang tidak tahan panas 

(Hikmawanti et al., 2021). Senyawa flavonoid adalah golongan senyawa yang 

tidak tahan panas dan mudah teroksidasi pada suhu tinggi (Setiani et al., 2017). 

Komponen bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan fenol rusak pada suhu diatas 

50
o
C karena dapat mengalami perubahan struktur serta menghasilkan ekstrak 

yang rendah (Yuliantari et al., 2017).  

H. Spektrofotometri UV-Vis 

Beberapa metode telah digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dari 

ekstrak tumbuhan obat. Mencakup deteksi gugus fungsi, keberadaan beberapa 

ikatan dan cincin, pengaturan hidrogen dan karbon serta penjelasan struktural 

penuh. Teknik tersebut antara lain spektroskopi massa (MS), spektroskopi 
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ultraviolet (UV), spektroskopi resonansi magnetik nuklir (NMR), dan 

spektroskopi inframerah (IR) (Rabiu, dkk., 2020). Dalam penelitian ini metode 

yang digunakan adalah Spektrofotometri UV-Vis. 

Spektrofotometer adalah alat yang digunakan dalam mengukur energi 

secara relatif apakah energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, serta 

diemisikan sebagai fungsi spektrum pada panjang gelombang tertentu, dan 

fotometer adalah perangkat yang mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan 

atau yang di serap (Khopkar, 2008: 184). Instrumen spektrofotometer UV-Vis 

dapat digunakan untuk menganalisis banyak zat organik dan anorganik, selektif, 

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

dilakukan dengan cepat dan tepat serta dapat digunakan untuk menetapkan 

kuantitas zat yang sangat kecil. Selain itu, hasil yang diperoleh cukup akurat, 

dimana angka yang terbaca langsung dicatat oleh detector dan tercetak dalam 

bentuk angka digital ataupun grafik yang sudah diregresikan (S. A. A. Rohmah et 

al., 2021).  

Kelebihan spektrofotometer dibandingkan fotometer adalah panjang 

gelombang dari sinar putih dapat lebih selektif dan ini diperoleh dengan alat 

pengurai seperti prisma, grating ataupun celah optis. Spektrofotometer juga 

tersusun atas sumber spektrum yang kontinu, monokromator, sel pengabsorbsi 

untuk larutan ampel atau blanko dan suatu alat untuk mengukur suatu perbedaan 

absorbsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding (Khopkar, 2008). 

Prinsip dari spektoskopi UV-Vis ialah radiasi pada rentang panjang 

gelombang 200-700 nm dilewatkan melalui suatu larutan senyawa. Elektron-

elektron pada ikatan di dalam molekul menjadi tereksitasi sehingga menempati 

keadaan kuantum yang lebih tinggi dan dalam proses menyerap sejumlah energi 

yang melewati larutan tersebut. Semakin longgar elektron tersebut ditahan 
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didalam ikatan molekul, semakin panjang gelombang (energi lebih rendah) radiasi 

yang diserap (Watson, 2013). 

 

Gambar 7. Skema Alat Spektrofotometer UV-Vis   

Berikut merupakan fungsi masing-masing bagian (Gandjar & Rohman, 

2007) 

1. Sumber sinar polikromatis berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis 

dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. 

2. Monokromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang yaitu 

mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi 

cahaya monokromatis. Pada gambar di atas disebut sebagai pendispersi 

atau penyebar cahaya. dengan adanya pendispersi hanya satu jenis cahaya 

atau cahaya dengan panjang gelombang tunggal yang mengenai sel 

sampel. Pada gambar di atas hanya cahaya hijau yang melewati pintu 

keluar. Proses dispersi atau penyebaran VIS menggunakan kuvet sebagai 

tempat sampel. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas. 

3. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan 

mengubahnya menjadi arus listrik. 

4. Read out merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat 

listrik yang berasal dari detector. 

Sumber cahaya 

polikromatis 

Slit atau pintu 

masuk 

Pendispersi atau 

penyebar cahaya 

Slit atau 

pintu keluar 

Sel sampel 

Detektor 

Read Out 

Monokromator 
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Beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar sumber cahaya pada 

spektrofotometer UV-Vis dianggap ideal, termasuk intensitas cahaya yang kuat 

dan konstan pada semua panjang gelombang, mampu mencakup rentan 

pengukuran pada wilayah UV-Vis, intensitas sumber cahaya mampu tetap tidak 

berubah pada panjang gelombang yang berbeda, dan intensitas sumber cahaya 

yang tidak berubah dalam jangka waktu pendek dan panjang. 

Cahaya yang diserap diukur sebagai absorbansi (A) sedangkan cahaya 

yang hamburkan diukur sebagai transmitansi (T), dinyatakan dengan hukum 

lambert- beer atau Hukum Beer, berbunyi “Jumlah radiasi cahaya tampak 

(ultraviolet, inframerah dan sebagainya) yang diserap atau ditransmisikan oleh 

suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal 

larutan” (Putri, 2017). Berdasarkan hukum Lambert-Beer, rumus yang dapat 

digunakan untuk menghitung banyaknya cahaya yang dihamburkan : 

T = 
  

  
 atau %T = 

  

  
      

Dan absorbansi dinyatakan dengan rumus : 

A =             
  

  
 

 Dimana Io merupakan intensitas cahaya datang It atau I1  adalah intensitas 

cahaya setelah melewati sampel. Rumus yang diturunkan dari Hukum Beer dapat 

ditulis sebagai berikut : 

A = a . b . c atau A =     b . c 

Dimana : 

A = absorbansi 

b = tebal larutan (tebal kuvet diperhitungkan juga umumnya 1 cm) 

c = konsentrasi larutan yang diukur 

  = tetapan absorptivitas molar (jika konsentrasi larutan yang diukur dalam 

molar) 
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a = tetapan absorptivitas (jika konsentrasi larutan yang diukur dalam ppm 

(Gandjar & Rohman, 2007).  
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I. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraksi Sampel 

Uji kapasitas 

antioksidan 

dengan metode 

DPPH, FRAP 

dan CURAC 

Uji Kadar fenolik 

total dengan  

metode Follin- 

Ciocalteu 

Uji Kadar 

flavonoid total 

dengan metode 

AlCl3 

Analisis data 

Preparasi Sampel 

Kesimpulan 
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J. Tinjauan Islam Mengenai Pemanfaatan Tanaman 

Allah SWT. menciptakan seluruh alam semesta termasuk bumi dan 

isinya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salah satau ciptaannya adalah 

makhluk hidup seperti tumbuhan yang memiliki banyak manfaat. Berbagai 

macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat yang merupakan anugerah, Inilah 

yang harus manusia pahami dan manfaatkan, sebagaimana dalam firman-Nya 

QS Taha/20 : 53 yang berbunyi: 

مَاۤءِ مَاۤءًًۗ فاَخَْزَجْناَ ا انَْشَلَ مِنَ انسَّ سَهكََ نكَُمْ فيِهَْا سُبلًًُ وَّ نَّذِيْ جَعمََ نكَُمُ الْْرَْضَ مَهْداً وَّ

نْ نَّباَتٍ شَتّٰى ٖٓ اسَْوَاجًا مِّ  بِه 

Terjemahan: 

“(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan 
jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit.” 
Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka 
macam tumbuh-tumbuhan” (Kemenag, 2019). 

Menurut tafsir Al-Jalalain dari ayat di atas yaitu, Dia (yang menjadikan 

untukmu) tempat berpijak di antara makhluk-Nya yang banyak (bumi sebagai 

hamparan yang luas), dan Dia (yang memudahkan) menjadikan (bagimu di bumi 

jalan) mudah tempat untuk berjalan-jalan (dan Dia menurunkan hujan dari 

langit). Kepada Nabi Musa, Allah berfirman apa yang telah Dia sebutkan 

sebagai nikmat dari-Nya dan khithab bagi penduduk Mekah. (Oleh karena itu, 

Kami turunkan air hujan dengan berbagai jenis tanaman). Lafal (شَتّٰى) ini 

menjadi kata sifat dari pada lafal (اسَْوَاجًا), maksudnya, yang berbeda-beda warna 

dan rasa serta lain-lainnya. Lafal (شَتّٰى) ini adalah bentuk jamak dari lafal 

Syatiitun, wazannya sama dengan lafal Mardhaa sebagai jamak dari lafal 

Mariidhun. Ia berasal dari kata kerja شَتّٰى artinya Tafarraqa atau berbeda-beda 

(Al-Mahalli, Jalaluddin, & As-suyuti, 2008).  

Al-Qur’an juga secara jelas menyebutkan nama-nama tanaman dan buah-

buahan. Salah satu tumbuhan yang disebut memiliki kegunaan dalam berbagai 
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bentuk pengolahan, baik itu dikonsumsi sebagai minuman ataupun makanan 

yakni jahe. Seperti yang diketahui bahwa jahe memiliki berbagai varian yang 

semuanya bermanfaat. Jahe liar atau disebut juga lempuyang gajah, khususnya 

pada bagian rimpang sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional 

dalam mengobati penyakit seperti demam. Jahe disebutkan dalam Al-Qur’an 

surah Al-Insan ayat 17 yaitu: 

                                  
                         

Terjemahan:   

“Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe” 
(Kementrian Agama RI, 2019). 

Menurut tafsir Al-Misbah dari ayat tersebut kadar dan jenis suguhan itu 

telah mereka yakni para pelayan itu ukur dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

selera dan kadar yang dinginkan oleh yang disuguhi. Mereka disuguhi disana 

segelas minuman yang campurannya adalah jahe tapi bukan seperti jahe 

duniawi, jahe itu dari sebuah mata air surga yang dinamai  atau ciri dan sifatnya 

adalah salsabil (Shihab, 2006). 

Dari beberapa jenis jahe-jahean, masing-masing memiliki manfaat yang 

sebagian besar telah digunakan dalam pengobatan. Seiring perkembangan 

zaman, pengetahuan manusia akan manfaat dan kegunaan dari tanaman terus 

berkembang sehingga banyak penelitian yang dilakukan untuk mengkaji 

kembali tumbuh-tumbuhan yang ada, berlandaskan catatan-catatan sejarah dan 

kitab suci umat manusia yaitu Al-Qur’an. Allah SWT. telah menunjukkan 

seberapa hebat ciptaannya yang mengisyaratkan manusia untuk senantiasa 

berusaha mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada 

obatnya.  

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis muslim No.4084 : 



30 
 

 
 

ثَ نَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَ  ثَ نَاٲَ بُ وْ الطَّاهِرِ  وَ ٲَ حَدَّ حَْْدُ بْنُ عِيْسَى قَالُوا حَدَّ خْبَ رَنِ عَمْرُو وَهُوَ ٲَ ابْنُ وَهْبٍ   
اللُِ ٲَ ابْنُ الحارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِەِّ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ  نَّەُ ٲَ وَسََّمَ   عََْيْەِ بِ االزُّبَ يِْْ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلُ الِلِ صَلََّّ

ءِ بَ رَ  ذَادَاءٍ دَوَاءٌ فَاِ  لِّ کُ قَالَ لِ  َ اصُِيْبُ دَوَاءُ الدَّ ذْنِ اِللە عَزَّ وَجَلَّ )رواەمسْم(بِِ  ٲ  
Terjemahan :  

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath 
Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al 
Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit 
ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, 
maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." 
(Hadis Muslim No.4084) 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. Memberikan suatu 

penyakit pasti memiliki penawar (obat). Setiap sembuhnya seseorang dari suatu 

penyakit pada dasarnya Allah SWT yang menyembuhkan, Allah SWT 

menghendaki agar kiranya umatnya mempelajari pengobatan sesuai ahlinya agar 

sesuai dengan penyakit yang akan diobati, serta untuk setiap penyakit tersebut 

dibutuhkan kerja keras, percobaan dan penelitian agar dapat diketahui efeknya 

secara aman dan manfaatnya secara maksimal. Sesungguhnya Allah SWT 

menciptakan bumi beserta isinya mempunyai manfaat, salah satunya tumbuh-

tumbuhan. Salah satu pemanfaatan tumbuhan yaitu mengembangkannya 

menjadi sebuah obat. Pengujian obat bertujuan untuk mencari solusi terhadap 

berbagai penyakit yang diderita umat manusia. Dengan demikian, pengujian 

obat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. demi tercapainya 

maksud dari pengobatan yang diperintahkan (Fahmi, 2021). 

  



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif untuk 

mengetahui kadar total senyawa fenolik, flavonoid dan kapasitas senyawa aktif 

antioksidan pada ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet 

(L.). 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental laboratorium yang 

merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat 

suatu variabel, berupa pengujian fenolik dan flavonoid total serta kapasitas 

antioksidan ekstrak rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L.) dengan 

pelarut etanol 70%  menggunakan spektrofotometri UV-Vis.  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan, Di Laboratorium  Fitokimia, Laboratorium Kimia 

Instrumen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Laboratorium Riset 

Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai April hingga Juni 2023. 

D.  Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ekstrak rimpang 

lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L.) yang merupakan bagian rimpang 

diperoleh menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 70%. 
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E. Alat dan Bahan 

1. Alat  

Adapun alat yang digunakan ialah oven, seperangkat alat maserasi, 

spektrofotometri UV-Vis (Genesys 10S UV-Vis), timbangan analitik (AND GR-

200), vakum rotary evaporator (Heidolph), vortex mixer (GEMMY VM-300), dan 

waterbath (MEMMERT) 

2. Bahan  

Adapun bahan yang digunakan yaitu air suling, aluminium klorida (AlCl3), 

asam galat, simplisia rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L.), besi (III) 

klorida (FeCl3), etanol 70% (onemed), folin-ciocalteu (Merck),, kuersetin, natrium 

asetat, natrium karbonat, trolox, neocuproine (Sigma aldrich), Tembaga (II) 

klorida (CuCl2), kertas saring, metanol, 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), 

2,4,6-Tri-(2-Pyridyl)-5-Triazine (TPTZ) (Sigma). 

F. Prosedur Kerja 

1. Ekstraksi Sampel 

Simplisia rimpang lempuyang gajah yang telah melalui proses 

pengeringan kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam wadah maserasi, 

kemudian ditambahkan etanol 70% hingga simplisia terendam secara keseluruhan 

dan ditutup rapat. Diamkan selama 3×24 jam dengan terlindung cahaya. 

Kemudian disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya. Lalu ampasnya 

ditambahkan kembali etanol 70%. Selanjutnya ampasnya dimaserasi kembali 

dengan menggunakan pelarut etanol 70% hingga simplisia terendam secara 

keseluruhan. Hal ini dilakukan selama sembilan hari beruturut-turut. Filtrat yang 

dihasilkan diubah menjadi ekstrak kental dengan cara diuapkan dalam rotary 

evaporator pada suhu 45-50
o
C. Setelah itu, ekstrak yang dihasilkan dihitung % 

rendemen ekstraknya. 
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% rendement ekstrak  
            

               
      

2. Penetapan kadar fenolik total (Celep et al., 2015) 

a. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum (λ Maks) Asam Galat 

Penentuan panjang gelombang maksimum asam galat dilakukan melalui 

scanning larutan asam galat  pada range panjang gelombang UV-Vis  400-800 

nm. Dari hasil scanning asam galat yang dilakukan didapatkan nilai panjang 

gelombang maksimum yaitu 764 nm dan data tersebut digunakan untuk mengukur 

serapan dari sampel ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah Zingiber 

zerumbet (L). 

b. Pembuatan Kurva Standar Asam Galat 

Asam galat 12,5 mg dimasukkan ke dalam labu tentukur dan dicukupkan  

dengan etanol 70% sebanyak 25,0 mL (500 ppm). Kemudian dibuat seri 

konsentrasi dengan mencampur berturut-turut 25 µg/mL dipipet 0,5 mL, 35 

µg/mL dipipet 0,7 mL, 45 µg/mL dipipet 0,9 mL, 55 µg/mL dipipet 1,1 mL, dan 

65 µg/mL dipipet 1,3 mL  dan dicukupkan hingga 10 mL dengan etanol 70%. Dari 

larutan tersebut dipipet 0,5 mL, selanjutnya ditambahkan  Follin-Ciocalteu 7,5% 

sebanyak 5 mL  selanjutnya ditambahkan 4 mL pereaksi natrium karbonat 

(Na2CO3) 1M. Diamkan kembali selama 15 menit kemudin diukur absorbansinya 

dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 764 nm 

c. Penetapan Kadar Fenolik Total Dalam Sampel 

Ekstrak sampel ditimbang sebanyak 10 mg, dilarutkan dalam 10 mL etanol 

p.a. menghasilkan konsentrasi 1000 ppm. Dari larutan tersebut dipipet 0,5 mL 

larutan Selanjutnya ditambakan 5 mL reagen Follin-Ciocalteu dan 4 mL pereaksi 

natrium karbonat (Na2CO3) dengan perlakuan yang sama seperti prosedur 

pengukuran larutan pembanding. Terakhir didiamkan kembali selama 15 menit 

dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang 
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gelombang 764 nm dan dilakukan sebanyak 3 kali cuplik, kemudian kandungan 

flavonoid dalam ekstrak dinyatakan dalam ekuivalen asam galat (mgGAE/g 

Ekstrak). 

3. Penetapan Kadar Flavonoid Total (Celep et al., 2015; Haeria et al., 

2018) 

a. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum (λ Max) Kuarsetin 

Penentuan panjang gelombang maksimum kuarsetin dilakukan dengan 

scanning larutan kuarsetin  pada rentan panjang gelombang  UV-Vis 400 hingga 

600 nm. Dari hasil scanning yang dilakukan didapatkan panjang gelombang 

maksimum yaitu  424 nm dan data tersebut digunakan untuk mengukur absorbansi 

dari sampel ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L). 

b. Pembuatan Kurva Standar Kuarsetin 

Kuarsetin 12,5 mg dimasukkan ke dalam labu tentukur dan dicukupkan  

dengan etanol 70% sebanyak  25,0 mL (500 ppm). Kemudian dibuat seri 

konsentrasi dengan mencampur berturut-turut 10 µg/mL dipipet 0,2 mL, 20 

µg/mL dipipet 0,4 mL, 30 µg/mL dipipet 0,6 mL, 40 µg/mL dipipet 0,8 mL dan 

50 µg/mL dipipet 1 mL dan dicukupkan dengan 10 mL etanol 70%. Kemudian 

sebanyak 2,8 mL akuadest ditambahkan 1,5 mL metanol, 0,1 mL AlCl3 10%, 0,1 

mL natrium asetat 1M kemudian ditambahkan 0,5 mL dari masing-masing seri 

konsentrasi. Terakhir didiamkan kembali selama 30 menit dan diukur 

absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 

424 nm.  

c. Penetapan Kadar Flavonoid Total Dalam Sampel 

Ekstrak sampel ditimbang sebanyak 10 mg, dilarutkan dalam 10 mL etanol 

p.a. menghasilkan konsentrasi 1000 ppm. Sebanyak 2,8 mL akuadest ditambahkan 

1,5 mL methanol, 0,1 mL AlCl3 10%, 0,1 mL natrium asetat 1M kemudian 
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ditambahkan 0,5 mL ekstrak. Terakhir, didiamkan selama 30  menit kemudian 

diukur absorbansinya dengan spektrofotometri UV-Vis di panjang gelombang  

424 nm dan diilakukan pengukuran sebanyak 3 kali, kemudian kandungan 

flavonoid dalam ekstrak dinyatakan dalam ekuivalen kuarsetin (mgQE/g Ekstrak).  

4. Uji kapasitas antioksidan 

a. DPPH (Haeria et al., 2018) 

1) Penentuan Panjang Gelombang Maksimum (ƛ Max)  

Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan melalui scanning 

larutan trolox pada range panjang gelombang 400-600 nm. Dari hasil 

running kuarsetin yang dilakukan didapatkan nilai panjang gelombang 

maksimum yaitu 514 nm dan data tersebut digunakan untuk mengukur 

serapan dari sampel ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah 

Zingiber zerumbet (L). 

3) Pembuatan Kurva Baku Trolox 

Trolox 2,5 mg dilarutkan dalam 50 mL etanol p.a (50 ppm) dan dibuat seri 

konsentrasi dengan cara mencampur secara berturut-turut 5 µg/mL dipipet 

0,5 mL, 7 µg/mL dipipet 0,7 mL, 9 µg/mL dipipet 0,9 mL, 11 µg/mL 

dipipet 1,1 mL, dan 13 µL dipipet 1,3 mL dan dicukupkan dengan 5 mL 

etanol p.a. Dari masing-masing konstrasi larutan trolox dipipet 1 mL dan 

ditambahkan 1 mL DPPH. Kemudian didiamkan selama 30 menit 

diruangan yang tertutup dan gelap, lalu absorbansinya diukur pada 

spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 514 nm.  

2) Pengujian kapasitas antioksidan sampel 

Ekstrak sampel ditimbang sebanyak 10 mg, dilarutkan dalam 10 mL etanol 

p.a. menghasilkan konsentrasi 1000 ppm. Dari larutan tersebut dipipet 1 
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mL ditambahkan 1 mL DPPH. Kemudian dilakukan pengukuran seperti 

pengujian aktivitas antioksidan troloks sebanyak 3 kali replikasi. 

b. CUPRAC (Haeria et al., 2018) 

1) Penentuan panjang gelombang maksimum (ƛ Max) 

Pengujian dilakukan melalui scanning larutan trolox, selanjutnya diukur 

serapannya pada panjang gelombang 400-600 nm menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis Dari hasil running yang dilakukan didapatkan 

nilai panjang gelombang maksimum yaitu 453 nm. 

2) Pengujian antioksidan troloks 

Trolox 2,5 mg dilarutkan dalam 50 mL etanol p.a (50 ppm), lalu dibuat 

dalam beberapa seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut 10 

µg/mL dipipet 1 mL, 20 µg/mL dipipet 2 mL, 30 µg/mL dipipet 3 mL, 40 

µg/mL dipipet 4 mL, dan 50 µg/mL dipipet 5 mL dan dicukupkan dengan 

5 mL etanol p.a. Dibuat larutan dalam vial yaitu dipipet 1 mL CuCl2.2H2O 

0,01 M, 1 mL Neokuproin 0,0075 M, 1 mL Buffer amonium asetat 1 M 

kemudian ditambahkan 1 mL dari masing-masing konsentrasi trolox dan 

0,1 mL aquadest. Terakhir, didiamkan selama 30 menit kemudian diamati 

absorbansinya menggunakan spektrofotomtri UV-Vis dengan panjang 

gelombang 453 nm. 

3) Pengujian antioksidan sampel dengan CUPRAC 

Ekstrak sampel ditimbang sebanyak 10 mg, dilarutkan dalam 10 mL etanol 

p.a. menghasilkan konsentrasi 1000 ppm dibuat larutannya dengan 

perlakuan yang sama seperti prosedur pengujian antioksidan troloks. 

Terakhir,  absorbansinya diamati menggunakan spektrofotomtri UV-Vis 

dengan panjang gelombang 453 nm dan dilakukan sebanyak 3 kali 

replikasi. 
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c. FRAP (Haeria et al., 2018) 

1) Penentuan Panjang Gelombang Maksimum (ƛ Maks) 

Pengujian dilakukan melalui scanning larutan trolox, selanjutnya diukur 

serapannya pada panjang gelombang 400-600 nm menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis. Dari hasil running yang dilakukan didapatkan 

nilai panjang gelombang maksimum yaitu 595 nm. 

2) Pengujian antioksidan troloks 

Troloks 2,5 mg dilarutkan dalam 50 mL etanol p.a (50 ppm), lalu dibuat 

dalam beberapa seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut 12 

µg/mL dipipet 1,2 mL, 14 µg/mL dipipet 1,4 mL, 16 µg/mL dipipet 1,6 

mL, 18 µg/mL dipipet 1,8 mL, dan 20 µg/mL dipipet 2 mL dan 

dicukupkan dengan 5 mL etanol p.a. Dipipet 1 mL dari reagen FRAP ke 

vial kemudian ditambahkan 1 mL trolox dari masing-masing konsentrasi.  

Terakhir, didiamkan selama 30 menit kemudian diamati absorbansinya 

menggunakan spektrofotomtri UV-VIs dengan panjang gelombang  595 

nm. 

3) Pengujian antioksidan sampel dengan FRAP 

Ekstrak sampel ditimbang sebanyak 10 mg, dilarutkan dalam 10 mL etanol 

p.a. menghasilkan konsentrasi 1000 ppm, dengan perlakuan yang sama 

seperti prosedur pengujian antioksidan Troloks. Terakhir, di diamkan 

selama 30 menit kemudian diamati absorbansinya menggunakan 

spektrofotomtri UV-Vis dengan panjang gelombang 595 nm dan dilakukan 

sebanyak 3 kali  

5. Analisis data 

 Analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif, 

dimana hasil pengukuran larutan baku diplotkan antara kadar dan absorbansinya, 
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sehingga diperoleh persamaan regresi linear 

y = bx + a 

Dimana : 

 y = absorbansi 

 x = konsentrasi (C) mg/L 

 b = slop (kemiringan) 

 a = intersep 

Hasil uji yang diperoleh dari rumus perhitungan kadar dibawah dapat dinyatakan 

sebagai mg/g ekuivalen kuarsetin/asam galat. 

Total Fenolik/Flavonoid  = 
        ( )                  ( )   

             
 

Kapasitas antioksidan  = 
         (      )    

               ( )
 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah Zingiber Zerumbet (L) 

Sampel 
Berat 

Sampel (g) 

Volume 

Pelarut 

etanol 70 

% (L) 

Berat 

Ekstrak (g) 

% 

Rendemen 

Rimpang 

Lempuyang 

Gajah 

Zingiber 

zerumbet 

(L.) 

500 4 18,88 3,776 

2. Penetapan Kadar Fenolik Total 

Replikasi 
Berat Sampel 

(g) 
Absorbansi 

Kadar Fenolik 

(mg GAE/g 

ekstrak) 

I 10,01 0,3145 51,77 

II 10,02 0,3214 52,91 

III 10,04 0,3334 54,86 

Rata-rata 53,18 

3. Penetapan Kadar Flavonoid Total 

Replikasi 
Berat Sampel 

(g) 
Absorbansi 

Kadar 

Flavonoid (mg 

QE/g ekstrak) 

I 10,02 0,2119 16,87 

II 10,00 0,1937 15,17 

III 10,03 0,2376 19,29 

Rata-rata 17,11 

4. Kapasitas Antioksidan Metode DPPH 

Replikasi 
Berat Sampel 

(g) 
Absorbansi 

Kapasitas 

Antioksidan 

(mg Tr/g 

ekstrak) 

I 10,06 0,4226 11,39 

II 10,05 0,4397 11,20 

III 10,02 0,4565 11,23 

Rata-rata 11,27 

39 
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5. Kapasitas Antioksidan Metode CUPRAC 

Replikasi 
Berat Sampel 

(g) 
Absorbansi 

Kapasitas 

Antioksidan 

(mg Tr/g 

ekstrak) 

I 10,05 1,2367 58,90 

II 10,06 1,2686 59,91 

III 10,02 1,1486 56,16 

Rata-rata 58,32 

6. Kapasitas Antioksidan Metode FRAP 

Replikasi 
Berat Sampel 

(g) 
Absorbansi 

Kapasitas 

Antioksidan 

(mg Tr/g 

ekstrak) 

I 10,02 1,2778 6,34 

II 10,01 1,3209 6,78 

III 10,05 1,3450 6,72 

Rata-rata 6,61 

B. Pembahasan 

Senyawa yang reaktif dan memiliki satu atau lebih elektron yang tidak 

berpasangan pada orbit terluarnya disebut radikal bebas. Radikal bebas dapat 

dihasilkan dari dalam tubuh (endogen) dan luar tubuh (eksogen). Dalam jumlah 

sedang, radikal bebas sangat membantu kesehatan, sedangkan dalam jumlah 

nerlebih dapat menyebabkan stres oksidatif. Maka antioksidan diperlukan dalam 

tubuh untuk mencegah atau menunda peristiwa oksidasi yang dibawa oleh radikal 

bebas. Oksidasi substrat tertentu dapat sangat diperlambat atau dicegah dengan 

antioksidan. Akibatnya, tubuh membutuhkan zat antioksidan untuk menghentikan 

radikal bebas (Kiromah et al., 2021). 

Pada penelitian ini, menggunakan sampel simplisia rimpang lempuyang 

gajah Zingiber zerumbet (L) didapatkan dari supplier resmi, yang secara empiris 

telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan telah dipastikan memiliki komponen 

antioksidan. Untuk mengetahui nilai kapasitas antioksidan, dilakukan penelitian 
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dengan menggunakan Spektrofotometri UV-Vis metode FRAP, CUPRAC dan 

DPPH. 

Metode ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

maserasi. Metode maserasi termasuk metode sederhana dan cepat serta sudah 

dapat menyari zat aktif sampel dengan maksimal serta tidak dipanaskan sehingga 

bahan alam tidak menjadi terurai, dimana ekstraksi dingin memungkinkan banyak 

senyawa terekstraksi karena tidak melalui proses pemanasan untuk menghindari 

kerusakan kandungan yang bersifat termolabil (A. D. Puspitasari & Lean Syam 

Proyogo, 2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses maserasi antara lain 

waktu, suhu, jenis pelarut, ukuran cacahan bahan, perbandingan bahan dan 

pelarut. Pada tahap maserasi digunakan 500 gram sampel yang disari 

menggunakan pelarut etanol 70% dilakukan tiga tahap (3 × 24 jam) karena 

semakin lama waktu maserasi yang diberikan maka semakin lama kontak antara 

pelarut dan sampel yang akan memperbanyak jumlah sel yang pecah dan zat aktif 

yang terlarut (Brian Witanto & Wahyuningtyas, 2022).  

Pemilihan pelarut yang tepat dapan meningkatkan efisiensi ekstraksi. Hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pelarut diantaranya adalah 

selektivitas, toksisitas, kepolaran, kemudahan untuk diuapkan, dan harga 

(Putri,W. S., Warditiani, N. K., Larasanty, L. P. F). Pelarut Etanol 70% adalah 

penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun 

nonpolar dan memiliki beberapa keunggulan yaitu tidak beracun, netral, daya 

serap yang baik, larut dengan air dalam segala perbandingan, meningkatkan 

stabilitas larutan bahan obat herbal, dan tidak memerlukan suhu tinggi untuk 

pemekatan, penggunaan etanol biasanya dicampur dengan pelarut lain, terutama  

dengan air (Sultriana, 2021). 

Rendemen ekstrak dihitung berdasarkan perbandingan berat akhir (berat 
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ekstrak yang dihasilkan) dengan berat awal (berat biomassa sel yang digunakan) 

dikalikan 100% (Dewatisari et al., 2018). Adapun hasil rendamen dari ekstrak 

etanol 70% rimpang lempuyang gajah yaitu 18,88 gram dengan % rendamen 

sebanyak 3,776 %. 

Pada tumbuhan yang memiliki kandungan antioksidan menunjukkan 

adanya beberapa senyawa seperti fenolik dan flavonoid memiliki potensi besar 

dalam menyembuhkan penyakit, karena  adanya  struktur  cincin  terkonjugasi  

dan gugus  hidroksil,  banyak  senyawa  fenolik  berpotensi  berfungsi  sebagai  

antioksidan dengan  pemulungan  anion  superoksida,  oksigen  singlet,  dan  

radikal  peroksi  lipid,  dan menstabilkan radikal bebas yang terlibat dalam proses 

oksidatif melalui hidrogenasi atau kompleks dengan spesies pengoksidas (Asih et 

al., 2022). Sehingga dilakukan pengujian kandungan fenolik dan flavonoid total. 

Penetapan kadar fenolik total dilakukan untuk mengetahui kandungan 

fenolik total yang ada pada sampel dan untuk mengetahui kemampuan dari 

sampel terhadap antioksidan yang jumlahnya seringkali tidak cukup untuk 

menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Pengujian ini dilakukan 

dengan metode Follin-Ciocalteu yang terjadi reaksi reduksi oksidasi. Pengukuran 

ini didasarkan pada pembentukan kompleks molibdenum-tungsten yang terbentuk 

akibat reduksi fosfomolibdat-fosfotungstat yang terkandung dalam reagen Folin-

ciocalteu oleh senyawa fenolik yang terdapat dalam sampel (Avigail et al., 2019). 

Metode Folin-Ciocalteu merupakan metode yang sederhana, sensitif, dan teliti. 

Metode ini terjadi dalam suasana basa sehingga dalam penentuan kadar fenolik 

dengan pereaksi Folin-Ciocalte digunakan natrium karbonat yang bertujuan untuk 

membentuk suasana basa, dimana kompleks fosfomolibdat fosfotungstat, yang 

berwarna biru dalam kondisi basa, direduksi oleh senyawa fenolik (Celep et al., 

2012). 
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Gambar 8. Reaksi reduksi fosfotungstat-fosfomolibdenum oleh senyawa fenol 

(Azlim Almey et al., 2010) 

Penggunaan asam galat sebagai standar, merupakan  senyawa  fenol 

sederhana   turunan   hidrobenzoat, memiliki sifat murni dan stabil sehingga dapat 

digunakan sebagai larutan pembanding (Wismayani et al., 2022). Pada penentuan 

fenolik total langkah awal yang perlu dilakukan adalah menentukan panjang 

gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum tersebut yang digunakan 

untuk mengukur serapan dari sampel ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang 

gajah Zingiber zerumbet (L). Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan 

untuk mengetahui λ yang memiliki serapan tertinggi. Pengukuran sampel harus 

dilakukan pada panjang gelombang maksimum agar kepekaannya lebih maksimal 

dan meminimalkan kesalahan gelombang tersebut, perubahan absorbansi untuk 

setiap satuan konsentrasi adalah yang paling besar. Pada daerah sekitar panjang 

gelombang maksimum, bentuk kurva absorbansi datar dan pada kondisi tersebut 

hukum Lambert-Beer terpenuhi (Winahyu & , Agustina Retnaningsih, 2019). 

Hasil penelitian ini diperoleh kadar fenolik total ekstrak etanol 70% 

rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumber (L) memiliki kadar yaitu sebesar 

53,18 mg GAE/g ekstrak. Semakin tinggi kandungan fenol dalam ekstrak semakin 

tinggi pula aktivitas antioksidan (Avigail et al., 2019). Prinsip dari pengujian 

penentuan kadar flavanoid menggunakan prinsip kolorimetri, dimana 

menggunakan pereaksi AlCl3 yaitu adanya pembentukan komleks aluminium 

klorida dengan gugus keto pada atom C-4 dan gugus hidroksi pada atom C-3 atau 

Senyawa fenol 

Reagen Follin-Ciocalteu 

kuinon 

Kompleks Molybdenum-blue 
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C-5 yang bertetangga dari golongan flavon dan flavonol (Riwanti, Izazih, & 

Amaliyah, 2020). Penentuan kadar flavonoid total pada sampel digunakan 

kuarsetin sebagai larutan standar. Kuersetin digunakan sebagai standar, karena 

kuersetin merupakan flavonoid golongan flavonol yang memiliki gugus keto pada 

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

sehingga dapat membentuk kompleks warna dengan AlCl3 (Azizah, Kumolowati, 

& Faramayuda, 2014).  

 
Gambar 9. Reaksi pembentukan kompleks Flavonoid-AlCl3 (Haeria et al., 2016) 

Hasil penelitian ini diperoleh kadar flavonoid total ekstrak etanol 70% 

rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L) sebesar 17,11 mg QE/g Ekstrak. 

Hasil pengujian kadar fenolik dan flavonoid total menunjukan nilai kadar total 

fenol lebih tingi dibandingkan dengan total flavonoid karena besarnya kadar fenol 

dalam ekstrak tidak semuanya merupakan senyawa flavonoid. Senyawa polifenol 

merupakan metabolit terbesar dalam tumbuhan yang dapat berupa asam fenolat, 

melanin, kumarin, flavonoid, lignin dan tannin (Kemit et al., 2016).  

Ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah yang diperoleh selanjutnya 

dilakukan pengujian kapasitas antioksidan yang merupakan pengujian untuk 

mengetahui kemampuan senyawa pada sampel yang digunakan dalam mereduksi 

radikal bebas yang diuji menggunakan larutan pembanding. Pengukuran kapasitas 

antioksidan dilakukan dengan metode DPPH, CUPRAC, dan FRAP yang diukur 

menggunakan alat spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 

dari masing-masing metode yang digunakan. 

Pada penelitian ini digunakan antioksidan sintetik sebagai kontrol positif 
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yaitu troloks. Secara stuktur troloks serupa dengan α-tokoferol kecuali 

penggantian rantai samping hidrokarbon dengan gugus COOH. Troloks berupa 

bubuk berwarna putih sampai kuning dan memiliki titik leleh 189-195 °C 

senyawa ini stabil selama 2 bulan pada suhu 2-8 °C dan mempunyai aktivitas 

antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan α-tokoferol, BHA, serta BHT. Troloks 

juga sering dipergunakan sebagai standar dalam pengukuran antioksidan. 

Pada pengujian kapasitas antioksidan dengan metode DPPH merupakan 

metode serapan 2,2-di(4-tert-oktilfenil)-1-pikrilhidrazil yang sederhana, cepat, 

mudah dan menggunakan sampel dalam jumlah yang sedikit dengan waktu yang 

singkat. Selain itu, metode ini akurat dan praktis. Metode DPPH ini memberikan 

serapan kuat pada panjang gelombang maksimum 514 nm dengan warna violet 

gelap. Penangkap radikal bebas menyebabkan elektron menjadi berpasangan yang 

kemudian menyebabkan penghilangan warna yang sebanding dengan jumlah 

elektron yang diambil. Radikal bebas DPPH dapat menangkap atom hidrogen dari 

komponen aktif ekstrak yang dicampur kemudian bereaksi menjadi bentuk 

tereduksinya. Senyawa aktif di dalam ekstrak yang memiliki kemampuan 

penangkal radikal bebas umumnya merupakan pendonor atom hidrogen (H) yang 

di tangkap oleh radikal DPPH (Hidrazil) untuk berubah menjadi bentuk netralnya. 

Radikal bebas DPPH bersifat peka terhadap cahaya, oksigen, dan pH, tetapi 

bersifat stabil dalam bentuk radikal bebas sehingga memungkinkan untuk 

dilakukan pengukuran antioksidan. 

Pengukuran kapsitas antioksidan dengan metode DPPH ditandai dengan 

perubahan warna setelah inkubasi. Proses inkubasi pada penelitian ini dilakukan 

selama 30 menit, tujuannya untuk mempercepat reaksi antara radikal DPPH 

dengan sampel yang bertindak sebagai antioksidan. Perubahan warna ini terjadi 

pada ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L) dan 
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trolox sebagai pembanding dimana ekstrak rimpang lempuyang gajah Zingiber 

zerumbet (L) perubahan warna yang tidak signifikan setelah diinkubasi. 

Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa ekstrak rimpang lempuyang gajah 

Zingiber zerumbet (L) hanya mendonorkan atom H-nya dalam jumlah yang 

sedikit.  

 
 

Gambar 10. Reaksi DPPH dengan Antioksidan (Haeria et al., 2018). 

Hasil uji kapasitas antioksidan dengan metode DPPH yaitu untuk replikasi 

1 yaitu 11,39 mg Tr/g Ekstrak, replikasi 2 sebesar 11,20 mg Tr/g Ekstrak dan 

replikasi 3 yaitu 11,27 mg Tr/g Ekstrak. Sehingga hasil rata-rata untuk kapasitas 

antioksidan metode DPPH yaitu 11,27 mg Tr/g Ekstrak. Hasil menunjukkan 

bahwa semakin besar kapasitas maka semakin besar pula kemampuan sampel 

sebagai antioksidan. 

Pada pengujian antioksidan metode CUPRAC (Cupric Ion Reducing 

Antioxidant Capacity) yaitu berdasarkan pada kemampuan sampel agen 

antioksidan dalam mereduksi kompeks Cu
2+

 menjadi kompleks Cu
+
 yang secara 

visual hal ini dapat dilihat dari perubahan warna kompleks larutan dari biru toska 

menjadi kuning. Pereaksi CUPRAC merupakan pereaksi yang selektif karena 

memiliki nilai potensial reduksi yang rendah, yaitu sebesar 0,17 V, yang diukur 

pada panjang gelombang 453 nm. Warna berasal dari terbentuknya khelat Cu(I)-

Nc. 

 



47 
 

 
 

 

Gambar 11. Mekanisme reaksi metode CUPRAC (Haeria et al., 2018) 

Pada metode CUPRAC nilai kapasitas antioksidan dari ekstrak etanol 70% 

rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L) untuk, replikasi 1, replikasi 2 

dan replikasi 3 masing-masing hasilnya yaitu 58,90 mg Tr/g Ekstrak, 59,91 mg 

Tr/g Ekstrak, 56,16 mg Tr/g Ekstrak dan hasil kapasitas antioksidan untuk metode 

CUPRAC yaitu 58,32 mg Tr/g Ekstrak. Metode CUPRAC memiliki kemampuan 

beradaptasi pada berbagai matriks hidrofilik dan lipofilik sehingga hasil kapasitas 

antioksidan metode CUPRAC lebih tinggi dibanding  metode reduksi lainnya.  

Pada pengujian metode ketiga yaitu metode FRAP (ferric reducing 

antioxidant power). Metode FRAP dapat menentukan kandungan antioksidan total 

yang terdapat pada suatu bahan yang digunakan berdasarkan kemampuan senyawa 

antioksidan untuk mereduksi ion Fe
3+

 menjadi Fe
2+

 sehingga kemampuan 

antioksidan suatu senyawa dapat dianalogikan dengan kemampuan mereduksi dari 

senyawa tersebut, antioksidan dalam sampel nantinya akan mereduksi Fe
3+

 

menjadi Fe
2+

 dengan memberikan sebuah elektron yang ditandai dengan 

perubahan menjadi warna biru dengan menggunakan panjang gelombang 595 nm. 

Kelebihan metode FRAP ialah metodenya murah, reagennya mudah disiapkan dan 

cukup sederhana dan cepat. Prinsip dari uji FRAP adalah reaksi transfer elektron 

dari antioksidan ke senyawa Fe
3+

 - TPTZ. Senyawa Fe
3+

 - TPTZ sendiri mewakili 

senyawa oksidator yang mungkin terdapat dalam tubuh dan dapat merusak sel-sel  

(Maryam, Baits, & Nadia, 2015).  
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Gambar 12. Reaksi Kompleks Fe
3+

 - TPTZ Menjadi Fe
2+

 - TPTZ (Haeria et al., 

2018) 

Pada metode ini didapatkan nilai kapasitas antioksidan yaitu 6,61 mgTr/g 

Ekstrak. Yang mana diperoleh dari replikasi 1 sebesar 6,34 mg Tr/g Ekstrak, 

replikasi 2 sebesar 6,78 mg Tr/g Ekstrak dan replikasi 3 yaitu 6,72 mg Tr/g 

Ekstrak.  

Dari hasil penelitian dari ketiga metode ini, Metode FRAP menunjukkan 

nilai kapasitas antioksidan lebih rendah dibandingkan dengan metode CUPRAC 

dan DPPH. Menurut Haeria et al., 2018 pengukuran antioksidan dengan metode 

FRAP dapat berjalan akurat apabila dilakukan pada senyawaan antioksidan yang 

bisa mereduksi Fe(III)TPTZ pada kondisi reaksi secara termodinamika dan 

memiliki laju reaksi yang cukup cepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

yaitu karena nilai potensial reduksi standar dari Fe (III)/Fe(II) adalah 0.77 V 

sehingga senyawa apapun dengan nilai potensial reduksi dibawah 0.77 V dapat 

mereduksi Fe(III) menjadi Fe(II) dan memberikan kontribusi pada pengukuran 

antioksidan dengan metode FRAP. Selain itu, tidak semua antioksidan dapat 

mereduksi Fe(III) dengan waktu yang sesuai dengan waktu inkubasi. Menurut 

Pulido et al. (2000), absorbans dari beberapa senyawaan fenol seperti asam kafeat, 

asam ferulat, kuersetin, dan tanin tidak stabil dalam pengukuran FRAP karena 

waktu inkubasi yang lebih lama dibandingkan dengan waktu inkubasi FRAP. 

Penyebab lainnya, senyawaan pengganggu dapat memiliki serapan absorbans 

maksimum pada daerah pengukuran FRAP. Hal ini berlaku untuk contoh bahan 
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alam yang memiliki banyak senyawa pengganggu sehingga FRAP tidak cocok 

untuk diaplikasikan pada contoh biologis. Al-Quran banyak menyebutkan potensi 

tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam QS Asy-Syu’ara/26:7 yang berbunyi: 

 

بتَنْاَ فِيْهَا مِنْ كُمِّ سَوْجٍ كَزِيمٍْ 
 اوََنمَْ يزََوْا اِنىَ الْْرَْضِ كَمْ انَْْۢ

Terjemahnya: 

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah 
menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” 
(Kemenag, 2019) 

Penafsiran ayat tersebut menyatakan bahwa setelah mengajak manusia 

untuk belajar dari seluruh alam semesta, Allah Shubhanahu Wa Ta’ala 

memerintahkan mereka bahwa hanya Dia yang berhak disembah. Dan jika mereka 

mempraktikkan kemusyrikan, apakah mereka memperhatikan berapa banyak jenis 

tanaman bermanfaat yang telah dikembangkan di muka bumi ini dan seberapa 

banyak manfaat tumbuhan bagi manusia? Bukankah itu bukti kekuasaan Allah 

Shubhanahu Wa Ta’ala dan belas kasihan-Nya yang tak berkesudahan bagi 

manusia? (Kemenag, 2019). Allah menciptakan segala sesuatu mempunyai tujuan  

adanya tumbuhan yang berwarna mengisyaratkan adanya perbedaan dari setiap 

tujuan penciptaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:  

1. Ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L) 

memiliki kadar fenolik total sebesar 53,18 GAE/gEkstrak dan kadar 

flavonoid total sebesar 17,11 mg QE/gEkstrak. Semakin tinggi nilai total 

fenolik dan flavonoid, maka semakin tinggi kemampuan antioksidan 

mendonorkan elektronnya dalam hal menekan perkembangan radikal 

bebas.  

2. Ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L) 

pada metode DPPH memiliki kapasitas antioksidan sebesar 11,27 mg 

Tr/gEkstrak, pada metode CUPRAC sebesar 58,32 mg Tr/gEkstrak dan 

pada metode FRAP sebesar 6,61 mg Tr/gEkstrak. Ekstrak rimpang 

lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L) terhadap pembanding trolox 

memiliki kapasitas antioksidan tertinggi pada metode CUPRAC. 

B. Implikasi Penelitian 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai korelasi kadar fenolik dan 

flavonoid total terhadap kapasitas antioksidan ekstrak etanol 70% rimpang 

lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L).  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja Ekstraksi Sampel Rimpang Lempuyang Gajah 

Zingiber zerumbet (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbuk Simplisia Rimpang Lempuyang 

Gajah Zingiber Zerumbet (L) 

Ekstrak etanol cair 

- Ditimbang 500 gram simplisia rimpang 

lempuyang gajah  

- Dimasukkan kedalam bejana maserasi/toples 

- Ditambahkan pelarut etanol  70% 

- Dimaserasi selama 3x24 jam 

- Disaring  

Residu  

Ekstrak kental 

Diuapkan menggunakan 

Rotary Vakum Evaporator 



58 
 

 
 

Lampiran 2. Skema Kerja Pembuatan Larutan Standar Asam Galat 

Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 µg/mL 35 µg/mL 45 µg/mL 55 µg/mL 65 µg/mL 

Baku Asam Galat 12,5 mg 

- Dilarutkan dengan 25,0 mL etanol 70% 

(500 ppm) 

- Dibuat seri konsentrasi 

- Dipipet 0,5 mL dari masing-masing konsentrasi 

- Ditambahkan 5 mL Follin Ciocalteu 

- Ditambahkan 4 mL Natrium Karbonat 

- Diinkubasi selama 15 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang gelombang 

maksimum 764 nm. 

Data 

Dipipet 0,5 mL Dipipet 0,7 mL Dipipet 0,9 mL Dipipet 1,1 mL Dipipet 1,3 mL 
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Lampiran 3. Skema Kerja Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Etanol 

70% Rimpang Lempuyang Gajah Zingiber zerumbet (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Ekstrak Etanol 70% rimpang lempuyang gajah  

Zingiber zerumber (L) 10 mg 

- Dipipet 0,5 mL dari larutan sampel 

- Ditambahkan 5 mL Follin Ciocalteu 

- Ditambahkan 4 mL Natrium Karbonat 

- Diinkubasi selama 15 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang 

gelombang maksimum 764 nm. 

Replikasi 2 Replikasi 3 Replikasi 1 

- Dilarutkan dengan 10  mL etanol p.a 

(1000 ppm) 

- Dibuat 3 replikasi 
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Lampiran 4. Skema Kerja Pembuatan Larutan Standar Kuarsetin 

Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 µg/mL 20 µg/mL 30 µg/mL 40 µg/mL 50 µg/mL 

Baku Kuarsetin 12,5 mg 

- Dilarutkan dengan 25,0 mL etanol 70% 

(500 ppm) 

- Dibuat seri konsentrasi 

Data 

Dipipet 0,2 mL Dipipet 0,4 mL Dipipet 0,6 mL Dipipet 0,8 mL Dipipet 1 mL 

- Dipipet 2,8 mL Akuadest 

- Ditambahkan 1,5 mL Metanol 

- Ditambahkan 0,1 mL AlCl3 

- Ditambahkan 0,1 mL Natrium Asetat  

- Ditambahkan 0,5 m dari masing –masing 

konsentrasi 

- Diinkubasi selama 30 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang 

gelombang maksimum 424 nm. 
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Lampiran 5. Skema Kerja Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol 

70% Rimpang Lempuyang Gajah Zingiber zerumbet (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Ekstrak Etanol 70% rimpang lempuyang gajah  

Zingiber zerumber (L) 10 mg 

- Dipipet 2,8 mL Akuadest 

- Ditambahkan 1,5 mL Metanol 

- Ditambahkan 0,1 mL AlCl3 

- Ditambahkan 0,1 mL Natrium Asetat  

- Ditambahkan 0,5 mL Ekstrak 

- Diinkubasi selama 30 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang 

gelombang maksimum 424 nm. 

Replikasi 2 Replikasi 3 Replikasi 1 

- Dilarutkan dengan 10  mL etanol p.a 

(1000 ppm) 

- Dibuat 3 replikasi 
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Lampiran 6. Skema Kerja Ekstraksi Pembuatan Larutan Standar Trolox 

Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis Metode DPPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 µg/mL 7 µg/mL 9 µg/mL 11 µg/mL 13 µg/mL 

Baku Trolox 2,5 mg 

- Dilarutkan dengan 50 mL etanol p.a 

(50 ppm) 

- Dibuat seri konsentrasi  

- Dipipet 1 mL dari masing-masing konsentrasi 

- Ditambahkan 1 mL DPPH 

- Diinkubasi selama 30 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang gelombang 

maksimum 514 nm. 

Data 

Dipipet 0,5 mL Dipipet 0,7 mL Dipipet 0,9 mL Dipipet 1,1 mL Dipipet 1,3 mL 
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Lampiran 7. Skema Kerja Pengukuran Kapasitas Antioksidan Ekstrak 

Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah Zingiber zerumbet (L) 

Metode DPPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Ekstrak Etanol 70% rimpang lempuyang gajah  

Zingiber zerumber (L) 10 mg 

- Dipipet 1 mL Ekstrak 

- Ditambahkan 1 mL DPPH 

- Diinkubasi selama 30 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang 

gelombang maksimum 514 nm. 

Replikasi 2 Replikasi 3 Replikasi 1 

- Dilarutkan dengan 10  mL etanol p.a 

(1000 ppm) 

- Dibuat 3 replikasi 
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Lampiran 8. Skema Kerja Pembuatan Larutan Standar Trolox 

Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis Metode FRAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 µg/mL 14 µg/mL 16 µg/mL 18 µg/mL 20 µg/mL 

Baku Trolox 2,5 mg 

- Dilarutkan dengan 50 mL etanol p.a 

(50 ppm) 

- Dibuat seri konsentrasi 

- Dipipet 1 mL dari masing-masing 

konsentrasi 

- Ditambahkan 1 mL larutan FRAP 

- Diinkubasi selama 30 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang 

gelombang maksimum 595 nm. 

Data 

Dipipet 1,2 mL Dipipet 1,4 mL Dipipet 1,6 mL Dipipet 1,8 mL Dipipet 2 mL 
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Lampiran 9. Skema Kerja Pengukuran Kapasitas Antioksidan Ekstrak 

Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah Zingiber zerumbet (L) 

Metode FRAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Ekstrak Etanol 70% rimpang lempuyang gajah  

Zingiber zerumber (L) 10 mg 

Replikasi 2 Replikasi 3 Replikasi 1 

- Dilarutkan dengan 10  mL etanol p.a 

(1000 ppm) 

- Dibuat 3 replikasi 

- Dipipet 1 mL Ekstrak 

- Ditambahkan 1 mL larutan FRAP 

- Diinkubasi selama 30 menit 

- Diukur absorbansi pada panjang 

gelombang maksimum 595 nm. 
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Lampiran 10. Skema Kerja Pembuatan Larutan Standar Trolox 

Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis Metode CUPRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 µg/mL 20 µg/mL 30 µg/mL 40 µg/mL 50 µg/mL 

Baku Trolox 2,5 mg 

- Dilarutkan dengan 50 mL etanol p.a 

(50 ppm) 

- Dibuat seri konsentrasi 

- Dipipet 1 mL CuCl2.2H2O 0,01 M 

- Ditambahkan 1 mL neokuproin 0,0075 M 

- Ditambahkan 1 mL ammonium asetat 

- Ditambahkan 1 mL dari masing-masing 

konsetrasi 

- Ditambahkan 0,1 mL aquadest 

- Diinkubasi selama 30 menit 

- Diukur absorbansi pada  453 nm. 

Data 

Dipipet 1 mL Dipipet 2 mL Dipipet 3 mL Dipipet 4 mL Dipipet  5 mL 
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Lampiran 11. Skema Kerja Pengukuran Kapasitas Antioksidan Ekstrak 

Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah Zingiber zerumbet (L) 

Metode CUPRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Ekstrak Etanol 70% rimpang lempuyang gajah  

Zingiber zerumber (L) 10 mg 

- Dipipet 1 mL CuCl2.2H2O 0,001 M 

- Ditambahkan 1 mL neokuproin 0,0075 M 

- Ditambahkan 1 mL ammonium asetat 

- Ditambahkan 1 mL Ekstrak 

- Ditambahkan 0,1 mL aquadest 

- Diinkubasi selama 30 menit 

- Diukur absorbansi pada  453  nm. 

Replikasi 2 Replikasi 3 Replikasi 1 

- Dilarutkan dengan 10  mL etanol p.a 

(1000 ppm) 

- Dibuat 3 replikasi 
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Lampiran 12. Grafik 

A. Penentuan Kadar Fenolik 

1. Hasil pengukuran panjang gelombang maksimum 

Grafik 1. Panjang gelombang maksimum Asam Galat 764 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Wavelength (nm) 

Sample Name: 45 ppm 

Collection Time 4/27/2023 10:59:34 AM 

Peak Table 
 

Peak Style  Peaks 
Peak Threshold  0.0100 
Range 

Wavelength (nm) 

Wavelength (nm) 

 

Abs 

 

Abs 

800.0nm to400.0nm 

764.0 0.273  

2. Kurva Baku Asam Galat 

Tabel 1. Data Absorbansi Kurva Baku Asam Galat 

Konsentrasi (µg/mL) Absorbansi 

25 0,1583 

35 0,2177 

45 0,2705 

55 0,3251 

65 0,3923 

 

0.25 
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0.15 
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Grafik. 2 Kurva Baku Asam Galat 

 

B. Penentuan Kadar Flavonoid 

1. Hasil pengukuran panjang gelombang maksimum 

Grafik 3. Panjang gelombang maksimum Kuarsetin 424 nm 
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Sample Name: 20 ppm 

Collection Time 5/8/2023 11:55:34 AM 

Peak Style  Peaks 
Peak Threshold  0.0100 
Range 

Wavelength (nm) 

 

Wavelength (nm) 

 

Abs 

 

Abs 

600.0nm to 400.0nm 

424.1 0.256  

2. Kurva baku Kuarsetin 

Tabel 2. Data Absorbansi Kuarsetin 

Konsentrasi (µg/mL) Absorbansi 

10 0,1451 

15 0,1854 

20 0,2395 

25 0,3014 

30 0,3492 

Grafik 4. Kurva Baku Kuarsetin 

 

C. Kapasitas Antioksidan Metode DPPH 

Tabel 3. Data Kurva Baku Trolox Metode DPPH 

Konsentrasi (µg/mL) Absorbansi 

5 0,8186 

7 0,7058 

9 0,5773 

11 0,4761 

13 0,3825 

y = 0.0105x + 0.0344 
R² = 0.9957 
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Grafik 5. Kurva Baku Trolox Metode DPPH 

 

D. Kapasitas Antioksidan Metode CUPRAC 

Tabel 4. Data Kurva Baku Trolox Metode CUPRAC 

Konsetrasi (µg/mL) Absorbansi 

10 0,2324 

20 0,4218 

30 0,6310 

40 0,8256 

50 0,9938 

Grafik 6. Kurva Baku Trolox Metode CUPRAC 
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E. Kapasitas Antioksidan Metode FRAP 

Tabel 5. Data Kurva Baku Trolox Metode FRAP 

Konsentrasi (µg/mL) Absorbansi 

12 1,8896 

14 2,1220 

16 2,3505 

18 2,6011 

20 2,7719 

Grafik 7. Kurva Baku Trolox Metode FRAP 
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Lampiran 13. Perhitungan  

A. Perhitungan Pembuatan Reagen Uji Fenolik Total, Flavonoid Total, 

DPPH, FRAP, dan CUPRAC 

1. Reagen Fenolik Total 

a. Pereaksi Follin-Ciocalteu 7,5 % 

Ketentuan larutan Follin-Ciocalteu 7,5% dalam 100 mL. Sedangkan yang 

mau dibuat dalam 50 mL. 

7,5 %  = 
   

   
       

=   7,5 mL 

 jadi, 7,5 mL Follin-Ciocalteu ad 50 mL aquadest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

b. Pereaksi Natrium Karbonat 1M 

1 M  = 
 

  
 
    

  
 

1 M = 
 

  
 
    

  
 

 g = 
           

  
 

 g = 5,3 g 

Dilarutkan dengan aquadest pada labu tentu ukur 50 ml 

2. Reagen Flavonoid Total 

a. Pereaksi Aluminium Klorida (AlCl3) 10% 

10 % = 
  

   
    

  = 2,5 g 

Dilarutkan dengan aquadest pada labu tentu ukur 25 ml 
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b. Pereaksi Natrium Asetat 1M 

1 M  = 
 

  
 
    

  
 

1 M = 
 

  
 
    

  
 

 g = 
             

  
 

 g = 2,05 g 

Dilarutkan dengan aquadest pada labu tentu ukur 25 ml 

3. Reagen DPPH 

Larutan DPPH yang dibutuhkan sebanyak 100 mL 

Reagen DPPH konsentrasi 0,127 mM 

BM DPPH = 394,32 

0,127 mM = 0,000127 M 

Mg DPPH = M × BM × Vol (mL) 

  = 0,000127 M × 394,32 × 50 mL 

  = 2,50 mg 

Dilarutkan dengan etanol p.a pada labu tentukur 50 mL. 

4. Reagen FRAP 

a. Pereaksi FeCl3 6H2O 20 mM 

0,02 M = 
 

  
×
    

  
 

  = 
 

      
×
    

  
 

 g = 
              

  
 

 g = 0,270 g  

  = 270  mg 
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Dilarutkan dengan HCL 40 mM pada labu tentukur 50 mL. 

b. HCl 40 mM 

M1 × V1  = M2 × V2 

12,06 × V1  = 0,04 M × 100 mL 

  V1 = 
              

     
 

  V1 = 0,331 mL  

c. Pereaksi TPTZ 10 mM 

0,01 M = 
 

  
×
    

  
 

  = 
 

      
×
    

     
 

 g = 
              

   
 

 g = 0,0312 g  

= 31,2  mg 

Dilarutkan dengan etanol p.a pada labu tentukur 10 mL. 

d. Buffer Asetat pH 3,6 

Dibuat dari 0,775 gram natrium asetat trihidrat (CH3COONa.3H2O)  

ditambahkan dengan 4 mL asam asetat P, kemudian dilarutkan dengan 

aquadest hingga 250 mL dalam labu tentukur. 

e. Pembuatan reagen FRAP 

Buffer asetat : TPTZ : FeCl3 (20 : 2 : 2) 

5. Reagen CUPRAC 

a. CuCl2.2H2O 0,01M 

0,01 M = 
 

  
×
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  = 
 

   
×
    

  
 

 g = 
           

  
 

 g = 0,042 g  

  = 42 mg 

Dilarutkan dengan aquadest pada labu tentu ukur 25 ml 

b. Neocuproin etanolik 0,0075 M 

0,0075 M = 
 

  
×
    

  
 

  = 
 

      
×
    

  
 

 g = 
                

  
 

 g = 0,039 g 

  = 39 mg 

Dilarutkan dengan etanol p.a pada labu tentu ukur 25 ml 

c. Buffer Amonium Asetat 1 M pH 7 

1 M = 
 

  
×
    

  
 

  = 
 

     
×
    

  
 

 g = 
          

  
 

 g = 1,927 g 

Dilarutkan dengan aquadest pada labu tentu ukur 25 ml 

B. Perhitungan Pembuatan Kurva Baku 

Rumus Pengenceran : V1 . N1 = V2 . N2 

1. Kurva Baku Asam Galat  



77 
 

 
 

N1 = 500 µg/mL 

V2 = 10 mL 

N2 = 25 µg/mL 

V1 . N1  = V2 . N2 

V1 . 500  = 10 . 25  

 V1 = 
   

   
 

  = 0,5 mL 

2. Kurva Baku Kuarsetin 

N1 = 500 µg/mL 

V2 = 10 mL 

N2 = 10 µg/mL 

V1 . N1  = V2 . N2 

V1 . 500  = 10 . 10  

 V1 = 
   

   
 

  = 0,2 mL 

3. Kurva Baku Trolox 

N1 = 50 µg/mL 

V2 = 5 mL 

N2 = 5 µg/mL 

V1 . N1  = V2 . N2 

V1 . 50  = 5 . 5  

 V1 = 
  

  
 

  = 0,5 mL 
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C. Perhiungan Rendemen Ekstrak Etanol 70% 

Rumus :  % Rendemen  =  
             

               
       

% Rendemen  =  
       

     
       

    =  3,776% 

D. Perhitungan Kadar Fenolik Total 

Bobot Ekstrak   = 0,01001 g, 0,01002 g, 0,01004 

Faktor Pengenceran  = 1 

Volume contoh  = 10 mL 

y  = bx + a 

y  = 0,0058x + 0,0139 

x  = konsentrasi (ppm = mg/L) 

a  = kandungan fenolik awal (X) 

Persamaan Linear 

y  = bx + a 

y  = 0,0058x + 0,0139 

R² = 0,9982 

x  = 
   

 
 

1. Kandungan Fenolik Awal (X) 

Replikasi 1 

y  = 0,0058x + 0,0139 
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0,3145 = 0,0058x + 0,0139 

x = 
             

      
 

  = 51,8275 mg/L 

Replikasi 2 

y  = 0,0058x + 0,0139 

0,3214 = 0,0058x + 0,0139 

x = 
             

      
 

  = 53,017 mg/L 

Replikasi 3 

y  = 0,0058x + 0,0139 

0,3334 = 0,0058x + 0,0139 

x = 
             

      
 

  = 55,086 mg/L 

2. Kandungan Fenolik Total 

Replikasi 1 

Fenolik total   = 
         ( )    

            
 

    = 
      (        

  

 
)    

         
 

    = 51,77 mg GAE/g Ekstrak 

Replikasi 2 

Fenolik total   = 
         ( )    

            
 

    = 
      (       

  

 
)    
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    = 52,91 mg GAE/g Ekstrak 

Replikasi 3 

Fenolik total   = 
         ( )    

            
 

    = 
      (       

  

 
)    

         
 

    = 54,86 mg GAE/g Ekstrak 

Kadar Fenolik Total  = 
                 

 
 

    = 53,18 mg GAE/g Ekstrak 

E. Perhitungan Kadar Flavonoid Total 

Bobot Ekstrak   = 0,01002 g, 0,01000 g, 0,01003 

Faktor Pengenceran  = 1 

Volume contoh  = 10 mL 

y  = bx + a 

y  = 0,0105x + 0,0344 

x  = konsentrasi (ppm = mg/L) 

a  = kandungan flavonoid awal (X) 

Persamaan Linear 

y  = bx + a 

y  = 0,0105x + 0,0344 

R² = 0,9957 

x  = 
   

 
 

1. Kandungan Flavonoid Awal (X) 

Replikasi 1 
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y  = 0,0105x + 0,0344 

0,2119 = 0,0105x + 0,0344 

x = 
             

      
 

  = 16,904  mg/L 

Replikasi 2 

y  = 0,0105x + 0,0344 

0,1937 = 0,0105x + 0,0344 

x = 
             

      
 

  = 15,171  mg/L 

Replikasi 3 

y  = 0,0105x + 0,0344 

0,2376 = 0,0105x + 0,0344 

x = 
             

      
 

  = 19,352  mg/L 

2. Kandungan Flavonoid Total 

Replikasi 1 

Flavonoid total  = 
         ( )    

            
 

    = 
      (        

  

 
)    

       
 

    = 16,87 mg QE/g Ekstrak 

Replikasi 2 

Flavonoid total  = 
         ( )    
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    = 
      (       

  

 
)    

       
 

    = 15,17 mg QE/g Ekstrak 

Replikasi 3 

Flavonoid total  = 
         ( )    

            
 

    = 
      (        

  

 
)    

       
 

    = 19,29 mg QE/g Ekstrak 

Kadar Flavonoid Total  = 
                 

 
 

    = 17,11 mg QE/g Ekstrak 

F. Kapasitas Antioksidan Metode DPPH 

Kapasitas Antioksidan = 
          [      ]   

             ( )
 

Bobot ekstrak  = 0,0106 g, 0,0105 g, 0,0102 g 

Faktor pengenceran = 1 

Volume sampel  = 10 mL 

Replikasi 1 

y = -0,0551x + 1,0879 

0,4226  = -0,0551x + 1,0879 

x = 
       –       

       
 

x = 
       

       
 

 x = 12,074 µM Tr 

Kapasitas Antioksidan  = 
          [      ]   

             ( )
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    = 
    [            ]  (      )

        
 

    = 
       

       
 

    = 11,39 µmol Tr/g Ekstrak 

Replikasi 2 

y = -0,0551x + 1,0879 

0,4397  = -0,0551x + 1,0879 

x = 
       –       

       
 

x = 
       

       
 

 x = 11,764 µM Tr 

Kapasitas Antioksidan  = 
          [      ]   

             ( )
 

    = 
    [            ]       

        
 

    = 
       

      
 

    = 11,20 µmol Tr/g Ekstrak 

Replikasi 3 

y = -0,0551x + 1,0879 

0,4565  = -0,0551x + 1,0879 

x = 
       –       

       
 

x = 
       

       
 

 x = 11,459 µM Tr 

Kapasitas Antioksidan  = 
          [      ]   

             ( )
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    = 
    [            ]       

        
 

    = 
       

      
 

    = 11,23 µmol Tr/g Ekstrak 

Rata-rata Kapasitas Antioksidan = 
                 

 
 

TAC  = 
          

  

 
                    

  

 
                   

  

 
         

 
 

  = 11,27 µmol Tr/g Ekstrak 

G. Kapasitas Antioksidan Metode CUPRAC 

Kapasitas Antioksidan = 
          [      ]   

             ( )
 

Bobot ekstrak  = 0,0106 g, 0,0105 g, 0,0102 g 

Faktor pengenceran = 1 

Volume sampel  = 10 mL 

Replikasi 1 

y = 0,0193x + 0,0429 

1,2367  = 0,0193x + 0,0429 

x = 
        –       

      
 

x = 
      

      
 

 x = 61,854 µM Tr 

Kapasitas Antioksidan  = 
          [      ]   

             ( )
 

    = 
    [            ]       

        
 

    = 
       

       
 



85 
 

 
 

    = 58,90 µmol Tr/g Ekstrak 

Replikasi 2 

y = 0,0193x + 0,0429 

1.2686 = 0,0193x + 0,0429 

x = 
        –       

      
 

x = 
      

      
 

 x = 63,507 µM Tr 

Kapasitas Antioksidan  = 
          [      ]   

             ( )
 

    = 
    [            ]       

        
 

    = 
       

       
 

    = 59,91 µmol Tr/g Ekstrak 

Replikasi 3 

y = 0,0193x + 0,0429 

1.1486 = 0,0193x + 0,0429 

x = 
        –       

      
 

x = 
      

      
 

 x = 57,290 µM Tr 

Kapasitas Antioksidan  = 
          [      ]   

             ( )
 

    = 
    [            ]       

        
 

    = 
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    = 56,16 µmol Tr/g Ekstrak 

Rata-rata Kapasitas Antioksidan = 
                 

 
 

TAC  = 
           

  

 
                    

  

 
                   

  

 
         

 
 

  = 58,32  µmol Tr/g Ekstrak 

H. Kapasitas Antioksidan Metode FRAP 

Kapasitas Antioksidan = 
          [      ]   

             ( )
 

Bobot ekstrak  = 0,0102 g, 0,0101 g, 0,0105 g 

Faktor pengenceran = 1 

Volume sampel  = 10 mL 

Replikasi 1 

y = 0,1122x + 0,5521 

1,2778  = 0,1122x + 0,5521 

x = 
        –       

      
 

x = 
      

      
 

 x = 6,467 µM Tr 

Kapasitas Antioksidan  = 
          [      ]   

             ( )
 

    = 
    [           ]       

        
 

    = 
       

       
 

    = 6,34 µmol Tr/g Ekstrak 

Replikasi 2 

y = 0,1122x + 0,5521 
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1,3209  = 0,1122x + 0,5521 

x = 
        –       

      
 

x = 
      

      
 

 x = 6,852 µM Tr 

Kapasitas Antioksidan  = 
          [      ]   

             ( )
 

    = 
    [           ]       

        
 

    = 
       

       
 

    = 6,78 µmol Tr/g Ekstrak 

Replikasi 3 

y = 0,1122x + 0,5521 

1,3450  = 0,1122x + 0,5521 

x = 
        –       

      
 

x = 
      

      
 

 x = 7,066 µM Tr 

Kapasitas Antioksidan  = 
          [      ]   

             ( )
 

    = 
    [           ]       

        
 

    = 
       

       
 

    = 6,72 µmol Tr/g Ekstrak 

Rata-rata Kapasitas Antioksidan = 
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TAC  = 
          

  

 
                   

  

 
                  

  

 
         

 
 

  = 6,61 µmol Tr/g Ekstrak 
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Lampiran 14. Gambar ekstraksi sampel rimpang lempuyang gajah Zingiber 

zerumbet (L) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a. Simplisia rimpang lempuyang gajah Zingiber zerumbet (L) 

b. Proses ektraksi metode maserasi 

c. Proses pemisahan pelarut dan sampel  

d. Proses penguapan filtrat sampel ekstrak etanol 70% dengan alat rotary 

evaporator 

e. Hasil dari penguapan filtrat sampel ekstrak etanol 70% 

f. Penimbangan bobot ekstrak untuk perhitungan rendamen ekstrak 

 

 

 

(a

) 

(b) (c) 

(d) (e) (f) 



90 
 

 
 

 

Lampiran 15. Gambar Penetapan kadar Fenolik Total dan Flavonoid Total 

            

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a. Deret konsentrasi larutan standar fenolik 

b. Larutan sampel fenolik  

c. Deret konsentrasi larutan standar flavonoid 

d. Larutan sampel flavonid 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Lampiran 16. Gambar pengujian kapasitas antioksidan metode FRAP, CUPRAC 

dan DPPH sampel rimpang lempuyang gajah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b

) 

(c) 

(d) 

(c) 

(d) 
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Keterangan: 

a. Deret konsentrasi larutan standar FRAP 

b. Larutan sampel FRAP  

c. Deret konsentrasi larutan standar CUPRAC 

d. Larutan sampel CUPRAC 

e. Deret konsentrasi larutan standar DPPH 

f. Larutan sampel DPPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 

(f) 
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