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ABSTRAK 

 

Nama Penyusun : Hardiyanti 

NIM : 70100111030  

Judul Skripsi              : Uji Kadar Senyawa Flavanoid, Fenolik dan Karotenoid 

Ekstrak Metanol umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var 

antiquorum)  

 

Telah dilakukan penelitian tentang penentuan kadar total flavanoid, fenolik 

dan karotenoid ekstrak metanol umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var 

antiquorum). Talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum) merupakan 

tanaman yang ditanam di Indonesia lalu diekspor ke Jepang yang diketahui memiliki 

aktivitas antioksidan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan kadar total flavanoid, fenolik 

dan karotenoid dalam ekstrak metanol umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var 

antiquorum). 

 Ekstraksi kandungan kimia dari talas jepang (Colocasia esculenta Var 

antiquorum) dilakukan dengan metode maserasi menggunakan metanol hingga filtrat 

jernih. Penentuan kadar total flavanoid, fenolik dan karotenoid dilakukan dengan 

metode spektrofotometri UV-Vis. Kandungan flavanoid total diuji menggunakan 

standar kuersetin, kandungan fenolik total diuji menggunakan standar asam galat,  

dan kandungan karotenoid total diuji menggunakan standar β-karoten.  

Dari hasil penelitian diperoleh kadar flavanoid total sebesar 4,54%, fenolik 

total sebesar 35,6% dan kadar karotenoid total sebesar 8%. Nilai ini menunjukkan 

bahwa ekstrak metanol umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum) 

memiliki potensi sebagai antioksidan yang baik. 

 

Kata kunci : flavanoid, fenolik dan  karotenoid, umbi talas jepang (Colocasia 

esculenta Var antiquorum). 
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ABSTRACT 

 

Name  : Hardiyanti 

NIM : 70100111030  

Title              : Assay Test Of Flavanoid Compounds, Phenolic and 

Carotenoid of Methanolic Extracts Japanese taro (Colocasia 

esculenta Var antiquorum) tuber   

 

A study about determination of flavanoid compounds, phenolic and 

carotenoid of methanolic extracts Japanese taro (Colocasia esculenta Var 

antiquorum) tuber using Uv-Vis Spectrophotometer has been conducted. Japanese 

taro (Colocasia esculenta Var antiquorum) is a plant grown in Indonesia and exports 

to Japan which are known to have antioxidant activity.  

This study aims to determine the levels of total flavanoids, phenolics and 

carotenoids in the methanol extract of Japanese taro (Colocasia esculenta Var 

antiquorum) tuber.  

The procedure begins with sample extraction by maceration. Determination of 

total flavanoids, phenolics and carotenoids was done using UV-Vis 

spectrophotometry. Total flavanoid content was tested using standard quercetin, total 

phenolic content was tested using standard gallic acid, and total carotenoid content 

was tested using standard β-carotene.  

The results showed flavanoid total is 4.54%, phenolic total is 35.6% and 

carotenoid total is 8%. This value indicates that the leaf of Japanese taro (Colocasia 

esculenta Var antiquorum) has potential as a good antioxidant. 

 

Keywords:  flavanoid, phenolic, carotenoid, Japanese taro (Colocasia esculenta Var 

antiquorum) tuber 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan tumbuh-tumbuhan tertentu sebagai tanaman obat untuk 

pengobatan penyakit tertentu merupakan warisan turun – temurun dari dahulu sampai 

sekarang. Penggunaan tumbuhan tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan 

mengingat di dalam tumbuhan tersebut terdapat kandungan senyawa-senyawa kimia 

berkhasiat. Hal ini juga yang menyebabkan banyak orang tertarik untuk menyelidiki 

kandungan senyawa kimia apa saja yang mungkin terdapat dalam tumbuhan obat 

tersebut (Wijayakusuma 1998). 

Allah SWT. menumbuhkan di bumi beraneka ragam tanaman untuk 

kebutuhan makhluk hidup. Hal ini disebutkan dalam Firman Allah SWT. dalam al-

Qur’an Q.S. al-An´am : 99 yaitu:  

                               

                          

                               

               

Terjemahnya :  

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan 

air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-

tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang 

menghijau  itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-
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tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) 

zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya 

pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu 

ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” 

(Departemen Agama RI). 

 

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa Allah swt. menciptakan aneka 

macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Salah satu tumbuhan yang perlu 

diteliti dan bisa diketahui manfaatnya adalah umbi talas jepang (Colocasia esculenta 

Var antiquorum) sehingga dapat diketahui manfaat dari tumbuhan sebagai bahan 

pengobatan.  

Dunia kesehatan saat ini semakin menaruh perhatian terhadap radikal bebas. 

Hal ini dikarenakan semakin banyak bukti ilmiah yang mengindikasikan bahwa 

radikal bebas dapat menimbulkan kerusakan DNA (Desmarchlier et al. ,1998). Reaksi 

radikal bebas secara umum dapat dihambat oleh antioksidan tertentu baik alami 

maupun sintesis. Sebagian besar antioksidan alami berasal dari tanaman, antara lain 

berupa senyawa tokoferol, karotenoid, asam askorbat, fenol dan flavanoid. Beberapa 

studi menunjukan bahwa beberapa tanaman dan buah-buahan terbukti bermanfaat 

melindungi tubuh manusia terhadap bahaya radikal bebas. Hal ini dikarenakan 

potensi antioksidan yang terdapat dalam tanaman dan buah buahan tersebut, seperti 

karoten, flavanoid dan komponen fenolik lain, juga vitamin C dan E (Pratimasari. 

2009:2). 

Ada sebuah desa di Jepang  yang  disebut Yuzuri Hara, dimana penduduk 

disana hidup hingga usia lebih dari sembilan puluh tahun, dengan kondisi yang masih 
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luar biasa, bugar dan sehat. Selain itu mereka terlihat muda pada usia 50 tahun, 

meskipun pada umumnya mereka bekerja di luar di bawah sinar matahari sepanjang 

hari. Penyakit seperti kanker dan Alzheimers hampir tidak dikenal di daerah ini, 

bahkan dikalangan perokok berat.setelah diselidiki rahasia sehat dan awet muda 

sepanjang umur para penduduk di desa Yuzuri Hara,ternyata mereka mengkonsumsi 

Tanaman Herbal Satoimo atau talas jepang (Cahya ilmi,2014:23) 

Talas jepang (Colocasia esculenta) merupakan salah satu tanaman yang 

umumnya dikenal sebagai taro, digunakan sebagai makanan selama 9000 tahun, 

termasuk makanan tertua. Talas digunakan sebagai sumber protein, pati, dan vitamin. 

Talas dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan, dahulu dapat ditemukan di Asia 

selatan namun sekarang telah tersebar luas di dunia. Talas menjadi tanaman yang 

sangat penting di Asia, Pasifik, Afrika dan Karibian. (V. Ramanatha,2010:9).  

Adapun jenis-jenis talas yaitu : talas bogor, talas belitung (kimpul), talas 

padang dan talas jepang. Talas jepang atau satoimo adalah satu tanaman yang masih 

belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun demikian di beberapa 

daerah seperti kabupaten Bantaeng, menjadikannya sebagai salah  satu tanaman 

komoditi ekspor non migas. Kendati hanya dikenal dan dijadikan sebagai tanaman 

ekspor, masyarakat setempat kurang mengkonsumsinya karena tidak mengetahui 

kandungan dan manfaat talas yang ternyata dapat dijadikan makanan diet kaya serat 

yang dapat mencegah penyakit kanker usus dengan kemampuannya mengikat 

mutagen yang bersifat karsinogenik (Fergusson LR:1992), selain itu  laporan 

terdahulu mengemukakan bahwa umbi C. esculenta  memiliki aktivitas α-amilase 
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inhibitor sehingga kemungkinan dapat dijadikan antidiabetes. (Mc.Ewan et al, 2010: 

224). Adapun kandungan Talas jepang yaitu Kalori (kal) : 92,30, Protein (gram) : 

2,38, Lemak (gram) : 0,17, Karbohidrat (gram) : 16,33, Kalsium (mg) : 9,00, Phospor 

(mg) : 5,00, Serat (cf) : 16,18 (Cahya Nur,2014: 25) 

Menurut Pratt dan Hudson serta Shahidi dan Naczk, senyawa antioksidan 

alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat 

berupa golongan flavanoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-

asam organik polifungsional.  

Flavanoid merupakan senyawa polifenol yang tersebar luas di alam terutama 

dalam jaringan tanaman dalam konsentrasi yang relatif tinggi sebagai konjugat gula 

(Harborne, 1994) yang potensial sebagai antioksidan dan mempunyai bioaktifitas 

sebagai obat. Flavanoid dapat berfungsi sebagai antivirus, antialergi, 

antimikroorganisme, dan antioksidan untuk mengendalikan radikal bebas yang dapat 

menyebabkan tumor (Middleton et al, 1998: 676).   

Karotenoid adalah pigmen berwarna kuning, orange dan orange kemerahan 

yang terlarut dalam lipid meliputi kelompok hidrokarbon yang disebut karoten dan 

derivat oksigenasinya xantofil. 

Dari penelusuran literatur, sedikit sekali diperoleh informasi ilmiah tentang 

bioaktivitas talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum), padahal secara 

tradisional telah digunakan sebagai bahan obat. Pada penelitian sebelumnya (Reski 

Amalia, 2013) telah dilakukan penelitian tentang uji aktivitas antioksidan ekstrak 
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metanol umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum) sehingga diketahui 

bahwa umbi talas jepang memiliki aktivitas antioksidan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui kadar total flavanoid, fenolik dan karotenoid dari umbi talas jepang 

(Colocasia esculenta Var antiquorum)  yang berfungsi sebagai antioksidan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa : 

1. Bagaimana Kandungan senyawa flavanoid, fenolik dan karotenoid  ekstrak 

metanol umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum)? 

2. Berapa kadar total flavanoid, fenolik dan karotenoid pada ekstrak metanol 

umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum)? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi operasional 

a. Ekstrak metanol umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum) adalah 

sampel yang dibuat dengan mengekstraksi talas jepang  dengan menggunakan 

pelarut metanol dengan metode maserasi, lalu pelarutnya diuapkan dan 

didapatkan ekstrak yang kental. 

b. Kadar total flavanoid  dalam penelitian ini adalah kadar total senyawa flavanoid 

dalam ekstrak yang diukur absorbansinya pada panjang gelombang 400-800 nm. 

Hasil yang diperoleh dikalibrasi menggunakan kurva standar kuersetin.  
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c. Kadar total fenolik dalam penelitian ini adalah kadar total senyawa fenolik dalam 

ekstrak yang diukur absorbansinya pada panjang gelombang 400-800 nm. Hasil 

yang diperoleh dikalibrasi menggunakan kurva standar asam galat 

d. Kadar total karotenoid dalam penelitian ini adalah kadar total senyawa karoten 

dalam ekstrak yang diukur absorbansinya pada panjang gelombang 400-800 nm. 

Hasil yang diperoleh dikalibrasi menggunakan kurva standar β-karoten.  

2. Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah penentuan kadar total flavanoid, fenolik 

dan karotenoid yang menggunakan pembanding masing-masing asam galat, 

kuersetin, dan β-karoten. 

D. Kajian Pustaka 

1. Abdi redha (2010) dikatakan bahwa  Flavanoid sebagai salah satu kelompok 

senyawa fenolik yang banyak terdapat pada jaringan tanaman dapat berperan sebagai 

antioksidan. Aktivitas antioksidatif flavanoid bersumber pada kemampuan 

mendonasikan atom hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat logam. 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa flavanoid mempunyai 

aktivitas antioksidan yang beragam pada berbagai jenis sereal, sayuran dan buah-

buahan. Penelitian-penelitian mengenai peranan flavanoid pada tingkat sel, secara in 

vitro maupun in vivo, membuktikan pula adanya korelasi negatif antara asupan 

flavanoid dengan resiko munculnya penyakit kronis tertentu, salah satunya diduga 

karena flavanoid memiliki efek kardioprotektif dan aktivitas antiproliferatif. 
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2. Susila kristianingrum (2010) dikatakan bahwa sayuran dan buah-buahan yang 

berwarna hijau atau kuning biasanya banyak mengandung karoten. Dalam tanaman 

terdapat beberapa jenis karoten, namun yang lebih banyak ditemukan adalah alpha, 

beta dan gamma karoten. Dalam wortel ditemukan β-karoten yang mempunyai 

peranan sebagai antioksidan. Berbagai penelitian telah banyak dilakukan untuk 

menganalisis kandungan β-karoten dalam berbagai bahan pangan yang ternyata 

memberikan hasil yang bervariasi satu dengan yang lain. Hasil dari jurnal ini adalah 

metode spektrofotometri dapat memberikan hasil seoptimal mungkin untuk 

menentukan karoten. 

3. Yanita (2011) telah dilakukan penelitian tentang penetapan kadar fenolik total 

dan aktivitas antioksidan buah anggur merah (Vitis vinifera Linn. Var. Red Globe) 

dan anggur hijau (Vitis vinifera Linn. Var. Chinsiang). Kadar fenolik total ditetapkan 

dengan metode Folin-Ciocalteu menggunakan spektrofotometer dengan 

menggunakan spektrofotometer sinar tampak. Penentuan kadar senyawa fenolik 

sampel menggunakan metode Folin-Ciocalteu dan pengujian aktivitas antioksidannya 

menggunakan metoda DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). Hasil penentuan kadar 

senyawa fenolik menunjukkan bahwa dalam tiap 100 g buah anggur merah 

mengandung 14,9797 g senyawa fenolik, sedangkan pada anggur hijau mengandung 

12,1568 g senyawa fenolik. Pada uji aktivitas antioksidan didapatkan pada anggur 

merah 5,763 μg/mL, sedangkan pada anggur hijau 5,026 μg/mL. 

4. Reski amalia, 2013 telah dilakukan penelitian tentang uji aktivitas antioksidan 

ekstrak metanol umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum) diketahui 
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bahwa umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum) memiliki aktivitas 

antioksidan. Pada penelitian tersebut menggunakan metanol dalam proses 

ekstraksinya dan hanya sampai pada aktivitas antioksidannya dan belum sampai pada 

golongan senyawa antioksidan yang terkandung dalam sampel.  

5. Suatu tanaman dapat memiliki aktivitas antioksidan apabila mengandung 

senyawa yang mampu menangkal radikal bebas seperti fenol, flavanoid, dan 

karotenoid (Ari, 2013). Oleh karena itu penulis melakukan penelitian lanjutan dengan 

menentukan kadar total fenolik, flavanoid, dan karotenoid ekstrak metanol umbi talas 

jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum).  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Mengetahui adanya kandungan senyawa flavanoid, fenolik dan karotenoid dalam 

ekstrak metanol umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum). 

b. Menentukan kadar total flavanoid, fenolik dan karotenoid dalam ekstrak metanol 

umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum). 

2. Kegunaan penelitian 

a. Sebagai sumber data ilmiah atau rujukan bagi peneliti lanjutan tentang kadar total 

flavanoid, fenolik dan karotenoid ekstrak metanol umbi talas jepang (Colocasia 

esculenta Var antiquorum). 

b. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat tentang kadar total flavanoid, 

fenolik dan karotenoid yang terdapat pada umbi talas jepang (Colocasia esculenta 

Var antiquorum) yang mampu melawan radikal bebas.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Uraian Tanaman Talas Jepang 

1. Klasifikasi (Gembong Tjitrosoepomo, 2013 : 463) 

Kingdom : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Arecales 

Famili  : Araceae 

Genus  : Colocasia 

Species  : Colocasia esculenta Var antiquorum 

2. Nama Daerah 

Keladi (Batak), Talo (Nias), Taleh (Minangkabau), Talos (Lampung), 

Kujang (Dayak), Taleus (Sunda), Tales (Jawa), Kaladi (Madura), Tales (Bali), Paco 

(Makassar), Aladi (Bugis), Bete (Maluku utara) (Syamsul Hidayat & Rodame, M. 

Napitupulu, 2015: 319).  

3. Morfologi  

Habitus: semak, tinggi 1-1,5. Batang: semu, silindris, batang di dalam 

tanah membentuk umbi, lunak, coklat muda. Daun: tunggal, lonjong, tepi rata, ujung 

runcing, pangkal berlekuk, panjang 40-60 cm, lebar 20-30 cm, l tangkai silindris, 

panjang 50-60 cm, hijau, pertulangan menyirip, permukaan halus, hijau. Bunga: 
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tunggal, diketiak daun, kelopak lonjong, putih, benang sari dan putik bentuk gada, 

panjang 4-7 cm, kuning, tangkai silindris, panjang 20-30 cm, mahkota lonjong, satu 

helai, putih. Buah: buni, bulat, kuning. Biji: Bulat, kecil, beralur, hijau. Akar: serabut, 

putih kecoklatan (Widyaningrum, 2011: 1087).  

B. Uraian Senyawa Fitokimia  

1. Fenolik 

Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus 

hidroksil yang menempel di cincin aromatik. Dengan kata lain, senyawa fenolik 

adalah senyawa yang sekurang-kurangnya memiliki satu gugus fenol. 

 

Gambar 1. Struktur fenol (Seafast Centre, 2012: 1) 

Senyawa fenolik terdiri atas molekul-molekul besar dengan beragam struktur, 

karakteristik utamanya adalah adanya cincin aromatik yang memiliki gugus hidroksil. 

Kebanyakan senyawa fenolik termasuk ke dalam kelompok flavanoid (Ningsih, 2007: 

60).  

Produk yang mula-mula terbentuk pada biosintesis senyawa fenolik adalah 

shikimat. Fenol bersifat asam, karena sifat gugus –OH yang mudah melepaskan diri. 

Karakteristik lainnya adalah kemampuan membentuk senyawa kelat dengan logam, 



11 
 

 

mudah teroksidasi dan membentuk polimer yang menimbulkan warna gelap. 

Timbulnya warna gelap pada bagian tumbuhan yang terpotong atau mati disebabkan 

oleh reaksi ini, hal ini sekaligus menghambat pertumbuhan tanaman. Di antara 

turunan fenilpropanol yang berbobot molekul rendah, terdapat golongan coumarin, 

asam sinamat, asam sinapinat, alkohol coniveril dan sebagainya. Zat-zat tersebut 

beserta turunannya juga merupakan senyawa perantara dalam biosintesis lignin (Pratt 

dan Hudson, 1990). 

Banyaknya variasi gugus yang mungkin tersubtitusi pada kerangka utama 

fenol menyebabkan kelompok fenolik memiliki banyak sekali anggota. Terdapat lebih 

dari 8.000 jenis senyawa yang termasuk dalam golongan senyawa fenolik. Salah satu 

metode klasifikasi adalah berdasarkan jumlah karbon pada molekul (Seafast Centre, 

2012: 2). 

Tabel 1. Klasifikasi senyawa fenolik berdasarkan jumlah atom karbon (Vermerris 

dan Nicholson, 2006). 

 

Struktur  Kelas  

C6 Fenolik sederhana 

C6-C1 Asam fenolat dan senyawa yang berhubungan lainnya 

C6-C2 Asetofenon dan asam fenilasetat 

C6-C3 Koumarin, isokoumarin, dan kromon 

C15 Kalkon, auron, dihidrokalkon 

C15 Flavan 

C15 Flavon 
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C15 Flavanon 

C15 Flavanonol 

C15 Antosianidin 

C15 Antosianin  

C30 Biflavonil  

C6-C1-C6, C6-C2-C6 Benzofenon, xanton, stilben 

C6, C10, C14 Kuinon  

C18 Betasianin 

Lignan, neolignan Dimer atau oligomer  

Lignin Polimer  

Tanin Oligomer atau polimer  

Phlobaphene Polimer  

 

Semua senyawa fenol berupa senyawa senyawa aromatik sehingga semuanya 

menunjukkan serapan kuat di daerah spektrum UV. Selain itu, secara khas senyawa 

fenol menunjukkan geseran batokrom pada spektrumnya bila ditambahkan basa. 

Karena itu, cara spektrometri penting, terutama untuk identifikasi dan analisis 

kuantitatif senyawa fenol (Harborne, 1987: 49). 

Senyawa fenolik dari golongan asam fenolat adalah fenol yang tersubtitusi 

oleh gugus karboksil. Contoh asam fenolat dalah asam galat (Gambar 2a). Asam galat 

merupakan trifenol yang biasa terdapat di daun teh dalam bentuk teresterifikasi 

bersama dengan katekin. Selain gugus karboksil, gugus lainnya seperti aldehid juga 
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dapat terdistribusi di gugus fenol. Contoh senyawa dari jenis ini adalah vanilin 

(Gambar 2). (Seafast Centre, 2012: 4). 

 

(a) Asam galat;     (b) Vanilin 

Gambar 2. Struktur (Vermerris dan Nicholson, 2006) 

2. Flavanoid 

Flavanoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder yang 

paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman. Flavanoid termasuk dalam 

golongan senyawa fenolik dengan struktur kimia C6-C3-C6 (White dan Y. Xing, 

1951).  Flavanoid mempunyai kerangka dasar dengan 15 atom karbon, dimana dua 

cincin benzen (C6) terikat pada satu rantai propan (C3) sehingga membentuk suatu 

susunan (C6-C3-C6) dengan struktur 1,3-diarilpropan. Senyawa-senyawa flavanoid 

terdiri dari beberapa jenis, bergantung pada tingkat oksidasi rantai propan dari sistem 

1,3-diarilpropan (Agustina, 2011). Sistem penomoran digunakan untuk membedakan 

posisi karbon disekitar molekulnya (Cook dan S. Samman, 1996).  
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Tabel 2. Ciri spektrum golongan flavanoid utama 

λ maksimum utama 

(nm) 

λ maksimum tambahan (nm) 

(dengan intensitas nisbi) 

Petunjuk 

475-560 

390-430  

365-390 

350-390  

250-270  

330-350 

250-270 

275-290  

±225  

225-265 

±275 (55%) 

240-270 (32%)  

240-260 (30%) 

±300 (40%) 

 

Tidak ada  

 

310-330 (30%)  

 

310-330 (25%) 

Antosianin 

Auron  

Khalkon   

Flavonol  

 

Flavon dan biflavonil  

 

Flavonon dan  

flavonol  

Isoflavon 

 

Flavanoid mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi dan karena itu 

menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum UV dan spektrum tampak 

(Harborne, 1987: 71). 

Berbagai jenis senyawa, kandungan dan aktivitas antioksidatif flavanoid 

sebagai salah satu kelompok antioksidan alami yang terdapat pada sereal, sayur-

sayuran dan buah, telah banyak dipublikasikan. Flavanoid berperan sebagai 

antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogennya atau melalui 
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kemampuannya mengkelat logam, berada dalam bentuk glukosida (mengandung 

rantai samping glukosa) atau dalam bentuk bebas yang disebut aglikon (Cuppett et al, 

1954). 

Flavanoid sebagai antioksidan membantu menetralisir dan menstabilkan 

radikal bebas sehingga tidak lagi merusak sel-sel dan jaringan sehat. Pada gilirannya, 

flavanoid memberikan perlindungan terhadap sejumlah penyakit termasuk kanker, 

penyakit jantung, diabetes, tumor, dan lain-lain. Beberapa penelitian juga 

mengungkapkan bahwa flavanoid seperti quercetin dan epicatechin memiliki efek 

antidiare. Flavanoid diyakini pula mampu meningkatkan respon kekebalan alami 

tubuh untuk melawan penyebab alergi dan juga karsinogen (Amazine, 2013.)  

 

Gambar 3. Struktur flavanoid (Redha, 2010: 197)  

Fakta menunjukkan bahwa hampir semua komponen nutrisi yang 

diidentifikasi berperan sebagai agen protektif terhadap penyakit-penyakit tertentu 

dalam survei/penelitian mengenai diet, sejauh ini mempunyai beberapa sifat 

antioksidatif (Deshpande et al, 1985).  

Flavanoid memiliki sifat antioksidan. Senyawa ini berperan sebagai 

penangkap radikal bebas karena mengandung gugus hidroksil. Karena bersifat 
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sebagai reduktor, flavanoid dapat bertindak sebagai donor hidrogen terhadap radikal 

bebas. Senyawa flavanoid seperti kuersetin, morin, mirisetin, kaemferol, asam tanat, 

dan asam elagat merupakan antioksidan kuat yang dapat melindungi makanan dari 

kerusakan oksidatif  (Silalahi, 2006: 54).  

Kuersetin adalah molekul flavonol dimana merupakan salah satu jenis 

flavanoid yang aktif sebagai antioksidan. Sifat antioksidan dari senyawa kuersetin 

mampu menghibisi proses karsinogenesis. Senyawa karsinogen merupakan senyawa 

yang mampu mengoksidasi  DNA sehingga terjadi mutasi. Kuersetin sebagai 

antioksidan dapat mencegah terjadinya oksidasi pada fase inisiasi maupun propagasi 

(Winarsi, 2007: 192).  

 

Gambar 4. Struktur kuersetin (Silalahi, 2006: 55)  

Dilihat dari struktur kimianya, kuersetin memiliki aktivitas kuat sebagai 

pemberi hidrogen karena kandungan hidroksilasi yang cukup, yakni 5 gugus OH dan 

lokasi gugus hidroksilnya terdapat pada sisi aktif (C5, C7, C3’, dan C4’). Kuersetin 

oleh sejumlah ahli kesehatan dipertimbangkan sebagai fitoestrogen yang memiliki 

fungsi yang sama dengan estrogen yang diyakini memiliki efek antiestrogenik untuk 

mengurangi resiko kanker (Silalahi, 2006: 55).  
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3. Karotenoid 

Secara umum karotenoid di bahan pangan merupakan tetraterpenoid dengan 

jumlah atom karbon 40 terdiri atas delapan unit isoprenoid C5 (ip). Rantai lurus 

karotenoid C40 menjadi kerangka dasar karotenoid. Unit ip tersusun dalam dua posisi 

arah yang berlawanan pada pusat rantainya sehingga berbentuk molekul yang simetris 

(Seafast Centre, 2012: 70) merupakan golongan pigmen yang larut lipid dan tersebar 

luas, terdapat dalam semua jenis tumbuhan, mulai dari bakteria sederhana sampai ke 

Compositae yang berbunga kuning (Harborne, 1987: 158).  

 

Gambar 5. Rumus struktur kerangka karotenoid (Seafast Centre, 2007: 71) 

Cara ekstraksi karotenoid sangat efisien karena sifat komponen yang akan 

dipisahkan sensitif terhadap panas, mempunyai titik didih yang berdekatan, dan 

mempunyai sifat penguapan yang relatif rendah. 

Karotenoid terdapat dalam kloroplas (0,5 %) bersama-sama dengan klorofil 

(9,3 %), terutama pada bagian permukaan atas daun. Pada dedaunan hijau selain 

klorofil terdapat juga karotenoid. Karotenoid juga terdapat dalam buah pepaya, kulit 

pisang, tomat, mangga, wortel, ubi jalar, dan pada beberapa bunga yang berwarna 

kuning dan merah. Diperkirakan lebih dari 100 juta ton karotenoid diproduksi setiap 
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tahun di alam. Beberapa jenis karotenoid yang terdapat di alam dan bahan makanan 

adalah β-karoten (berbagai buah-buahan yang kuning dan merah), likopen (tomat), 

dan biksin (annatis) (Winarno, 2002: 110).  

Karotenoid berperan penting dalam pencegahan penyakit degeneratif dengan 

cara mempertahankan fungsi sistem imun dan antioksidan. Asupan β-karoten dalam 

jumlah memadai diyakini dapat mencegah angina pectoris, penyakit kardiovaskuler, 

dan kanker terutama kanker paru-paru dan kanker lambung. 

β-karoten merupakan salah satu dari 600 komponen karotenoid yang banyak 

ditemukan dalam tanaman. β-karoten biasanya digunakan sebagai suplemen nutrisi 

maupun prekursor vitamin A. Salah satu peran β-karoten adalah meningkatkan efikasi 

kemoterapi dan radiasi pada kultur sel kanker manusia. Banyak mengkonsumsi buah-

buahan dan sayuran dengan kandungan β-karoten tinggi memiliki resiko rendah 

terkena berbagai jenis kanker dan penyakit kardiovaskuler (Winarsih, 2007). 

β-karoten merupakan kristal berwarna merah, titik lebur 183 
o
C, sedikit larut 

dibandingkan α-karoten. Larut dalam karbon disulfide, benzene dan kloroform, eter, 

petroleum eter, dan minyak-minyak, tidak larut dalam air, asam, dan basa. Larutannya 

berwarna kuning, mengabsorbsi oksigen dari udara yang mempercepat terjadinya 

yang tidak aktif. β-karoten mempunyai panjang gelombang maksimum 447,0 nm 

dalam petroleum eter (Allianger, 1976: 725)  
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Gambar 6. Rumus struktur β-karoten  

β-karoten juga memiliki kemampuan untuk memproteksi sel normal dari sel 

mutan (yang telah mengalami perubahan) pemicu pertumbuhan kanker. Mekanisme 

yang ditempuh β-karoten adalah dengan mendepresi gen yang menjadi “tumor 

maker”. β-karoten memiliki unsur penting penangkal radikal bebas yang merusak 

jaringan tubuh. Dengan demikian, kalau konsumsi β-karoten itu cukup maka resiko 

terkena serangan jantung dan penyakit sistem kardiovaskuler lainnya dapat 

diminimalkan (Listya 2010). 

C. Metode Penyarian 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa 

aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian 

semua atau hampir semua pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa 

diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 

1995: 7). 

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang 

mempunyai kelarutan berbeda–beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang 

terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan 

menggunakan  pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan pada 

kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga 

sel secara osmosis yang mengandung zat aktif.  Zat aktif akan larut dalam pelarut 

organik dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel, 
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mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar 

sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi 

zat aktif di dalam dan di luar sel (Dirjen POM, 2000 dan Harborne 1987: 6-8). 

Menurut Harborne (1987), metode maserasi digunakan untuk mengekstrak 

jaringan tanaman yang belum diketahui kandungan senyawanya yang kemungkinan 

bersifat tidak tahan panas sehingga kerusakan komponen tersebut dapat dihindari. 

Kekurangan dari metode ini adalah waktu yang relatif lama dan membutuhkan 

banyak pelarut. Ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan prinsip kelarutan. 

Prinsip kelarutan adalah like dissolve like, yaitu (1) pelarut polar akan melarutkan 

senyawa polar, demikian juga sebaliknya pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa 

nonpolar, (2) pelarut organik akan melarutkan senyawa organik. Ekstraksi senyawa 

aktif dari suatu jaringan tanaman dengan berbagai jenis pelarut pada tingkat 

kepolaran yang berbeda bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimum, baik 

jumlah ekstrak maupun senyawa aktif yang terkandung dalam contoh uji.  

Metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dilakukan secara dingin yaitu 

maserasi dan perkolasi,  dan secara panas yaitu refluks, soxhlet, digesti, infus, dan 

dekok (Dirjen POM, 2000: 82 ). 
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Ada beberapa metode ekstraksi yang digunakan yaitu : 

1. Cara dingin (Depkes RI, 2000: 82-84) 

a. Maserasi  

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). 

Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan 

penayarian maserat pertama, dan seterusnya. 

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstrak dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi 

penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Proses 

perkolasi terdiri dari tahapan perkolasi pengembangan bahan, tahap maserasi antara, 

tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus-menerus sampai 

diperoleh ekstrak (perkolat). 

2. Cara panas 

a. Refluks 

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama 

waktu tertentu dan dalam jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik. 

a)  Digesti 

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang 

lebih tinggi dari temperatur kamar yaitu 40-50
0
C. 
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b) Infus 

Infus adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur penangas air 

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 90
0
C) selama 

15 menit. 

c) Dekok  

Dekok adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur 90
0
C selama 

30 menit. 

d) Sokletasi  

Sokletasi adalah metode ekstraksi untuk bahan yang tahan pemanasan dengan 

cara meletakkan bahan yang akan diekstraksi dalam sebuah kantung ekstraksi (kertas 

kering) didalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu (Voight, 1995: 

570). 

D. Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu jenis spektroskopi yang 

sering digunakan dalam analisis kimia dan biologi. Spektrofotometer ini didasarkan 

pada interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Apabila seberkas radiasi 

(cahaya) dikenakan pada cuplikan (larutan sampel), maka sebagian dari cahaya 

diserap oleh molekul – molekul sesuai dengan struktur dari molekul. Setiap senyawa 

dalam sampel memiliki tingkatan tenaga yang spesifik. Bila cahaya mempunyai 

perbedaan energi antara tingkatan dasar dan tingkatan tereksitasi yang mengenai 

cuplikan, maka elektron – elektron pada tingkatan dasar akan dieksitasi ke tingkatan 
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tereksitasi, dan sebagian energi cahaya yang sesuai diserap dengan panjang 

gelombang ini. Elektron yang tereksitasikan melepaskan tenaga melalui proses radiasi 

panas dan akan kembali pada tingkatan dasar lagi. Perbedaan energi antara tingkat 

dasar dengan tingkat tereksitasi yang spesifik untuk tiap – tiap bahan/senyawa 

menyebabkan frekuensi yang diserap juga berbeda – beda (Sastrohamidjojo, 2001).  

Pendeteksian senyawa dengan cara sederhana menggunakan spektrofotometer 

ultraviolet dilakukan pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Radiasi senyawa 

pada panjang gelombang 254 nm menunjukkan radiasi gelombang pendek, sedangkan 

pada panjang gelombang 366 nm menunjukkan radiasi panjang gelombang. Bila 

senyawa menyerap sinar UV, maka akan tampak sebagai bercak gelap pada latar 

belakang yang berfluoresensi (Stahl, 1985: 15). 

Sinar radiasi UV-Vis adalah panjang gelombang antara 180 – 380 nm untuk 

UV dan panjang gelombang 380 – 780 nm untuk visible. Cahaya yang dapat dilihat 

oleh manusia disebut cahaya tampak/visibel. Biasanya cahaya terlihat merupakan 

campuran dari cahaya yang mempunyai berbagai panjang gelombang dari 400 nm 

hingga 750 nm. 

Tabel 3. Spektrum cahaya tampak dan warna-warna komplementer (Underwood, 

2001; 396). 

 

Panjang gelombang 

(nm) 
Warna Warna komplementer 

400-435 Violet Kuning-hijau 

435-480 Biru Kuning 

480-490 Hijau-biru Orange 
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490-500 Biru-hijau Merah 

500-560 Hijau Ungu 

560-580 Kuning-hijau Violet 

580-595 Kuning Biru 

595-610 Orange Hijau-biru 

610-750 Merah Biru-hijau 

 

Instrumen yang digunakan untuk mempelajari serapan atau emisi radiasi 

elektromagnetik sebagai fungsi dari panjang gelombang disebut spektrometer atau 

spektrofotometer. Pada umumnya konfigurasi dasar dari spektrofotometer UV-Vis 

berupa susunan peralatan adalah sebagai berikut: 

 

  

Gambar 7. Bagan instrumen spektrofotometer UV-Vis 

1. Sumber radiasi 

Beberapa sumber radiasi yang dipakai pada spektrofotometer adalah lampu 

deuterium, lampu tungsten, dan lampu merkuri.Sumber-sumber radiasi ultra 

lembayung yang kebanyakan dipakai adalah lampu hydrogen dan lampu deuterium 

(D2). Disamping itu sebagai sumber radiasi ultra lembayung yang lain adalah lampu 

xenon. Kejelekannya lampu xenon tidak memberikan radiasi yang stabil seperti 

lampu deuterium. Lampu deuterium dapat diapakai pada panjang gelombang 180 nm 

sampai 370 nm (daerah ultra lembayung dekat). 

Sumber 

radiasi  

Monokromator 

wadah  

Sampel  Detektor 

rekorder 
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Lampu tungsten merupakan campuran dari filament tungsten gas iodine 

(halogen), oleh sebab itu sebagai lampu tungstein-iodin pada panjang 

spektrofotometer sebagai sumber radiasi pada daerah pengukuran sinar tampak 

dengan rentangan panjang gelombang 380-900 nm. 

Lampu merkuri adalah suatu lampu yang mengandung uap merkuri tekanan  

rendah dan biasanya dipakai untuk mengecek, mengkalibrasi panjang gelombang 

pada spektrofotometer pada daerah ultra lembayung khususnya daerah disekitar 

panjang gelombang 365 nm dan sekaligus mengecek resolusi monokromator. 

2. Monokromator  

Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari 

sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada 

spektrofotometer biasanya terdiri dari susunan meliputi celah (slit) masuk-filter-

prisma-kisi(grating)-celah keluar.  

a. Celah (slit) 

Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir dari suatu 

sistem optik monokromator pada spektrofotometer. Celah monokromator berperan 

penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromatis dan resolusi panjang 

gelombang. 

b. Filter optik 

Cahaya tampak yang merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang 

gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang merupakan campuran cahaya 
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dengan berbagai macam panjang gelombang. Filter optik berfungsi untuk menyerap 

warna komplomenter sehingga cahaya tampak yang diteruskan merupakan cahaya 

yang berwarna sesuai dengan warna filter optik yang dipakai. Filter optik yang 

sederhana dan banyak dipakai terdiri dari kaca yang berwarna. Dengan adanya filter 

optik sebagai bagian monokromator akan dihasilkan pita cahaya yang sangat sempit 

sehingga kepekaan analisisnya lebih tinggi. Dan lebih dari itu akan didapatkan cahaya 

hampir monokromatis sehingga akan mengikuti hukum Lamber-Beer pada analisis 

kuantitatif. 

c. Prisma dan Kisi (grating) 

Prisma dan kisi merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma dan 

kisi pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya 

didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis. 

3. Kuvet 

Kuvet atau sel merupakan wadah sampel yang dianalisis. Kuvet ini bentuk 

biasanya terbuat dari quarts atau leburan silika dan ada yang dari gelas dengan bentuk 

tabung empat persegi panjang 1x1 cm, dengan tinggi kurang lebih 5 cm. Pada 

pengukuran di daerah ultra lembayung dipakai quarts atau leburan silika, sedang 

kuvet dari gelas tidak dipakai, sebab gelas mengabsorpsi sinar ultra lembayung. 
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4. Detektor 

Detektor merupakan salah satu bagian dari spektrofotometer yang penting 

oleh sebab itu detektor akan menentukan kualitas dari spektrofotometer adalah 

merubah signal elektronik. 

5. Amplifier 

Amplifier dibutuhkan pada saat sinyal listrik elekronik yang dilahirkan setelah 

melewati detektor untuk menguatkan karena penguat dengan resistensi masukan yang 

tinggi sehingga rangkaian detektor tidak terserap habis yang menyebabkan keluaran 

yang cukup besar untuk dapat dideteksi oleh suatu alat pengukur (Mulja, 1995: 13). 

Prinsip penentuan spektofotometer UV-Vis merupakan aplikasi dari Hukum 

Lambert Bert. Hukum ini menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh larutan 

zat penyerap berbanding lurus dengan tebal dan konsentrasi kuvet (Rohman, 2007). 

Kesalahan–kesalahan secara sistematik dalam penggunaan spektrofotometer 

seringkali terjadi. Penyebab terjadinya terjadinya kesalahan tersebut adalah (Tahir, 

2008): 

a. Serapan oleh larutan. Kesalahan seperti ini dapat diatasi dengan penggunaan 

blanko. Blanko adalah larutan yang berisi matrik selain komponen yang dianalisis. 

b. Serapan oleh kuvet. Bahan yang biasanya digunakan dalam pembuatan kuvet 

adalah kuarsa (silika) dan gelas. Kuvet dari bahan kuarsa memberikan kualitas yang 

lebih baik dibandingkan dari bahan gelas. Kesalahan ini dapat diatasi dengan 
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penggunaan jenis, ukuran dan bahan kuvet yang sama untuk tempat blanko dan 

sampel. 

c. Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran absorbansi yang sangat rendah 

atau sangat tinggi. Hal tersebut dapat diatasi dengan pengaturan konsentrasi, sesuai 

dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan. Kesalahan dalam penggunaan 

spektrofotometer UV-Vis dapat diatasi dengan dilakukannya proses kalibrasi. 

Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan blanko, yaitu setting nilai absorbansi = 0 

dan nilai transmitansi = 100%. 

E. Tinjauan Islam Tentang Tumbuhan yang Diolah Menjadi Obat  

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk 

pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga 

banyak mengkaji obat tradisional dan hasil-hasilnya yang mendukung bahwa 

tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi 

kesehatan. 

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. asy-Syu´ara : 26/ 7:  

                     

Terjemahnya : 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 

tumbuhkan di bumi berbagai macam pasang (tetumbuhan) yang 

baik?”(Departemen Agama RI)  
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Lebih lanjut disebutkan pula dalam al-Qur’an Q.S. al-An´am : 99 yaitu:  

                               

                        

                                 

               

Terjemahnya :  

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan 

air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-

tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang 

menghijau  itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai 

tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami 

keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. 

Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, 

pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-

orang yang beriman.”(Departemen Agama RI) 

 

Dari kedua ayat tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah Swt 

memberi sebuah legalitas dan bersifat perintah pada manusia untuk memperhatikan 

bumi, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti, hingga 

menemukan setiap kegunaan dari tumbuhan yang ada. Tumbuhan yang baik dalam 

hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk 

tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan.  

Konsep pengobatan Islam adalah menggunakan obat yang halal dan baik. Ada 

hal yang penting dari apa yang disampaikan Rasulullah Saw, bahwa tidak mungkin 

obat-obat yang digunakan seseorang adalah sesuatu yang haram, karena pastinya 

ketika Allah menciptakan suatu penyakit, Allah juga menurunkan obatnya, namun 
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karena Allah Maha Suci (Al-Quddus), tidaklah mungkin Allah akan menurunkan 

penawarnya dari benda yang haram. 

Hal ini patut menjadi perhatian, karena perihal halal haram menjadi suatu hal 

yang sangat penting dalam Islam yang bisa membuat amalan seseorang tidak diterima 

oleh Allah Swt karena permasalahan obat yang diminum.  

Dalam pengobatan Islam, dianjurkan untuk tidak melakukan pengobatan yang 

membawa keburukan dan menimbulkan masalah baru seperti merusak tubuh. 

Terlebih bila pengobatan tersebut bisa mengakibatkan pelakunya jatuh dalam jurang 

kekafiran. Oleh karena itu, di kitab Thibbun Nabawi diajurkan semampu mungkin 

umat manusia menjaga tubuh kesehatan secara jasadi dan rohani dengan tetap 

berpegang teguh pada tuntunan syariat Islam dan landasan normatif (Zaidul Akbar, 

2011). 

Dalam sebuah hadis Nabi saw. bersabda: 

ثَنِِ  ثَ نَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِ حُسَيٍْْ قاَلَ حَدَّ ثَ نَا أبَوُ أَحَْْدَ الزُّبَ يِْْيُّ حَدَّ ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ الْمُثَ نََّّ حَدَّ حَدَّ
عَطاَءُ بْنُ أَبِ ربَاَحٍ عَنْ أَبِ ىُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا أنَْ زَلَ اللَّوُ 

 (رواه البخاري) َ اءءً ِ  َّ أنَْ زَلَ لَوُ ِ َ اءءً 
Terjemahnya: 

(Hadis) dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: “Allah tidak 

menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya” (H.R. al-Bukhari, 

VII: 12). 

Hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit yang 

menimpa manusia maka Allah swt.  turunkan obatnya. Kadang ada orang yang 

menemukan obatnya, ada juga orang yang belum bisa menemukannya. Oleh 
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karenanya seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk 

mencari obat ketika sakit sedang menimpanya. 

Namun sangat disayangkan, di masa sekarang terkadang seorang terjatuh pada 

kesalahan dalam mencari obat. Itu semua disebabkan karena lemahnya kesabaran dan 

kurangnya ilmu pengetahuan, baik ilmu tentang agamanya maupun ilmu tentang 

pengobatan. Padahal Allah swt. Tidak menurunkan suatu penyakit kecuali 

menurunkan juga obatnya. 

Dalam Al-Quran Allah SWT. banyak menyebutkan tentang tanaman-tanaman 

yang ada di muka bumi ini. Diantaranya ayat yang mencantumkan tentang tanaman-

tanaman yang terdapat di muka bumi ini, yakni: 

Allah SWT. berfirman dalam QS Lukman/31 :10  

                              

                              

Terjemahnya : 

Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia 

meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi agar ia (bumi) tidak 

menggoyangkan kamu; dan memperkembangbiakkan segala macam jenis 

makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan Kami turunkan air hujan dari 

langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang 

baik (Departemen Agama RI, 2005: 411). 

Ayat tersebut menyatakan: Dia menciptakan langit yang demikian tinggi dan 

besar tanpa tiang yang kamu melihatnya dengan mata kepala seperti itu, dan Dia 

meletakkan di permukaan bumi yang merupakan hunian kamu gunung-gunung yang 

sangat kukuh sehingga tertancap kuat supaya ia, yakni bumi itu, tidak guncang 

bersama kamu, kendati ia lonjong dan terus berputar; dan Dia mengembangbiakkan 
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di sana segala jenis binatang yang berakal, menyusui, bertelur, melata, dan lain-lain, 

dan Kami turunkan air hujan dari langit, baik yang cair maupun yang membeku, lalu 

Kami tumbuhkan padanya, setelah percampuran tanah dengan air yang turun itu, 

segala macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik (Shihab, 2009: 286). 

Dewasa ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti oleh para ahli 

untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, mengingat bahwa negara Indonesia 

kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan 

manusia, salah satu diantaranya adalah dalam pengobatan yang biasa dikenal dengan 

obat tradisional (Abd ush shamad, 2002: 141). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimental yang bertujuan untuk 

mengetahui kadar total, flavanoid, fenolik dan karotenoid dalam ekstrak metanol 

umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum). 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Kimia Farmasi 

Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar.  

B. Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

C. Instrumen Penelitian 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah aluminium foil, bejana 

maserasi, bola hisap, cawan porselin, corong pisah, erlenmeyer, gelas ukur, 

hairdryer, klem, kuvet, labu takar, neraca analitik, pipet tetes, pipet volume, statif, 

spektrofotometer UV-Vis, vial. 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah air suling, aluminium 

(III) klorida, asam galat, asam klorida, asam sulfat, etanol, eter, kuersetin, metanol, 

metanol p.a natrium asetat, natrium karbonat, Folin Ciocalteu, serbuk talas jepang 

(Colocasia esculenta Var antiquorum) β-karoten. 
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D. Sampel 

Sampel yang digunakan adalah umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var 

antiquorum) diambil di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa timur.  

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Pengolahan Sampel  

Sampel umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum) yang telah 

diambil dicuci bersih menggunakan air mengalir kemudian ditiriskan lalu dirajang 

dan dikeringkan dalam oven suhu 40°C. Setelah kering disimpan dalam wadah 

tertutup.  

2. Ekstraksi Sampel 

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. Sampel 

umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum) ditimbang sebanyak 300 

gram kemudian dimasukkan dalam wadah maserasi. Ditambahkan metanol hingga 

sampel terendam. Wadah maserasi ditutup dan dan didiamkan selama 3 × 24 jam, 

sambil berkali kali diaduk. Setelah itu ampas diperas. Maserasi tetap berlanjut 

sampai filtrat jernih. Pemisahan ekstrak dan residu dilakukan menggunakan vakum. 

Ekstrak yang diperoleh disimpan dalam deksikator sampai diperoleh ekstrak kering.  

3. Uji Pendahuluan  

a. Identifikasi senyawa fenolik (Depkes RI, 1979) 

Ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu dikocok dengan sedikit eter. 

Lapisan eter dikeringkan pada plat tetes, ditambahkan larutan FeCl3. Terbentuk 

warna hijau kehitaman menandakan adanya senyawa fenol. 
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b. Identifikasi senyawa flavanoid (Mojab et al, 2003) 

Ekstrak ditambahkan beberapa tetes HCl pekat dan 0,1 gram logam 

magnesium. Adanya flavanoid, diindikasikan dari terbentuknya warna merah 

magenta selama 3 menit. 

c. Identifikasi senyawa karotenoid (Kristani et al, 2008) 

Ekstrak yang diperoleh diambil sedikit dan dikeringakan di atas plat tetes, 

ditambahkan 3 tetes asam asetat anhidrat dan kemudian 1 tetes asam sulfat pekat.  

Adanya senyawa golongan karotenoid ditandai dengan timbulnya warna merah. 

4. Penetapan Kadar Fenolik  

a. Pembuatan larutan standar asam galat (Pourmorad, 2006) 

Penetapan kadar fenolik total dilakukan dengan menggunakan pembanding 

asam galat dan pereaksi Folin Ciocalteu yang berisi campuran natrium tungstat, 

natrium molibdat, litium sulfat, asam klorida pekat, asam fosfat 85%, bromin, dan air 

suling.  

Dibuat larutan asam galat dengan konsentrasi 1000 ppm dengan cara 

menimbang 50 mg asam galat dan dilarutkan dengan methanol p.a hingga 100 ml. 

Larutan stok kemudian diencerkan sehingga diperoleh larutan pembanding asam 

galat dengan konsentrasi 250, 300, 350, 400, 450 ppm.  

Sebanyak 0,5 ml larutan pembanding ditambah dengan 5 ml pereaksi Folin 

Ciocalteu dan 4 ml natrium karbonat 1 M. Campuran dibiarkan selama 15 menit.  

Diambil salah satu konsentrasi larutan baku, diukur absorbansinya pada  panjang 

gelombang 400-800 nm.  
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Diambil masing-masing konsentrasi larutan pembanding, diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 412 nm. Masing-masing larutan pembanding 

diukur tiga kali. 

b. Pembuatan kurva baku asam galat  

Kurva baku dibuat dengan menghubungkan konsentrasi larutan pembanding 

dengan hasil serapannya yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 412 nm. 

c. Penetapan kadar fenolik total dalam sampel 

Sampel uji dilarutkan dalam metanol dengan konsentrasi 20.000 ppm. 

Sebanyak 0,5 ml sampel uji ditambahkan dengan 5 ml pereaksi Folin Ciocalteu dan 4 

ml natrium karbonat 1 M. Campuran dibiarkan selama 15 menit kemudian 

absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 

412 nm.  

Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali. Fenol total dihitung dengan 

menggunakan persamaan regresi linier dari kurva kalibrasi asam galat yang telah 

diukur sebelumnya.  

5. Penetapan Flavanoid Total dalam Ekstrak  

a. Pembuatan larutan standar kuersetin (Chang, 2002) 

Sebanyak 50 mg kuersetin ditimbang dan dilarutkan dalam 50 ml methanol 

sebagai larutan stok 1000 ppm. Kemudian dibuat pengenceran kuersetin dengan 

konsentrasi 30, 40, 50, 60 dan 70 ppm sebagai larutan kuersetin pembanding. 

Sebanyak 0,5 ml larutan pembanding diencerkan dengan 1,5 ml metanol p.a 
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kemudian ditambahkan 0,1 ml aluminium (III) klorida 10%, 0,1 ml natrium asetat 1 

M dan 2,8 ml air suling. Diambil salah satu konsentrasi larutan baku, diukur 

absorbansinya pada  panjang 400-800 nm.  

b. Pembuatan kurva baku kuersetin  

Kurva baku  dibuat dengan cara menghubungkan konsentrasi larutan standar 

dengan hasil serapannya yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 439 nm. 

c. Penetapan kadar flavanoid total dalam ekstrak 

Sebanyak 30 mg sampel ditimbang dan dilarutkan dalam 10 ml methanol p.a 

sebagai konsentrasi 10.000 ppm. Sebanyak 0,5 ml sampel uji ditambahkan dengan 

1,5 ml metanol kemudian ditambahkan 0,1 ml aluminium (III) klorida 10%, 0,1 ml 

natrium asetat 1 M dan 2,8 ml air suling. Setelah diinkubasi selama 30 menit, 

absorbansi dari larutan pembanding diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

pada panjang gelombang 439 nm.  

Flavanoid total dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linier dari 

kurva kalibrasi kuersetin yang telah diukur sebelumnya. 

6. Penetapan Karotenoid Total dalam Ekstrak  

a. Pembuatan larutan standar β-karoten (Thaipong, 2006) 

Sebanyak 10 mg β-karoten ditimbang dan dilarutkan dalam metanol hingga 

100 ml untuk mendapatkan konsentrasi 100 ppm. Larutan stok kemudian diencerkan 

sehingga diperoleh larutan pembanding β-karoten dengan konsentrasi 15, 20, 25, 30 

dan 35 
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Diambil salah satu konsentrasi larutan baku, diukur absorbansinya pada 

panjang  gelombang 400-800. 

b. Pembuatan kurva baku β-karoten 

Kurva baku dibuat dengan cara menghubungkan konsentrasi larutan standar 

dengan hasil hasil serapannya yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 449 nm. 

c. Penetapan kadar karotenoid total dalam sampel 

Sebanyak 30 mg sampel uji dilarutkan dengan 10 ml methanol p.a sebagai 

konsentrasi 10.000 ppm. sebanyak 2 ml sampel uji diukur absorbansi pada panjang 

gelombang maksimum 449 nm. Pengukuran dilakukan tiga kali. Karoten total 

dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linier dari kurva kalibrasi β-

karoten yang telah diukur sebelumnya. 

F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen 

Alat ukur yang digunakan untuk penentuan kadar adalah spektrofotometer 

UV-Vis. Validasi dijaga dengan  cara  meggunakan  instrumen  yang  terkalibrasi.  

Reliabilitas dijaga dengan replikasi 3 kali pada tiap uji. 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang dikumpulkan adalah data primer, yang didapatkan dari absorbansi 

masing-masing larutan pembanding asam galat, kuersetin, dan β-karoten, dibuat 

kurva kalibrasi dan diperoleh persamaan regresi linier. 

Kadar total dari senyawa dihitung dengan memasukkan ke dalam persamaan 

regresi linier y = ax + b, yang diperoleh dari kurva kalibrasi masing-masing 

pembanding. Hasil dinyatakan dalam satuan mg dalam 100 gram (mg/100 gram). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil penelitian 

Hasil maserasi dari 300 gram Ekstrak metanol umbi talas jepang 

(Colocasia esculenta Var antiquorum) adalah sebanyak 7,5 gram. 

1. Uji kualitatif 

Tabel 4 . Hasil Uji Pendahuluan Ekstrak umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var 

antiquorum). 

 

Uji Golongan Warna Kesimpulan 

Fenolik Hijau kehitaman + 

Flavanoid Merah magenta + 

Karotenoid Biru dan endapan coklat + 

 

2. Uji kuantitatif 

Tabel 5. Kadar Fenolik Total Ekstrak Metanol Umbi talas jepang (Colocasia 

esculenta Var antiquorum). 

 

Berat ekstrak 

(gram) 

Absorbansi Absorbansi 

Rata-rata 

Kadar ekivalen 

(ppm) 

Kadar Fenolik 

Total (%) 

 

0,05 

0.549 

0,555 

0,554 

 

0,553 

 

356 

 

35,6 

 

  



41 
 

Tabel 6. Kadar Flavanoid Total Ekstrak Metanol Umbi talas jepang (Colocasia 

esculenta Var antiquorum). 

 

Berat ekstrak 

(gram) 

Absorbansi Absorbansi 

Rata-rata 

Kadar ekivalen 

(ppm) 

Kadar Flavanoid 

Total (%) 

 

0,05 

0.448 

0,448 

0,447 

 

0,448 

 

45,44 

 

4,54 

 

Tabel 7. Kadar Karotenoid Total Ekstrak Metanol Umbi talas jepang (Colocasia 

esculenta Var antiquorum). 

 

Berat ekstrak 

(gram) 

Absorbansi Absorbansi 

Rata-rata 

Kadar ekivalen 

(ppm) 

Kadar Karotenoid 

Total (%) 

 

0,0125 

0.485 

0,491 

0,494 

 

0,49 

 

20,13 

 

8 

 

B. Pembahasan 

Reaksi radikal bebas secara umum dapat dihambat oleh antioksidan tertentu 

baik alami maupun sintesis. Sebagian besar antioksidan alami berasal dari tanaman, 

antara lain berupa senyawa tokoferol, karotenoid, asam askorbat, fenol dan flavanoid. 

Beberapa studi menunjukan bahwa beberapa tanaman dan buah-buahan terbukti 

bermanfaat melindungi tubuh manusia terhadap bahaya radikal bebas. Hal ini 
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dikarenakan potensi antioksidan yang terdapat dalam tanaman dan buah buahan 

tersebut, seperti karoten, flavanoid dan komponen fenolik lain, juga vitamin C dan E. 

(Pratimasari. 2009:2). 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah umbi talas jepang 

(Colocasia esculenta Var antiquorum). Talas jepang  yang diambil adalah yang telah 

berumur 5-6 bulan dan siap dipanen, pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

menggali umbi talas, lalu pohon talas dicabut dan pelapahnya dipotong sepanjang 20-

30 cm dari pangkal umbi, serta akarnya dibuang dan umbinya dibersihkan dari tanah 

yang melekat (Cahya Nur,2014 :75). Setelah itu sampel dikeringkan lalu diserbukkan 

sehingga dapat diekstraksi. Adapun tujuan dari proses ekstraksi adalah untuk menarik 

komponen kimia yang terdapat dalam sampel. 

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi. 

Pemilihan metode ini karena merupakan metode yang sederhana yang dilakukan 

dengan merendam serbuk simplisia dalam penyari pada jangka waktu tertentu. Selain 

itu, metode maserasi tidak ada pemanasan dalam proses penyarian, sehingga 

kemungkinan rusaknya komponen kimia yang dikandung oleh sampel dapat 

dihindari. 

Penyari yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metanol. Metanol 

digunakan sebagai penyari karena memiliki sifat semipolar, dan dapat melarutkan 

senyawa polar maupun nonpolar. Metanol bersifat mudah menguap sehingga akan 

mudah dipisahkan dari filtrat.  
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Uji pendahuluan pada ekstrak dilakukan untuk memberikan gambaran 

tentang golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak metanol umbi talas jepang 

(Colocasia esculenta Var antiquorum).  Berdasarkan hasil uji pendahuluan yang 

dilakukan,  ekstrak metanol umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum 

secara kualitatif positif mengandung senyawa fenolik, flavanoid, dan karotenoid. 

Uji golongan senyawa fenolik dilakukan dengan mereaksikan sampel 

dengan larutan FeCl3 1%. FeCl3 akan bereaksi dengan gugus fenolik yang berada 

pada sampel membentuk warna hijau kehitaman menunjukkan adanya senyawa 

fenolik (Harborne, 1987). 

Penetapan kandungan fenolik total dapat dilakukan dengan menggunakan 

pereaksi Folin-Ciocalteu.  Metode ini berdasarkan kekuatan mereduksi dari gugus 

hidroksi senyawa fenolik. Semua senyawa fenolik termasuk fenol sederhana dapat 

bereaksi dengan reagen Folin-Ciocalteu, walaupun bukan penangkap radikal bebas 

efektif. Adanya inti aromatis pada senyawa fenol dapat mereduksi fosfomolibat 

fosfotungstat menjadi molybdenum yang berwarna biru (Lee et al, 2003). 

Asam galat digunakan sebagai pembanding karena merupakan senyawa 

fenolik yang memiliki aktivitas antioksidan yang kuat (Lee et al, 2003). Asam galat 

merupakan turunan dari asam hiroksibenzoat yang secara umum digunakan sebagai 

pembanding selain asam klorogenat. Selain itu, didasarkan atas ketersediaan substansi 

yang stabil dan murni (Riaji, 2014 :44). 

Uji golongan senyawa flavanoid dilakukan dengan penambahan HCl dan 

logam magnesium. Larasati dan Fauzia (2008) menjelaskan bahwa tujuan 
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penambahan logam magnesium dan HCl untuk mereduksi inti benzopiron yang 

terdapat dalam struktur flavanoid sehingga terjadi perubahan warna menjadi jingga 

atau merah. Sedangkan menurut Harborne (1987) perubahan warna yang terjadi yaitu 

kuning, orange, dan merah. 

Penentuan kadar flavanoid total menggunakan metode Chang et al. (2002). 

Prinsip dari metode AlCl3  yaitu pembentukan kompleks yang stabil dengan C-4 

gugus keto, serta pada C-3 atau C-5 gugus hidroksil dari flavon dan flavonol. Dalam 

penambahannya, aluminium klorida membentuk kompleks asam yang stabil dengan 

gugus ortohiroksil pada cincin A- atau B- dari senyawa-senyawa flavanoid.  

Kuersetin dipilih sebagai larutan pembanding karena merupakan salah satu 

senyawa golongan flavanoid yang dapat bereaksi dengan AlCl3 membentuk kompleks 

(Chang et al, 2002). Selain itu, kuersetin dipilih sebagai standar karena termasuk 

senyawa flavanoid yang paling efektif menangkap radikal bebas (radikal hidroksil, 

superoksida, dan peroksil) serta menghambat berbagai reaksi oksidasi karena dapat 

menghasilkan radikal fenoksil yang terstabilkan oleh efek resonansi dari cincin 

aromatis (Sri, 2008). 

Uji golongan senyawa karotenoid menggunakan asam asetat anhidrat dan 

asam sulfat pekat untuk membentuk turunan asetil dari karotenoid. Senyawa 

karotenoid akan mengalami dehidrasi dengan penambahan asam kuat dan membentuk 

garam yang memberikan warna merah disebabkan reaksi oksidasi melalui 

pembentukan ikatan rangkap terkonjugasi (Sriwahyuni, 2010). 
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Penetapan kadar karotenoid total dilakukan dengan metode Thaipong 

(2006). Pembanding dan sampel uji dilarutkan dalam metanol p.a, kemudian diukur 

serapannya pada panjang gelombang 449 nm. β-karoten digunakan sebagai 

pembanding karena mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi yang mampu menangkal 

radikal bebas (Charles, 2013). 

Dari hasil penelitian diperoleh, kadar total flavanoid = 4,54 %, kadar total 

fenolik 35,6 % dan kadar total karotenoid 8 % dari Ekstrak metanol umbi talas jepang 

(Colocasia esculenta Var antiquorum) 

Seperti yang telah kita ketahui, Allah SWT berkali-kali menegaskan dalam 

ayat Al-Qur’an bahwa Allah menciptakan bumi beserta isinya tanpa sia-sia, 

begitupun pada tumbuh-tumbuhan. Allah SWT juga telah berfirman dalam Q.S 

Luqman tentang penciptaan tumbuh-tumbuhan yang baik, yang artinya memiliki 

banyak manfaat bagi kehidupan manusia di muka bumi salah satunya untuk menjaga 

kesehatan. Umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum) adalah salah satu 

tumbuhan baik yang dimaksud karena telah banyak digunakan sebagai obat herbal 

baik untuk menyembuhkan luka dan mencegah kanker usus 

 Penelitian ini memberikan bukti bahwa umbi talas jepang (Colocasia 

esculenta Var antiquorum) mengandung senyawa fenolik, flavanoid, dan karotenoid 

dengan kadar yang tinggi sehingga berpotensi sebagai antioksidan yang baik bagi 

kesehatan. Hal ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi orang-orang 

yang berpikir tentang kebesaran Allah SWT atas makhluk ciptaan-Nya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum) mengandung 

golongan senyawa flavanoid, fenolik dan karotenoid. 

2. Ekstrak metanol umbi talas jepang (Colocasia esculenta Var antiquorum) 

memiliki kadar total flavanoid sebesar 4,54 %, kadar total fenolik sebesar 35,6 

%, dan kadar total karotenoid sebesar 8 %.  

B. Implikasi Penelitian 

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variasi 

pelarut untuk dapat mengetahui pelarut terbaik yang dapat menarik masing-masing 

senyawa fenolik, flavanoid, dan karotenoid lebih banyak.. 
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 Ditambahkan1 liter metanol 

kemudian maserasi 

 Divakum 

Pelarut diuapkan di 

eksikator 

 Lampiran 1. Ekstraksi umbi talas jepang (Colocasia Esculenta Var Antiquorum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

300 gram ekstrak metanol umbi talas 

jepang (Colocasia Esculenta Var 

Antiquorum) 

Ekstrak metanol 

Ekstrak kering 

Ampas 
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 Dimasukkan kedalam  tabung 

reaksi + eter 

 Dikocok  

 Ditambahkan FeCl3 

 Ditambahkan beberapa tetes 

HCl pekat & 0,1 gram logam 

magnesium 

 

Lampiran 2. Uji Pendahuluan 

a. Identifikasi senyawa fenolik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Identifikasi senyawa flavanoid 

 

  

Ekstrak kering 

Lapisan eter dikeringkan 

pada plat tetes 

Terbentuk warna hijau 

kehitaman (+) senyawa 

fenol 

Ekstrak kering 

Terbentuk warna merah 

magenta selama 3 menit 

(+) senyawa flavanoid 
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 Dikeringkan di atas plat tetes 

 

c. Identifikasi senyawa karotenoid 

 

 

  

Ekstrak  

Timbulnya warna merah 

(+) senyawa karotenoid 

+ 3tetes asetat 

anhidrat & 1 tetes 

as. sulfat pekat 
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Dilarutkan dengan metanol 

hingga 100 ml 

Deret konsentrasi 

- Ditambah 5 ml pereaksi Folin Ciocelteu  

- Ditambah 4 ml natrium karbonat 1 M 

- Dikocok dan diamkan selama 15 menit 
 

Penentuan absorbansi 

pada λ maksimum 

Lampiran 3. Pembuatan Larutan Standar 

a. Pembuatan larutan standar asam galat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 mg asam galat 

Larutan induk 1000 

ppm 

350 ppm 450 ppm 400 ppm  300 ppm 250 ppm 

Analit 

Hasil 
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Dilarutkan dengan metanol 

hingga 100 ml 

Deret konsentrasi 

- Ditambah 0,1 aluminium (III) klorida 

10 % 

- Ditambah 1 ml natrium asetat 1 M 

- Dikocok dan diamkan selama 30 

menit 

Penentuan absorbansi 

pada λ maksimum 

b. Pembuatan larutan standar kuersetin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 mg kuersetin 

Larutan induk 1000 

ppm 

50 ppm 70 ppm 60 ppm 40 ppm 30 ppm 

Analit 

Hasil 
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Dilarutkan dengan metanol p.a 

hingga 100 ml 

Deret konsentrasi 

Diambil 2 ml ekstrak 

Penentuan absorbansi 

pada λ maksimum 

c. Pembuatan larutan standar β-karoten 

 

  
10 mg β-karoten 

Larutan induk 200 

ppm 

25 ppm 35 ppm 30 ppm 20 ppm 15 ppm 

Analit 

Hasil 
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 Diambil 0,5 ml 

 Ditambah 5 ml pereaksi Folin Ciocelteu 

 Ditambah 4 ml natrium karbonat 1 M 

 Dikocok dan diamkan selama 15 menit 

Dilarutkan dengan metanol 

hingga 10 ml 

Lampiran 4. Penentuan Kadar Total 

a. Penentuan kadar fenolik total 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran absorbansi 

pada λ  412 nm 

30 mg ekstrak metanol umbi talas jepang 

dara 

Larutan ekstrak 

metanol 20.000 ppm 

Analit 

Hasil 
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Dilarutkan dengan metanol p.a 

hingga 10 ml 

 Diambil 0,5 ml ekstrak 

 Ditambah 0,1 ml aluminium (III) 

klorida 10% 

 Ditambah 1 ml natrium asetat 1 M 

 Ditambah 2,8 ml air suling 

 Dikocok dan diamkan selama 30 

menit 

b. Penentuan kadar flavanoid total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 mg ekstrak metanol umbi talas jepang 

Larutan ekstrak 

metanol 10.000 ppm 

Pengukuran absorbansi 

pada λ 439 nm 

Analit 

Hasil 
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Dilarutkan dengan metanol  

p.a hingga 10 ml 

Diambil 2 ml ekstrak 

c. Penentuan kadar karotenoid total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

30 mg ekstrak metanol umbi talas jepang 

Larutan ekstrak 

metanol 10.000 ppm 

Pengukuran absorbansi 

pada λ  449 nm 

Analit 

Hasil 



60 
 

 
 

Lampiran 5. Gambar talas jepang (Colocasia Esculenta Var Antiquorum) 

           

    B      A 

        

      C 

Gambar 8. Tanaman Umbi talas jepang (Colocasia Esculenta Var Antiquorum). 

Ket.  A : daun  

B : tangkai 

C : umbi 
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Lampiran 6. Gambar Hasil ekstraksi talas jepang (Colocasia Esculenta Var 

Antiquorum) 

 

Gambar 9. Hasil ekstraksi  Umbi talas jepang (Colocasia Esculenta Var 

Antiquorum). 
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Lampiran 7. Gambar Hasil Uji Pendahuluan 

                       

      (a)               (b)                 (c) 

Gambar 10. Hasil Uji Pendahuluan 

Keterangan : 

(a) Hasil identifikasi senyawa fenolik 

(b) Hasil identifikasi senyawa flavanoid 

(c) Hasil identifikasi senyawa karotenoid 
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Lampiran 8. Panjang Gelombang Maksimum pada Spektrofotometri Uv-VIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Panjang gelombang maksimal asam galat 
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Gambar 12. Panjang gelombang maksimal kuersetin 
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Gambar 13. Panjang gelombang maksimal β-karoten  
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Lampiran  9. Hasil Pengukuran Serapan Sampel 

 

 

Gambar 14. Hasil pengukuran serapan senyawa fenolik 

 

 

Gambar 15. Hasil pengukuran serapan senyawa flavanoid 
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Gambar 16. Hasil pengukuran serapan senyawa karotenoid 
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Lampiran 10. Pengukuran Absorbansi Larutan Standar dan Kurva Baku 

a. Pengukuran absorbansi larutan standar dan kurva baku asam galat 

Tabel 8. Hasil pengukuran absorbansi asam galat 

Konsentrasi 250 300 350 400 450 

Absorbansi 0, 403 

0,403 

0, 402 

0, 470 

0, 473 

0,474 

0, 537 

0, 538 

0, 539 

0, 617 

0, 618 

0, 619 

0, 672 

0, 678 

0, 682 

Rata-rata 0, 403 0, 472 0, 538 0, 618 0, 678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Kurva Baku Asam Galat 
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b. Pengukuran absorbansi larutan standar dan kurva baku kuersetin 

Tabel 9. Hasil pengukuran absorbansi kuersetin 

Konsentrasi 30 40 50 60 70 

Absorbansi 0,294 

0,298 

0,297 

0,396 

0,394 

0,396 

0,484 

0,491 

0,512 

0,614 

0,594 

0,561 

0,670 

0,672 

0,675 

Rata-rata 0,296 0,395 0,496 0,590 0,672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Kurva Baku Kuersetin  
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c. Pengukuran absorbansi larutan standar dan kurva baku β-karoten 

Tabel 10. Hasil pengukuran absorbansi β-karoten 

Konsentrasi 15 20 25 30 35 

Absorbansi 0, 430 

0,439 

0, 441 

0, 477 

0, 492 

0,495 

0, 531 

0, 542 

0, 544 

0, 602 

0, 607 

0, 613 

0, 660 

0, 665 

0, 672 

Rata-rata 0, 436 0, 488 0, 539 0, 607 0, 665 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Kurva Baku β-karoten 
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Lampiran 11. Pembuatan Larutan dan pereaksi 

a. Pembuatan Larutan Induk  

Larutan induk baku dibuat dengan melarutkan masing-masing 50 mg asam galat. 

50 mg kuersetin, dan 10 mg β-karoten dalam labu tentukur 50 ml lalu dicukupkan 

volumenya dengan pelarut metanol p.a hingga 50 ml. kemudian dilakukan 

pengenceran dengan menggunakan rumus V1. N1 = V2. N2 

Larutan induk sampel dibuat dengan melarutkan 50 mg sampel ke dalam labu 

tentukur 50 ml lalu dicukupkan volumenya dengan metanol p.a hingga 50 ml.  

b. Pereaksi FeCl3 1% 

FeCl3 1% dibuat dengan melarutkan 1 gram FeCl3 dengan air suling hingga 

volume 100 ml. 

c. Pereaksi H2SO4 85% 

H2SO4 85% dibuat dengan melarutkan 8,7 ml H2SO4 murni (98%) dengan air 

suling hingga volume 10 ml. 

d. Pereaksi Folin-Ciocalteu 1% 

Folin-Ciocalteu 1% dibuat dengan melarutkan 1 ml pereaksi Folin-Ciocalteu 1% 

ke dalam air suling hingga volume 100 ml. 

Komposisi Pereaksi Folin-Ciocalteu 

sodium tungstat (Na2WO4.2H2O)  100 g 

sodium molibdat (Na2MoO4.2H2O) 25 g 

Asam fostat 85%    50 ml 

HCl Pekat     100 ml 

Litium sulfat (Li2SO4.H2O)  150 g 

Bromin     qs 

Air suling                 ad.  1 L 
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Pembuatan : larutkan 100 g sodium tungstat dan 25 g sodium molibdat dalam 700 

ml air suling. Tambahkan 50 ml asam fosfat 85% dan 100 ml HCl pekat. Didihkan 

dan refluks selama 10 jam. Kemudian tambahkan 150 g litium sulfat, lalu 

didihkan selama 15 menit. Dinginkan, kemudian cukupkan volumenya dengan air 

suling hingga 1 L (Compendium of International methods of Analysis-OIV Folin-

CiocalteuIndex.http://www.oiv.int/oiv/files/6%20%20Domaines%20scientifiques/

6%20-%204%20Methodes%20d%20analyses/6-41/EN/OIV-MA-AS2-10.pdf). 

e. Pereaksi AlCl3 10%  

AlCl3 10% dibuat dengan melarutkan 10 gram AlCl3 dengan air suling hingga 

volume 100 ml. 

f. Natrium karbonat 1 M 

M  = 
𝑚𝑜𝑙  𝑧𝑎𝑡  𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡  

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛
              mol = 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎  𝑧𝑎𝑡  𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡  

𝑀𝑟  𝑧𝑎𝑡  𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚  𝑔/𝑚𝑜𝑙
 

1 M = 
𝑥

0,05 𝑙
 

𝑥 = 1 x 0,05 = 0,05 mol     0,05 mol  = 
𝑥  𝑔𝑟𝑎𝑚

124 𝑔/𝑚𝑜𝑙
 

𝑥  = 0,05 mol x 124 g/mol 

        = 6,2 gram 

Natrium karbonat 1 m dibuat dengan melarutkan 6,2 gram Na2CO3 dengan air 

suling hingga volume 50 ml. 
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g. Natrium Asetat 1 M 

𝑥 = 1 x 0,05 = 0,05 mol     0,05 mol  = 
𝑥  𝑔𝑟𝑎𝑚

106 𝑔/𝑚𝑜𝑙
 

𝑥  = 0,05 mol x 106 g/mol 

        = 5,3 gram 

Natrium karbonat 1 m dibuat dengan melarutkan 6,2 gram Na2CO3 dengan air 

suling hingga volume 50 ml. 
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Lampiran 12. Perhitungan Kadar Total  

a. Perhitungan Kadar Total Flavanoid 

Kadar ekivalen flavanoid : 

y = 0, 0095x + 0, 0163 

0, 448 = 0, 0095x + 0, 0163 

0,0095x = 0,448 – 0, 0163 

x  = 
0,4317

0,0095
 =45,44  ppm 

Kadar flavanoid total (%) : 

=  
45,44 𝑚𝑔 𝐿 𝑋 0,05 𝐿  

0,05 𝑔
 

= 
2,27𝑚𝑔 
0,05 𝑔

 

=  45,4 𝑚𝑔 𝑔  

= 0,0454 𝑔 𝑔  

= 4,54 % 

b. Perhitungan Kadar Total Fenolik 

Kadar ekivalen fenolik : 

y = 0, 0014x + 0, 0546 

0, 553 = 0, 0014x + 0, 0546 

0, 0014 x  = 0, 553 – 0, 0546 

x  = 
0,4984

0,0014
 = 356 ppm 

Kadar fenolik total (%) : 

=  
356 𝑚𝑔 𝐿 𝑋 0,05 𝐿  

0,05 𝑔
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= 
17,38𝑚𝑔 

0,05 𝑔
 

= 356 𝑚𝑔 𝑔  

= 0,356 𝑔 𝑔  

= 35,6 % 

c. Perhitungan Kadar Total Karotenoid 

Kadar ekivalen karotenoid : 

y = 0,0115x + 0,2585 

0,49 = 0,0115x + 0,2585 

0,0115x  = 0,49 – 0,2585 

x  = 
0,2315

0,0115
 = 20,13  ppm 

Kadar karotenoid total (%) : 

=  
20,13 𝑚𝑔 𝐿 𝑋 0,05 𝐿  

0,0125 𝑔
 

= 
1   𝑚𝑔 

0,0125 𝑔
 

= 80 𝑚𝑔 𝑔  

= 0,08 𝑔 𝑔  

= 8 % 
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