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ABSTRAK 

Nama   : Amalianur Nawawi 

NIM   : 70100119033 

Jurusan  : FARMASI 

Judul Skripsi : Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Larut N-heksan dan Ekstrak Larut   

    Aquades Pada Jamur Tiram Putih Menggunakan Metode DPPH 

      Penelitian ini berjudul  berjudul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Larut N-

heksan dan Ekstrak Larut  Aquades Pada Jamur Tiram Putih Menggunakan Metode 

DPPH” merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

aktivitas antioksidan dan menentukan nilai IC50 dari ekstrak hasil partisi Jamur 

tiram putih (Pleurotus ostreatus) terhadap radikal bebas DPPH. Pada penentuan 

aktivitas antioksidan dengan menggunakan larutan DPPH (1-1 dipenhyl-2-

picrylhidrazyl) serta di ukur absorbansinya pada panjang gelombang 497nm, 517 

nm, 527 nm. Pengukuran kapasitas antioksidan dengan menggunakan metode 

DPPH ditandai dengan perubahan warna setelah inkubasi. Proses inkubasi di 

lakukan selama 30 menit, yang bertujuan untuk mempercepat reaksi antara 

menunjukkan bahwa ekstrak fraksi N-heksan memiliki pada panjang gelombang 

497 nm memiliki nilai IC50 (6,89), panjang gelombang 517 nm memiliki nilai IC50 

(6,70), panjang gelombang 527 nm memiliki nilai IC50 (6,35) dan ekstrak fraksi 

Aquadest pada panjang gelombang 497 nm memiliki nilai IC50 (1,082), panjang 

gelombang 517 nm memiliki nilai IC50 (1,208), dan panjang gelombang 527 nm 

memiliki nilai IC50 (880,09).  

 

 

 

Kata Kunci : DPPH, antioksidan, spektrofotometer UV-Vis, Jamur Tiram Putih 

(Pleurotus ostreatus)  
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       ABSTRACT 

Name  : Amalianur Nawawi 

NIM  : 70100119033 

Department : Pharmacy 

Title : Antioxidant Activity Test of N-hexane Soluble Extract and  Soluble   

Extract Aquades on White Oyster Mushrooms Using the DPPH 

Method 

       This research entitled "Testing the Antioxidant Activity of N-hexane Soluble 

Extracts and Aquades Soluble Extracts on White Oyster Mushrooms Using the 

DPPH Method" is a research conducted with the aim of knowing the antioxidant 

activity and determining the IC50  value of the partitioned extract of White Oyster 

Mushrooms (Pleurotus ostreatus) against DPPH free radicals. In determining 

antioxidant activity using DPPH (1-1 dipenhyl-2-picrylhydrazyl) solution and 

measuring the absorbance at wavelengths of 497nm, 517nm, 527nm. Measurement 

of antioxidant capacity using the DPPH method is characterized by color changes 

after incubation. The incubation process was carried out for 30 minutes, which aims 

to speed up the reaction between showing that the N-hexane fraction extract has a 

wavelength of 497 nm has an IC50 value (6.890), a wavelength of 517 nm has an 

IC50 value (6.702), a wavelength of 527 nm has IC50  value (6.358) and the 

Aquadest fraction extract at a wavelength of 497 nm has an IC50  value (1.082), a 

wavelength of 517 nm has an IC50 value of (1.208), and a wavelength of 527 nm 

has an IC50 value (880.096). 

 

 

 

Keywords: DPPH, antioxidant, UV-Vis spectrophotometer, White Oyster  

                 Mushroom (Pleurotus ostreatus
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) termasuk yang terkenal serta banyak 

digemari oleh warga negara Indonesia dikarenakan rasanya yang lezat serta 

dipenuhi dengan nutrisi, banyak protein, serta lemak yang rendah. Jamur tiram 

tidak hanya dikenal sebagai jamur pangan yang lezat dan bergizi tinggi. Jamur 

tiram dikenal sebagai bahan nutraceutical karena bersifat antimikroba dan 

antioksidan. Terbukti pada penelitian (Saskiawan dan Hasanah, 2015) 

menunjukkan penghambatan terbaik pada 9.57 mm dan 8.55 mm melawan bakteri 

Bacillus subtilis dan E. coli. Selain itu, kemampuan antioksidan jamur tiram putih 

menunjukkan hal yang positif yaitu persentase sisa pemucat warna menggunakan 

pemucatan senyawa polisakarida yaitu 96.43% (Saskiawan dan Hasanah, 2015). 

Berdasarkan manfaatnya jamur tiram berpotensi sebagai sumber bahan alam 

(Egra, 2018). Dari hasil riset tercatat jika jamur tiram putih mempunyai protein 

19-30%, karbohidrat 50-60%, serta memiliki beberapa asam amino, vitamin B1, 

vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B7, vitamin C, juga terdapat mineral 

(Sumarsih, 2015). Selain itu jamur tiram putih juga mempunyai metabolit 

sekunder yang bermanfaat untuk pengobatan (Patel dkk., 2012). Kandungan 

metabolit sekunder jamur tiram putih yaitu dari golongan senyawa polifenol, 

tanin, saponin, flavonoid,dan terpenoid yang berfungsi sebagai antibakteri, 

antioksidan, antitumor, antivirus, dan antikanker (Muthukumaran P dkk., 2014). 

Menurut Wahyudi dkk., tahun 2020 hasil skrining fitokimia jamur tiram putih 

diketahui positif mengandung flavonoid, alkaloid, dan terpenoid. Jamur tiram 

putih juga merupakan sumber utama dari ergothioneine (ERG) yakni thiol yang 

memiliki asam amino berfungsi  sebagai antioksidan sebanyak 3.78 μg/g. Tidak 

hanya itu, isi dari total senyawa polifenol pada jamur tiram putih yaitu 0,71 mg/g 

dari berat kering. Hasil penelitian Dewi dkk., tahun 2018 menunjukkan kandungan 

flavonoid tertinggi sebesar 1,53 mg / g dengan nilai IC50 sebesar 14,66 mg/mL. 
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Jamur tiram memiliki sifat yang dapat menetralkan racun dan zat-zat radio 

aktif dalam tanah. Manfaat jamur tiram pada kesehatan, yaitu untuk mencegah 

berbagai macam penyakit, diantaranya mencegah diabetes melitus dan 

penyempitan pembuluh darah, menurunkan kolesterol darah, menambah vitalitas 

dan daya tahan tubuh, mencegah penyakit tumor dan kanker, gondok, influenza, 

serta memperlancar buang air besar. Selain itu, jamur tiram dapat mengehentikan 

perdarahan dan mempercepat pengeringan luka (Suharjo, 2015: 03). 

Ciri-ciri jamur berbeda dengan organisme lainnya dalam struktur tubuh, 

pertumbuhan, dan reproduksinya. Simbiosis mutualisme jamur dengan tanaman 

dapat dilihat pada bermacam-macam habitatnya dan dapat berasosiasi dengan 

banyak organisme lain.  

Antioksidan merupakan salah satu cara dalam menghambat dan mencegah  

reaksi radikal bebas (Olajire dan Azeez, 2011). Secara biologis antioksidan 

merupakan senyawa yang mampu menangkal atau meredam dampak negatif 

oksidan dalam tubuh dengan cara menyumbangkan satu elektron kepada senyawa 

yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa tersebut dapat dihambat 

(Winarsi, 2007). mempunyai potensi sebagai antioksidan sehingga mempunyai 

kesempatan yang baik untuk dikembangkan sebagai pangan fungsional. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian 

terhadap tumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) untuk mengetahui 

apakah jamur tiram putih memiliki aktivitas  antioksidan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Berapa nilai IC50 dari ekstrak n-heksan pada jamur tiram putih ? 

2.  Berapa nilai IC50 dari ekstrak aquades pada jamur tiram putih ? 

C. 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. Jamur tiram putih merupakan jenis jamur kayu, karena jamur tersebut tumbuh 
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pada media kayu lapuk. Jamur ini tumbuh di daerah subtropis, daerah 

beriklim sedang dan daerah tropis dengan lingkungan yang  sesuai. Jamur 

tiram putih banyak digemari oleh masyarakat karena cita rasanya yang khas. 

Kandungan di dalam jamur tiram putih pun banyak yang bermanfaat bagi 

tubuh kita diantaranya protein, fosfor, lemak, besi riboflavin dan lovastatin 

(Indah, 2013). 

b. Antioksidan adalah zat yang menghambat proses oksidasi terhadap 

sistem atau penyusun utama sistem.  

c. Metanol merupakan senyawa polar  yang  disebut  sebagai pelarut universal 

karena selain mampu mengekstrak komponen polar juga dapat mengekstrak 

komponen non-polar seperti lilin dan lemak (Houghton dan Raman 1998). 

d. DPPH merupakan senyawa radikal bebas yang stabil sehingga apabila 

digunakan sebagai pereaksi dalam uji penangkapan radikal bebas cukup 

dilarutkan dan bila disimpan dalam keadaan kering dengan kondisi 

penyimpanan yang baik dan stabil selama bertahun-tahun (Dewi Trisantini, 

2016). 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan laboratoium murni untuk 

menganalisis kandungan senyawa fraksi aktif antioksidan pada jamur tiram 

putih (Pleourotus ostreatus). 

E. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa penelitian sebelumnya dimana 

ini bertujuan untuk melihat kejelasan arah, originalitas,kemanfaatan dan 

posisi dari penelitian ini, lalu dibandingkan dengan beberapa temuan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

a. Vritta Amroini Wahyudi.,dkk.(2020). Berdasarkan skrinning fitokimia, 

jamur tiram putih diketahui positif mengandung flavonoid, alkaloid, 

dan terpenoid. Ekstrak kasar memiliki absorbansi sebesar 0,669 pada 

274  nm, fraksi kloroform memiliki absorbansi sebesar 0,827 pada 267 

nm, dan isolat murni memiliki absorbansi sebesar 0,62 pada 282 nm. 
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Suatu spektrum dengan panjang gelombang maksimal > 210 nm 

menunjukkan adanya sistem terkonjugasi. Makin panjang sistem 

terkonjugasi, makin tidak aktif pada daerah UV 200-360 nm (UV) 

namun makin aktif pada daerah 360-729 nm (Vissible) (Worsfold dkk, 

2019). 

b. (Chirinang & Intarapichet, 2009). Metabolit primer jamur tiram antara 

lain polisakarida sebanyak 68,35%, protein sebanyak 20,82%, dan lipid 

sebanyak 0,56%. Jamur tiram putih juga diketahui memiliki sembilan 

asam amino essensial yaitu, histidim, leusin, isoleusin, lisin, metionin, 

fenilalanin, treonin, valin, dan triptofan (Chirinang & Intarapichet, 

2009). 

c. (Patel & Goyal, 2012).Fitokimia pada jamur tiram putih (P. ostreatus) 

dapat diidentifikasi berdasarkan bobot molekulnya untuk 

mempermudah kajian penelitian. Fitokimia dari jamur tiram putih 

dengan bobot molekul tinggi mencakup golongan polisakarida seperti 

β-glukan, peptida, dan protein. Fitokimia jamur tiram putih dengan 

bobot molekul rendah yaitu terpenoid, lipid dan turunan asam esternya, 

serta polifenol. 

4. Dalam penelitian yang di lakukan oleh (Handayani,dkk., 2014) dengan 

judul “ Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Bunga Dan Daun 

Patikala (Etlingera elatior (Jack) R.S.Sm) Menggunakan Metode 

DPPH” menyatakan tujuan dari penelitian adalah untuk mengukur 

aktivitas radikal bebas dalam ekstrak metanol bunga dan daun patikala. 

Ekstraksi bunga dan daun menggunakan metode maserasi yaitu 

menggunakan metanol. Analisis kuantitatif senyawa kimia dengan 

eluen tertentu dengan menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) 

untuk menentukan kelompok senyawa aktif dalam ekstrak. Uji aktivitas 

antioksidan menggunakan perendaman DPPH yang diukur pada 

panjang gelombang 517 nm dan dibandingkan dengan kekuatan 

quarsetin antioksidan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak 

metanol di 1,935% untuk bungan dan 5,17 % untuk daun. Aktivitas 
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antioksidan ekstrak metanol bunga patikala memliki aktivitas 

antioksidan rendah dengan nilai IC50 101,84 μg/ml dan metanol ekstrak 

daun patikala memiliki aktivitas antioksidan yang dibuat dengan nilai 

IC50 30,65μg/ml. Potensi ini lebih mudah dari nilai IC50 quarsetin 5,35 

μg/ml. 

F. Tujuan Penelitian 

a.  Untuk mengetahui nilai IC50dari ekstrak larut n-heksan pada jamur tiram 

putih 

b. Untuk mengetahui nilai IC50  dari ekstrak larut aquades pada jamur tiram 

putih 

G. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Institusi Pendidikan 

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh UIN Alauddin Makassar 

sebagai tambahan pengetahuan tentang aktivitas antioksidan pada jamur 

tiram putih (Pleurotus ostreatus). 

2. Untuk Mahasiswa 

        Dari hasil penelitian ini merupakan ilmu yang diperoleh selama kuliah 

serta dapat menambah wawasan mahasiswa tentang jamur tiram putih 

memiliki aktivitas antioksidan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tanaman Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 

Fungi adalah organisme eukariot yang mempunyai dinding sel dan pada 

umumnya tidak motil. Karakteristik ini mempunyai karakteristik tumbuhan. 

Namun demikian fungi secara fundamental dapat dibedakan dari tumbuhan karena 

tidak mempunyai klorofil. Dengan demikian mereka tidak mampu melakukan 

proses fotosintesis menghasilkan bahan organik dari karbondioksida dan air, 

sehingga mereka disebut organisme yang heterotrof. Sifat heterotrof ini 

mempunyai sifat sel hewan (Hafsan, 2011: 29). 

Jamur adalah organisme eukariot dengan dinding sel yang tersusun dari 

kitin. Kitin adalah polisakarida yang juga terdapat pada kulit kepiting atau udang. 

Jamur tidak memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Beberapa jenis jamur 

memiliki zat warna. Contohnya Amanita muscaria memiliki tubuh buah berwarna 

merah. Jamur multiseluler memiliki sel-sel memanjang berupa benang-benang 

yang disebut hifa. Beberapa jenis jamur ada yang memiliki sekat atau septa 

didalam hifanya. Pada setiap septa tersebut terdapat lubang- lubang halus yang 

kemungkinan berlangsungnya aliran sitoplasma beserta materi lainnya dari sel 

satu ke sel berikutnya. Setiap bagian hifa yang bersekat merupakan  satu  sel  utuh  

yang   didalamnya   terdapat   satu   atau   beberapa inti.Pada umunya, hifa jamur 

tidak bersekat.Di dalam hifa tersebut banyak inti (multinukleus) yang menyebar 

dalam sitoplasma (Nadyah, 2011). 

Jamur tiram putih adalah salah satu jenis jamur dari filum Basidiomycota 

dan genus pleurotus. Jamur tiram memiliki nama latin yaitu Pleurotus yang berasal 

dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu pleuoron yang berarti 

menyamping dan ous yang berarti telinga. Pemberian nama ini dikarenakan Jamur 

tiram putih memiliki tudung tubuh yang tumbuh mekar membentuk corong 

dangkal seperti kulit kerang (tiram) (Winarti, 2010).  

Jamur tiram putih merupakan jenis jamur kayu. Dinamakan jamur kayu  
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karena jamur tiram putih hidup di permukaan batang pohon yang sudah melapuk 

atau batang pohon yang sudah ditebang. Selain dari batang pohon yang ditebang, 

jamur tiram juga bisa tumbuh pada serbuk gergaji, kayu lapuk, limbah jerami dan 

limbah kapas (Anwar, 2012). 

 

Gambar 1. Struktur Jamur (Kalac, 2012). 

1. Klasifikasi 

Menurut Tjitrosoepomo (2012:10), taksonomi jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus) dapat diketahui sebagai berikut: 

Divisio : Thallophyta 

Sub Divisio   : fungi 

Klasis : Basidiomycetes 

Ordo : Agarica 

Familia : Pleurotaceae 

Genus : Pleurotus 

Spesies : Pleurotus ostreatus 
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          (Gambar A. Bagian Depan)                 (Gambar B. Bagian Belakang) 

                    Gambar 2. Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) (Susilawati,2010) 

2. Morfologi Tumbuhan 

Jamur tiram adalah jamur kayu yang tumbuh menyamping pada batang 

kayu lapuk. Kehidupan jamur mengambil makanan yang sudah dibuat oleh 

organism lain yang telah mati (saprofit), karena tidak memiliki klorofil. semua 

jenis saprofit khususnya yang tumbuh pada kayu dapat dengan mudah 

dibudidayakan, meskipun dari beberapa hal jamur sulit dipasarkan dalam jumlah 

besar karena sifatnya mudah lunak sehingga mudah rusak (Djarijah, 2001). 

Menurut (Gunawan, 2004), ciri-ciri jamur tiram adalah daging tebal. Berwarna 

putih, kokoh, tetapi lunak pada bagian yang berdekatan dengan tangkai, bau dan 

rasa tidak merangsang. Tangkai tidak ada atau jika ada biasanya pendek, kokoh, 

panjang 0,5-4,0 cm, gemuk, padat, kuat kering, umumnya berambut atau berbulu 

kapas paling sedikit di dasar. Jamur ini memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar 

membentuk corong dangkal seperti kulit karang (tiram). Tubuh buah jamur 

memiliki tudung (pilues) dan tangkai (stipes atau stalk). Pileus berbentuk mirip 

cangkang tiram berukuran 5-15 cm dan permukaan bagian bawah berlapis-lapis 

seperti insang berwana putih dan lunak. Sedangkan pertumbuhan tangkainya 

dapat pendek atau panjang (2-6 cm). Tangkai ini menyangga tudung lateral 

(dibagian tepi) atau eksentris (agak ke tengah) Jamur tiram bersih (Pleurotus 

florida dan Pleurotus ostreatus) memiliki tudung berwarna putih susu atau putih 

kekuning-kuningan dengan garis tengah 3-14 cm (Djarijah, 2001) 
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3.  Aspek Lingkungan dan Media Pertumbuhan Jamur Tiram Putih  

     Beberapa aspek lingkungan yang harus diperhatikan untuk menentukan 

keberhasilan dalam berbudidaya jamur tiram menurut Widyastuti dan Donowati 

(2008) antara lain tingkat keasaman, suhu udara dan cahaya.  

1. Tingkat Keasaman (pH)  

    Tingkat keasaman media sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur 

tiram. Apabila pH terlalu rendah atau terlalu tinggi maka pertumbuhan jamur akan 

terhambat. bahkan mungkin akan tumbuh jamur lain yang akan mergganggu 

pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Keasaman pH media perlu diatur antara pH 

6 - 7 dengan menggunakan kapur (Kalsium karbonat). 

2. Suhu Udara  

    Pada budidaya jamur tiram suhu udara memegang peranan yang penting 

untuk mendapatkan pertumbuhan badan buah yang optimal. Pada umumnya suhu 

yang optimal untuk pertumbuhan jamur tiram, dibedakan dalam dua fase yaitu fase 

inkubasi yang memerlukan suhu udara berkisar antara 22-28°C dengan 

kelembapan 60-70 % dan fase pembentukan tubuh buah memerlukan suhu udara 

antara 16-22°C.  

3. Cahaya  

    Pertumbuhan miselium akan tumbuh dengan cepat dalam, keadaan 

gelap/tanpa sinar, Sebaiknya selama masa pertumbuhan misellium ditempatkan 

dalam ruangan yang gelap, tetapi pada masa pertumbuhan badan buah 

memerlukan adanya rangsangan sinar. Pada tempat yang sama sekali tidak ada 

cahaya badan buah tidak dapat tumbuh, oleh karena itu pada masa terbentuknya 

badan buah pada permukaan media harus mulai mendapat sinar dengan intensitas 

penyinaran 60 - 70 %.  (Widyastuti dan Donowati, 2008) 

Permukaan jamur tiram licin dan agak berminyak ketika lembab sedangkan 

bagian tepinya mulus agak bergelombang. Daging jamur cukup tebal, kokoh tapi 

lunak pada bagian yang berdekatan dengan tangkai. Jika sudah terlalu tua, daging 

buah menjadi alot dan keras. Spora berbentuk batang berukuran 8-11×3-4µm.   
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Miselium berwarna putih dan bisa tumbuh dengan cepat (Gunawan, 2004) 

Jamur tiram memiliki inti plasma dan spora yang berbentuk sel – sel lepas 

atau bersambungan membentuk hifa dan miselium. Pada titik – titik pertemuan 

percabangan miselium akan terbentuk bintik kecil yang disebut pin head atau 

calon tubuh jamur yang akan berkembang menjadi tubuh buah jamur (Parjimo dan 

Agus, 2007). 

Permukaan bawah tudung dari tubuh buah muda terdapat bilah-bilah (lamela). 

Lamela tubuh menurun dan melekat pada tangkai. Pada lamela terdapat sel-sel 

pembertuk spora (basidium) yang berisi basidiospora. Basidiospora biasanya 

dibentuk pada saat tubuh buah dewasa telah mengalami kematangan). Selama tepi 

tudung masih berlipat-lipat, tubuh buah dikatakan belum dewasa. Tepi tudung 

yang merengah penuh maka tubuh buah mencapai fase dewasa dan dapat dipanen. 

Tubuh buah yang matang biasanya rapuh dan spora dapat dilepaskan (Anonim, 

2005).  

Batang atau tangkai jamur tiram tidak tepat berada ditengah tudung, tetapi 

agak kepinggir. Tubuh buahnya membentuk rumpun yang memiliki banyak 

percabangan dan menyatu dalam satu media. Jika sudah tua, daging buahnya akan 

menjadi liat dan keras. Warna jamur yang disebut dengan oyster mushroom ini 

bermacam- macam, ada yang putih, abu-abu, cokelat, dan merah Di Indonesia, 

jenis yang paling banyak dibudidayakan adalah jamur tiram putih. (Parjimo dan 

Agus, 2007) 

4. Kandungan kimia 

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) atau dikenal juga sebagai oyster 

mushroom mudah tumbuh di daerah tropis dan subtropis serta mudah 

dibudidayakan  (Chrinang P., 2009) Jamur tiram mengandung vitamin B, vitamin 

C dan karbohidrat seperti β - glukan, monoterpenoid dan diterpenoid (Iwalokun 

B. A., 2007) Bagian tubuh jamur merupakan sumber potensial lignin dan fenol 

(Fountoulakis, 2007) Ada beberapa warna pada jenis jamur tiram ini antara lain 

putih , kuning , merah jambu coklat dan abu - abu (Jeong– H. K, 2009). namun 

yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia umumnya adalah jamur tiram 

putih karena rasanya yang enak, kandungan nutrisinya yang tinggi dan berkhasiat 
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untuk pengobatan penyakit (Tjokrokusumo, 2008) 

Dari segi nutrisi , jamur tiram mengandung vitamin B1 (tiamin) 0,1 IU, B2 

(Riboflavin) 2,04 mg, B3 (niasin) 54,30 mg, BS (Pantothenic acid) 12,30 mg, 

vitamin D 116 IU (Paul Stamets, 2005), asam - asam organik seperti asam askorbat 

(vitamin C) , asam malat dan asam fumarat, karbohidrat seperti β -glukan , protein 

seperti hidrofobin serta trace element seperti selenium (Iwalokun et al, 2007) 

Selain itu, jamur tiram diketahui mengandung ϒ- amino butyric acid (GABA) yang 

merupakan golongan asam amino berfungsi sebagai neurotransmitter serta 

mengandung 9 (sembilan) macam asam amino yaitu lisin, metionin, triptofan, 

treonin, valin, leusin, isoleusin, histidin dan fenilalanin (Chrinang P., 2009). 

Bagian tubuh jamur tiram juga dikenal kaya akan lignin dan senyawa fenol 

(Fountoulakis, 2007). Kandungan serat jamur tiram yang kaya chiton cukup baik 

untuk memperbaiki kinerja metabolisme tubuh (Alam, 2010) Di samping itu 

dengan kandungan lemak yang rendah jamur tiram dapat membantu mengurangi 

kadar lemak dalam darah 

5. Manfaat Jamur Tiram Putih  

Menurut Susiana (2010) manfaat dari jamur tiram antara lain : 

1. Meningkatkan Sel Darah Merah (Eritrosit) 

Kandungan zat besi dan niasin dalam jamur tiram sangat berguna dalam 

pembentukan sel-sel darah merah. Kita ketahui, sel-sel darah merah merupakan 

komponen terbesar dalam darah, jumlahnya 45-60% dari total volume darah. 

2. Menurunkan Kolesterol 

Jamur tiram juga mengandung serat tinggi, sehingga bermanfaat dalam 

menurunkan kepekatan lemak dalam darah, dan mengeluarkan kolesterol serta 

mencegah penyerapan berlebih dari makanan yang kita konsumsi. 

3. Mengobati Kanker 

Kandungan polisakarida dalam jamur tiram dipercaya mampu menekan 

pertumbuhan sel-sel kanker, khususnya kanker kolon. Setidaknya 28 penderita 

kanker membutuhkan jamur tiram sebesar 7 kg per minggu atau 1 kg per hari 

selama 6 bulan untuk pengobatan. 

4. Tambahan Gizi untuk Ibu Hamil 
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Kandungan zat gizi penting lainnya dalam jamur tiram adalah asam 

folat.Asam folat diperlukan dalam sintesis timidin, yaitu salah satu bagian 

pembentukan DNA. Karena itu, agar kandungan asam folat didalam jamur tiram 

tidak rusak, jamur tiram tidak boleh dimasak dalam suhu tinggi. 

B. Antioksidan 

1. Definisi antioksidan 

Antioksidan adalah molekul yang mampu menghambat oksidasi molekul 

yang dapat menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu senyawa 

atom atau molekul yang mengandung satu atau lebih elektron  tidak   

berpasangan.   Adanya   elektron   yang   tidak berpasangan menyebabkan 

senyawa tersebut sangat reaktif mencari pasangan, dengan cara menyerang dan 

mengikat elektron molekul yang berada disekitarnya. Radikal bebas sangat 

berbahaya dikarenakan tingginya reaktivitasnya yang mengakibatkan 

terbentuknya senyawa radikal baru. Bila senyawa radikal baru tersebut bertemu 

dengan molekul lain, maka akan terbentuk radikal baru lagi dan seterusnya 

hingga terjadi reaksi berantai (Rosawanti, Mulia, & Ardhany, 2018). Senyawa 

antioksidan akan mendonorkan satu elektronnya pada pada radikal bebas yang 

tidak stabil sehingga radikal bebas ini bisa dinetralkan dan tidak lagi 

mengganggu metabolisme tubuh (Rahmi, 2017). 

Antioksidan didefenisikan sebagai senyawa yang dapat menunda, 

memperlambat, dan mencegah proses oksidasi lipid. Dalam arti khusus, 

antioksidan adalah zat yang dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi 

antioksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid (Pokorni, 2011). Zat anti oksidan 

adalah substansi yang dapat menetralisir atau menghancurkan radikal bebas.   

Di dalam tubuh, peran antioksidan berperan sebagai pertahanan pertama 

tubuh terhadap radikal bebas. Kadar radikal bebas yang terus meningkat ditubuh 

didapatkan dari rokok, polusi, stress, dan lain sebagainya yang dapat 

menyebabkan berbagai kerusakan dalam tubuh dan memicu terjadinya penuaan 

dan penyakit degeneratif. Antioksidan akan mengontrol proses pembentukan dan 

reaksi dari radikal bebas sebelum radikal bebas menyerang sel supaya tidak 
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berlanjut. Beberapa contoh antioksidan adalah vitamin E (tokoferol) yang larut 

dalam lemak dan vitamin C (asam askorbat) yang larut dalam air (Devasagayam, 

2004). 

Radikal bebas merupakan jenis oksigen yang memiliki tingkat reaktif yang 

tinggi secara alami ada didalam tubuh sebagai hasil dari reaksi biokimia di dalam 

tubuh. Radikal bebas juga terdapat di lingkungan sekitar kita yang berasal dari 

asap tembakau, penguapan alkohol yang berlebihan, bahan pengawet dan pupuk, 

sinar ultra Violet, X-rays, dan ozon. Radikal bebas dapat merusak sel tubuh 

apabila dapat menyebabkan berkembangnya sel kanker, penyakit hati, arthritis, 

katarak, dan penyakit degenerative lainnya, bahkan juga mempercepat proses 

penuaan. 

      Radikal bebas dapat merusak membrane sel serta merusak dan merubah 

DNA. Merubah zat kimia dalam tubuh dapat meningkatkan resiko terkena 

kanker serta merusak dan menonaktifkan protein. Antioksidan membantu 

menghentikan proses perusakan sel dengan cara memberikan elektron kepada 

radikal bebas. Antioksidan akan menetralisir radikal bebas sehingga tidak 

mempunyai kemampuan lagi mencuri elektron dari sel dan DNA. Proses yang 

terjadi sebenarnya sangat komplek tapi secara sederhana dapat dilukiskan seperti 

itu.  

      Mekanisme kerja antioksidan secara umum adalah menghambat oksidasi 

lemak. Untuk mempermudah pemahaman tentang mekanisme kerja antioksidan 

perlu dijelaskan lebih dahulu mekanisme oksidasi lemak. Oksidasi lemak terdiri 

dari tiga tahan utama yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi 

terjadi pembentukan radikal asalm lemak, yaitu suatu senyawa turunan asam 

lemak yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat dari hilangnya satu 

atom hydrogen (reaksi 1). Pada tahap selanjutnya, yaitu propagasi, radikal asam 

lemak akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal pereoksi (reaksi 2). 

Radikal pereoksi lebih lanjut akan menyerang asam lemak menghasilkan 

hidroperoksida dan radikal asam lemak baru (reaksi 3) (Pokorni, 2011). 

Inisiasi  : RH – R* + H*  (Reaksi 1) 
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Propagasi  : R* + O2 – ROO  (Reaksi 2) 

                                            ROO* + RH + R*                 (Reaksi 3) 

Hidroperoksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi lebih 

lanjut menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai pendek seperti aldehida 

dan keton yang bertanggungjawab atas flavor makanan berlemak. Tanpa adanya 

antioksidan, reaksi oksidasi lemak akan mengalami terminasi melalui reaksi 

antar radikal bebas membentuk kompleks bukan radikal (reaksi 4) 

Terminasi  : ROO* + ROO* - non radikal 

                                                          R* + ROO* - non radikal 

                                                          R* + R* - non radikal 

       Aktivitas antioksidan dapat diketahui dengan nilai IC50 , semakin rendah 

nilai IC50 maka aktivitas antioksidannya semakin tinggi (Rahmi, 2017). 

2. Jenis-jenis antioksidan 

Antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu antioksidan 

primer atau alami dan antioksidan sekunder atau sintetik. 

a). Antioksidan primer atau alami, Antioksidan yang paling banyak terdapat 

dalam buah-buahan, sayuran, tanaman polongan, biji-bijian, teh, rempah-

rempah dan anggur (Horubała 1999; Borowska, 2003). Berikut adalah 

pengelompokkan antioksidan primer (Hurrell, 2003) 

1. Antioksidan mineral adalah kofaktor antioksidan enzim. Keberadaanya 

mempengaruhi metabolisme makromolekul kompleks seperti 

karbohidrat. Contoh: selenium, tembaga, besi, seng dan mangan. 

2. Antioksidan vitamin , dibutuhkan untuk fungsi metabolisme tubuh. 

Contoh: vitamin C, vitamin E, vitamin B 

3. Fitokimia adalah senyawa fenolik, yang bukan vitamin maupun 

mineral. Senyawa yang termasuk ke dalam golongan fitokimia adalah 

senyawa flavonoid. Flavonoid adalah senyawa fenolik yang memberi 

warna pada buah, biji-bijian, daun, bunga dan kulit. Sebagai contoh 

katekin adalah senyawa antioksidan paling aktif pada teh hijau dan 

hitam, karotenoid adalah zat warna dalam buah- buahan dan sayuran, β 

karoten terdapat pada wortel dapat dikonversi menjadi vitamin A, 
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likopen banyak terdapat dalam tomat dan zeaxantin banyak pada 

bayam. 

b). Antioksidan sekunder atau sintetik 

  Senyawa antioksidan sintetik memiliki fungsi menangkap radikal bebas dan 

menghentikan reaksi berantai. Yang merupakan contoh antioksidan sintetik di 

antaranya Butylated hydroxyl anisole (BHA), Butylated hydroxyrotoluene (BHT), 

Propyl gallate (PG) dan metal chelating agent (EDTA), Tertiary butyl 

hydroquinone (TBHQ), Nordihydro guaretic acid (NDGA). Antioksidan yang 

utama pada saat ini digunakan dalam produk makanan adalah monohidroksi atau 

polihidroksi senyawa fenol dengan berbagai substituen pada cincin. Antioksidan 

fenolik sintesis yang diganti oleh alkil guna untuk meningkatkan kelarutannya 

dalam lemak dan minyak (Irianti, dkk., 2017)  

  Antioksidan sintetik utama digunakan dengan batas penggunaan yaitu 0,02% 

dari kandungan lemak atau minyak. Antioksidan untuk minyak nabati adalah 

TBHQ. BHA dan BHT cukup stabil terhadap panas dan sering digunakan untuk 

stabilisasi lemak dalam proses pemanggangan dan penggorengan suatu produk. 

Antioksidan BHA dan BHT jika digunakan dalam jangka panjang akan 

memberikan efek pada tubuh. Penggunaan BHT dan BHA sebagai antioksidan 

memiliki efek toksik yaitu dengan kandungan 1% BHT atau BHA dalam makanan 

akan menghasilkan penurunan berat badan dan pembengkakan berat pada organ 

hati dan otak (Irianti, dkk., 2017) 

 berikut adalah contoh antioksidan sintetik: Butylated hydroxyl anisole (BHA), 

Butylated hydroxyrotoluene (BHT), Propyl gallate (PG) dan metal chelating 

agent (EDTA), Tertiar butylhydroquinone (TBHQ), Nordihydro guaretic acid 

(NDGA) (Hamid, A. et al, 2010). 

  3. Mekanisme kerja antioksidan  

Mekanisme kerja antioksidan terbagi atas tiga macam yaitu:  

a. Antioksidan primer  

    Antioksidan primer yang mampu mengurangi dismutase (SOD), glutation 

perokside dan katalase stabil. Misalnya superoksida yang dapat mengubah 
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radikal superoksida menjadi molekul dan mengubahnya menjadi produk yang 

lebih. (Rahmi, 2017). 

b. Antioksidan air  

    Antioksidan air pembentukan radikal bebas baru dengan cara memutuskan 

reaksi berantai dan sekunder yang berperan mengikat radikal bebas dan 

mengcegah penyebaran senyawa radikal. (Rahmi, 2017). 

c. Antioksidan tersier  

   Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, misalnya 

memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. (Rahmi, 

2017). 

   4. Uji Aktivitas Antioksidan 

a. Metode DPPH 

Metode yang umum untuk mengukur aktivitas antioksidan adalah 

dengan DPPH, DPPH adalah 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl. Pada metode ini 

antioksidan (AH) bereaksi dengan radikal bebas DPPH dengan cara 

mendonorkan atom hidrogen, menyebabkan terjadinya perubahan warna DPPH 

dari warna ungu menjadi kuning, intensitas warna diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nm. Pada metode ini yang 

diukur adalah aktivitas penghambatan radikal bebas. (Molyneux,2003). 

Metode DPPH memberikan informasi reaktivitas senyawa yang diuji 

dengan suatu radikal stabil. DPPH memberikan serapan kuat pada panjang 

gelombang 517 nm dengan warna violet gelap (Sunarni, 2005). Metode DPPH 

merupakan metode yang sederhana, cepat, dan mudah untuk skrining aktivitas 

penangkap radikal beberapa senyawa, selain itu metode ini terbukti akurat dan 

praktis (Prakash dkk., 2001). Uji peredaman warna radikal bebas DPPH 

merupakan uji untuk menentukan aktivitas antioksidan dalam sampel yang akan 

diujikan dengan melihat kemampuannya dalam menangkal radikal bebas 

DPPH. Sumber radikal bebas dari metode ini adalah senyawa 1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil. Prinsip dari uji ini adalah adanya donasi atom hidrogen dari 

substansi yang diujikan kepada radikal DPPH menjadi senyawa non radikal 
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difenilpikrilhidrazin yang akan ditunjukkan oleh perubahan warna (Molyneux, 

2004).  

Perubahan warna yang akan terjadi adalah perubahan dari larutan yang 

berwarna ungu menjadi berwarna kuning (Pauly, 2001). Intensitas perubahan 

warna ini kemudian diukur pada spektrum absorpsi antara 515-520 nm pada 

larutan organik (metanol atau etanol) (Molyneux, 2004). Pemilihan penggunaan 

metanol yang bersifat lebih polar dibandingkan etanol sebagai pelarut 

diharapkan lebih dapat mempertahankan kestabilan DPPH.  

Kelebihan dari metode DPPH adalah secara teknis simpel, dapat 

dikerjakan dengan cepat dan hanya membutuhkan spektrofotometer UV-Vis 

(Karadag,dkk. 2009). Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah radikal 

DPPH hanya dapat dilarutkan dalam media organik (terutama media alkoholik), 

tidak pada media aqueous sehingga membatasi kemampuannya dalam 

penentuan peran antioksidan hidrofilik. Penentuan aktivitas antioksidan 

berdasarkan perubahan absorbansi DPPH harus diperhatikan karena absorbansi 

radikal DPPH setelah bereaksi dengan antioksidan dapat berkurang oleh 

cahaya, oksigen dan tipe pelarut. Telah diketahui bahwa terjadi pengurangan 

kapasitas antioksidan ketika kadar air pelarut melebihi batas tertentu 

dikarenakan terkoagulasinya DPPH (Magalhaes dkk. 2008). 

   Aktivitas antioksidan dapat dihitung dengan rumus berikut ini. 

 
                           Gambar 3. Reaksi penetralan DPPH (Molyneux, 2003) 
                                     

Berdasarkan rumus tersebut, makin kecil nilai absorbansi maka semakin 

tinggi nilai aktivitas penangkapan radikal. Aktivitas antioksidan dinyatakan 

secara kuantitaif IC50 . IC50  adalah konsentrasi larutan uji yang memberikan 
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peredaman DPPH sebesar 50%. 

b. Metode ABTS 

 Metode ini menggunakan prinsip inhibisi, yaitu sampel ditambahkan 

pada sistem penghasil radikal bebas dan pengaruh inhibisi terhadap efek radikal 

bebas diukur untuk menentukan total kapasitas antioksidan dari sampel (Wang 

dkk. 2004). Metode TEAC menggunakan senyawa 2,2’-azino-bis (3-

ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) sebagai sumber penghasil radikal bebas. 

Kelebihan metode ini dibandingkan metode DPPH adalah dapat digunakan di 

sistem larutan berbasis air maupun organik, mempunyai absorbansi spesifik 

pada panjang gelombang dari region visible, dan membutuhkan waktu reaksi 

yang lebih sedikit (Lee dkk.2003). Selain itu, kelebihan metode ABTS 

dibandingkan dengan metode DPPH adalah tidak adanya intervensi warna saat 

mengukur sampel berantosianin (Teow dkk. 2007). Menurut MacDonald Wicks 

dkk. (2006) dalam Karadag dkk. (2009), kelemahan dari metode ini adalah 

radikal ABTS yang digunakan pada metode TEAC tidak ditemukan dan tidak 

serupa dalam sistem biologis (Moch. Amin Thohari, 2015). 

Prinsip pada pengujian dengan metode ABTS yaitu penghilangan warna 

kation ABTS untuk mengukur kapasitas antioksidan yang langsung bereaksi 

dengan radikal kation ABTS. ABTS merupakan suatu radikal dengan pusat 

nitrogen yang memiliki karakteristik warna biru-hijau, yang apabila tereduksi 

oleh antioksidan akan berubah warna menjadi tidak berwarna. Metode ABTS 

sangat sensitif dengan cahaya, bahkan pembentukan ABTS, serta memerlukan 

waktu inkubasi selama 12-16 jam dalam keadaan gelap (Setiawan, dkk.,2018)                         

 

         Gambar 4. Struktur ABTS (Moch. Amin Thohari, 2015). 

c. Metode FRAP 

Metode FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) merupakan metode yang 
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sederhana, cepat, reagen yang digunakan cukup sederhana, dan tidak 

menggunakan alat khusus untuk menghitung total antioksidan. Menurut Iris F. F. 

and J. J., (1996) metode FRAP adalah metode yang digunakan untuk menguji 

antioksidan dalam tumbuh-tumbuhan (Septiana, 2021). Prinsip metode ini adalah 

adanya reduksi ion ferri menjadi ion ferro oleh senyawa antioksidan (A) dengan 

reaksi pada pers.  

FRAP merupakan metode yang sensitive dalam pengukuran aktivitas 

antioksidan total cairan biologis yang segar (sampel), seperti homogenitas 

tanaman dan farnakologis produk tanaman. Aktivitas antioksidan dari sampel 

dikonfirmasi dengan sistem vitromodel (Szollosi, 2002:125).  

Beberapa metode yang dikenal untuk mengukur kapasitas antiokasidan total 

sampel biologis, yang tergantung pada pengurangan Ferri tripyridyltriazine 

(Fe(III)TPTZ) kompleks untuk Ferrous tripyridyltriazine (Fe(III)TPTZ) oleh 

reduktan pada pH rendah. (Fe(III)TPTZ) memiliki warna biru yang intensif dan 

dapat dipantau 593 nm (Szollosi, 2002:125). 

 

Gambar 5. Reaksi Metode FRAP (Munadiah, 2017) 

Penelitian ini menggunakan senyawa antioksidan sintetik berupa trolox yang 

digunakan sebagai kontrol positif karena di harapkan dapat memberikan aktivitas 

antioksidan lebih besar dibandingkan antioksidan alami (Widyastuti, 2010: 3). 

Troloks atau senyawa 6-hidroksi-2,5,7,8- tetrametilkroman-2-asam karboksilat 

dengan bobot molekul 250,32 g/mol merupakan antioksidan sintetik. 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 
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dibandingkan α-tokoferol, BHA, serta BHT (Belitz 1999). Troloks sering 

dipergunakan sebagai standar dalam pengukuran antioksidan. Koefisien TEAC 

(troloks equivalent antioxidant capacity) adalah konsentrasi troloks yang 

memiliki kapasitas antioksidan yang ekuivalen dengan sampel yang dianalisis. 

Kapasitas antioksidan dari setiap metode dinyatakan dalam μmoltroloks/g ekstrak 

etanol tanaman (Widyastuti, 2010). 

Metode FRAP dilakukan berdasarkan kemampuan suatu senyawa dalam 

mereduksi kalium ferrisianida (K3Fe(CN)6) menjadi kalium ferrosianida 

(K4Fe(CN)6). Antioksidan dalam sampel akan mereduksi Fe³⁺ menjadi Fe²⁺ 

dengan memberikan sebuah elektron. Jumlah kompleks Fe²⁺ dapat diketahui 

dengan mengukur sampel pada panjang gelombang maksimum (Magfira, 2018). 

Kelebihan metode FRAP ini yaitu metodenya murah, reagennya mudah disiapkan 

dan cukup sederhana dan cepat (Maryam et al., 2016). Selain itu, mekanisme kerja 

metode FRAP seperti didalam tubuh (Yulianti, 2021) 

d. . CUPRAC (Cupric Reducing Antioksidant Capacity). 

Pada metode CUPRAC, kompleks bisneokuproin-tembaga (II) akan 

mengoksidasi senyawaan antioksidan dalam ekstrak tanaman dan mengalami 

reduksi membentuk kompleks bis-neokuproin-tembaga(I). 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 (Widyastuti, 2010). Metode 

CUPRAC dipilih untuk digunakan karena memiliki beberapa keuntungan seperti 

selektif, pereaksinya yang lebih stabil dibandingkan pereaksi kromogenik pada 

metode pengukuran aktivitas antioksidan lainnya serta dapat mengukur secara 

simultan antioksidan hidrofilik dan lipofilik (Purwakusumah et al., 2016). 

Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode Cupric Ion Reducing 

Antioxidant Capacity (CUPRAC) merupakan pereaksi sangat selektif karena 

mempunyai nilai potensial reduksi yang rendah dibanding dengan metode analisis 

antioksidan lainnya. Menurut (Toga Nugraha, 2017) metode ini lebih disarankan 

untuk melihat akitivas antioksidan yang berasal dari senyawa fenolat. Prinsip kerja 

dari metode ini adalah untuk menentukan adanya aktivitas dan mengukur kapasitas 
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antioksidan dari makroalga Eucheuma cottonii. Keunggulan metode ini 

dibandingkan metode lain yaitu lebih cepat mengoksidasi tiol jenis antioksidan. 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian aktivitas antioksidan dengan metode 

CUPRAC serta menetapkan kadar fenol total pada makroalga Eucheuma cottonii  

Prinsip dari uji CUPRAC (Cupric Reducing Antioksidant Capacity) adalah 

pembentukan kelat oleh bis (neukuproin) besi (II) menggunakan pereaksi redoks 

kromogenik pada pH 7. Absorbansi dari pembentukan kelat Cu(I) merupakan hasil 

reaksi redoks pada panjang gelmbang 450 nm. Untuk spectrum Cu (I) Ne diperoleh 

dengan cara mereaksikan asam askorbat bebrbagai konsetrasi dengan reagen 

CUPRAC. 

 

Gambar 6. Reaksi Metode CUPRAC (Munadiah, 2017). 

Kondisi reaksi seperti konsentrasi, reagen, pH, dan waktu oksidasi pada suhu 

kamar dan peningkatan suhu pada percobaan dapat berasal dari sumber lain. 

Kelebihan dari metode CUPRAC adalah perekasi yang digunakan cukup cepat 

bekerja, selektif lebih stabil mudah didapatkan dan mdah diaplikasikan (Apak, 

2004). 

 C. Simplisia  

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai bahan obat 

yang belum mengalami pengolahan apa pun juga dan kecuali dinyatakan lain, 

berupa bahan yang dikeringkan. Simplisia dibedakan menjadi simplisia nabati, 

hewani dan mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tumbuhan 

utuh, bagian tumbuhan atau eksudat tumbuhan. (Irna rini mutia sari,2012) 

Simplisia sebagai produk hasil pertanian atau pengumpulan tumbuhan liar 
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tentu saja kandungan kimianya tidak dapat dijamin karena disadari adanya variabel 

bibit, tempat tumbuh, iklim dan kondisi. Dalam hal simplisia sebagai bahan baku 

(awal) dan produk siap dikonsumsi langsung, dapat dipertimbangkan tiga konsep 

untuk menyusun parameter standar mutu yaitu sebagai berikut : 

a. bahwa simplisia sebagai bahan baku kefarmasian seharusnya mempunyai tiga 

parameter mutu umum suatu bahan (material), yaitu kebenaran jenis 

(identifikasi), kemurnian (bebas dari kontaminasi kimia dan biologis), serta 

aturan penstabilan (wadah, penyimpanan, dan transportasi). 

b. bahwa simplisia sebagai bahan dan produk konsumsi manusia sebagai obat 

tetap diupayakan memiliki tiga paradigma seperti produk kefarmasian lainnya, 

yaitu Quality-Safety-Effacy (mutu-aman-manfaat). 

c. bahwa simplisia sebagai bahan dengan kandungan kimia yang bertanggung 

jawab terhadap respon biologis untuk mempunyai spesifikasi kimia, yaitu 

informasi komposisi (jenis dan kadar) senyawa kandungan. (Irna rini mutia 

sari, 2012) 

D. Metode Preparasi Sampel 

Isolasi merupakan teknik pemisahan senyawa-senyawa metabolit sekunder 

yang terkandung dalam suatu bahan alam. Isolasi senyawa pada bahan alam terdiri 

dari beberapa tahap mulai dari ekstraksi, fraksinasi, kemudian pemurnian dan 

identifikasi (Ilyas,2013) 

1. Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dengan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan ( Irna Rini Mutia Sari, 2012). 

Ekstraksi adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh materi yang 

terkandung dalam makhluk hidup baik hewan, tumbuhan ataupun mikroba 

(Firdaus, Prihanto, & Nurdiani, 2013). 



23 

 

 

 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak terlarut dengan pelarut cair. Simplisia 

yang diesktraksi mengandung berbagai senyawa aktif yang dapat larut dan 

senyawa aktif yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-

lain. Struktur kimia yang berbeda-beda akan mempengaruhi kelarutan, udara, 

cahaya, logam berat, dan derajat keasaman. Dengan diketahuinya senyawa aktif 

yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara 

ekstraksi yang tepat. Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik 

komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada 

prinsip perpindahan masa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan 

mulai terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam 

pelarutan. (Irna Rini Mutia Sari, 2012) 

Prosedur ekstraksi  bertujuan untuk mendapatkan senyawa yang diinginkan dan 

untuk menghilangkan komponen yang tidak diinginkan dari tanaman menggunakan 

pelarut yang selektif. Ekstrak yang diperoleh setelah distandarisasi dapat digunakan 

sebagai bahan obat-obatan seperti dalam bentuk ekstrak cair dan dapat diproses lebih 

lanjut untuk dibuat dalam bentuk sediaan seperti tablet atau kapsul. Tanaman yang 

diekstraksi mengandung campuran kompleks dari metabolit seperti alkaloid, 

glikosida, terpenoid, flavanoid, dan lignan (Handa et al, 2008). 

Secara umum, senyawa aktif yang terkandung dalam bahan alam dapat 

dikelompokkan menjadi dua yakni minyak atsiri dan non minyak ak 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 (Yasni, 2013). 

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam ekstraksi, diantaranya yaitu: 

a. Maserasi 

Metode maserasi ialah salah satu metode ekstraksi dengan cara merendam 

sampel ke pelarut yang sesuai. Perendaman sampel pada pelarut 

mengakibatkan perbedaan tekanan di dalam dan luar sel sehingga dinding sel 

pecah dan metabolit sekunder yang terkandung dapat terlarut di cairan penyari. 

Dalam maserasi, semakin lama sampel melakukan kontak dengan cairan 
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penyari maka semakin banyak metabolit yang terlarut akibat banyaknya 

dinding sel yang pecah. Proses ini akan berlanjut sampai terciptanya 

keseimbangan intrasel dan ekstrasel pada sampel. Metode maserasi memiliki 

keuntungan yaitu zat aktif yang diperoleh tidak akan rusak, namun kerugiannya 

yakni dibutuhkan cairan penyari yang cukup banyak dalam prosesnya 

(Chairunnisa, dkk., 2019). 

Kelemahan utama dari maserasi adalah prosesnya cukup memakan waktu 

yang lama, dapat berlangsung beberapa jam sampai beberapa minggu. Ekstrak 

secara menyeluruh juga dapat menghabiskan sejumlah besar volume pelarut 

dan dapat berpotensi hilangnya metabolit. Selain itu, beberapa senyawa tidak 

terekstraksi secara efisien jika kurang larut dalam temperatur kamar. Dilain 

pihak, dikarenakan ekstraksi dilakukan pada temperatur kamar, maserasi 

menyebabkan degradasi metabolit yang tidak tahan panas (Parameter 

standar,2000).  

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah salah satu metode ekstraksi yang dilakukan dengan 

melewatkan cairan penyari pada sampel sehingga senyawa organik akan ikut 

terbawa bersama dengan cairan tersebut (Hasrianti, dkk., 2016). Proses 

ekstraksi dilakukan dalam perkolator, sampel dibasahi dengan perlahan dengan 

cairan penyari yang ditambahkan pada bagian atas sampel dan penggunaan 

metode ini yaitu sampel bahan alam senantiasa dialiri oleh pelarut baru. 

Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen 

maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area serta membutuhkan banyak 

waktu dalam prosesnya (Mukhriani, 2014). 

c. Sokletasi 

Metode ekstraksi ini dilakukan dengan penempatan serbuk simplisia 

dalam sarung selulosa (dapat diganti dengan kertas saring) pada klonsong yang 

diletakkan di bagian bawah kondensor dan di bagian atas labu. Cairan penyari 

yang sesuai kemudian dituangkan ke dalam labu kemudian diatur suhu 

penangas dengan suhu yang lebih rendah dari suhu reflux. Keuntungan dari 

metode ini yakni proses ekstraksi yang berulang memungkinkan sampel dapat 
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terekstrasi oleh cairan penyari hasil kondensasi pada reflux sehingga pelarut 

yang digunakan lebih hemat dan tidak membutuhkan banyak waktu dalam 

prosesnya. Kerugian dari metode ini ialah senyawa yang memiliki sifat tidak 

stabil terhadap perubahan suhu dapat mengalami degradasi terus berada pada 

titik didih (Mukhriani, 2014). 

d. Refluks 

Refluks merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan dalam 

prosesnya. Pemanasan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses ekstraksi 

dimana senyawa yang terkandung dapat lebih mudah ditarik oleh cairan penyari. 

Prinsip dalam metode ekstraksi ini ialah menguapkan pelarut pada suhu tinggi, 

uap dari pelarut yang mengembun pada dinding dalam kondensor akan menetes 

turun kembali ke wadah. Hasil ekstraksi yang didapatkan kemudian disaring dan 

dipekatkan menggunakan rotary  evaporator  (Susanty,  dkk.,  2016).  Kelebihan 

yang dimiliki metode ini ialah penggunaan waktu yang singkat dan hemat dalam 

penggunaan pelarut. Disamping kelebihan tersebut, kekurangan yang dimiliki 

metode ini ialah sampel yang digunakan harus tahan pada suhu panas 

(Kiswandono, 2011). 

e. Ultrasound-Assisted Solvent Extraction 

       ekstraksi ini merupakan teknik yang telah dimodifikasi dengan penambahan 

ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz). Penambahan ultrasound 

dimaksudkan untuk memberi tekanan mekanik pada sel-sel di simplisa sehingga 

menghasilkan ruang antar sel dan senyawa kimia pun dapat diperoleh dengan 

mudah. Teknik ekstrasi ini dilakukan dengan memasukkan wadah yang berisi 

sampel ke dalam wadah ultrasound. Kerusakan sel dapat menyebabkan 

peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi 

(Mukhriani, 2014). 

f.   Infusa 

      infusa adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air 

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih), yaitu secara umum 

dilakukan terukur (96℃ - 98℃) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Parameter 

standar, 2000). 
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2. Identifikasi dan Karakterisasi Senyawa 

Beberapa metode digunakan dalam identifikasi senyawa dari ekstrak 

tumbuhan obat yang dimana metode-metode tersebut dilakukan untuk 

mendeteksi gugus fungsi, adanya beberapa ikatan dan cincin, hidrogen dan 

pengaturan karbon serta mengetahui structural dari senyawa  yang  diinginkan. 

Teknik yang digunakan antara lain spektroskopi massa (MS), spektroskopi 

ultraviolet (UV), spektroskopi resonansi magnetik  nuklir (NMR), dan 

spektroskopi inframerah (IR) (Rabiu, dkk., 2020). 

a. Spektroskopi massa 

Spektroskopi massa merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan 

identifikasi berat molekul serta struktur kimia suatu senyawa. Teknik ini dapat 

diaplikasikan dalam identifikasi peptida dan oligonukleotida. Pertama-tama 

dilakukan penembakan elektron pada molekul organik yang kemudian 

mengubahnya menjadi energi ion bermuatan. Energi ionisasi elektron 70 eV 

pertama kali mendeteksi sinyal, selanjutnya spektrum yang tertangkap dicatat 

sebagai presentase puncak. Suatu senyawa yang diidentifikasi dengan memplot 

massa ion yang terfragmentasi terhadap muatan ion individu sehingga diketahui 

berat molekul dan massa relatif molekulnya. Spektroskopi massa memberikan 

banyak informasi khususnya terkait molekul senyawa organik (Rabiu, dkk., 

2020). 

Spektrometer massa dapat digunakan untuk  mengukur perbandingan massa 

ion terhadap muatan ion dan untuk mempelajari proses ionisasi. Selain itu,  juga 

dimungkinkan untuk mempelajari reaksi ion dalam fase gas seperti proses 

dekomposisi unimolekuler dan reaksi ion molekul.  Spektrometer massa adalah 

suatu instrumen yang menghasilkan berkasion dari suatu zat uji, memilih ion 

tersebut menjadi spektrum sesuai dengan perbandingan massa terhadap muatan 

(m/z) dan merekam kelimpahan relatif tiap jenis ion yang ada. Umumnya ion 

positif yang dipelajari, karena ion negatif yang dihasilkan dari sumber tumbukan  

elektron (TE) umumnya sedikit. Dengan diperkenalkannya teknik ionisasi kimia 

(IK) dan tembakan atom cepat (TAC) yang keduanya dapat menghasilkan ion 
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negatif yang banyak, maka perhatian terhadap analisis ion negatif meningkat.  

 Secara umum, spektrometer massa terdiri dari tiga komponen utama yaitu 

: Sumber ion untuk menghasilkan ion berbentuk gas dari zat uji; penganalisis 

untuk memisahkan ion menjadi komponen massa yang khas sesuai dengan 

perbandingan massa terhadap muatan dari ion yang ada dan sistem detektor 

untuk merekam kelimpahan relatif atau intensitas tiap jenis ion yang dipisahkan. 

Selain itu, sistem pemasukan contoh diperlukan untuk memasukkan zat uji pada 

sumber ion sambil tetap mempertahankan persyaratan hampa udara yang tinggi 

(setara 10-6 – 10-8torr). Seperti yang ditunjukkan pada gambar, kebanyakan 

instrumen dilengkapi suatu komputer untuk memudahkan penanganan sejumlah 

besar data yang dihasilkan. 

b.  Spektroskopi ultraviolet 

Metode spektroskopi ultraviolet dapat digunakan untuk mendeteksi 

berbagai metabolit sekunder, contohnya tannin, fenol, antosianin dan pewarna 

polimer yang dapat ditemukan pada frekuensi tertentu sehingga sesuai untuk 

analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak 

tumbuhan. Terdapat frekuensi-frekuensi tertentu yang dapat mendeteksi 

metabolit sekunder yang terkandung dalam tanaman yakni antosianin (520 nm), 

flavonoid (320 nm), fenolik (280nm), dan asam fenolik (360 nm) (Rabiu, dkk., 

2020). Spektrum UV- Vis memiliki fungsi dalam penentuan struktur senyawa 

organik yakni menentukan jenis kromofor yang dimiliki oleh molekul yang 

sedang diteliti (Suhartati, 2017). 

 c.  Spektrofotometri Uv-Vis 

Spektroskopi adalah pengukuran dari interaksi antara radiasi 

elektromagnetik dengan dengan zat-zat (Fessenden dan 28 Fessenden, 1997). 

Istilah spektroskopi (spektrofotometri) menyiratkan pengukuran jauhnya 

pengabsorbsian energi cahaya oleh suatu sistem kimia itu sebagai fungsi dari 

panjang gelombang radiasi, demikian pula pengukuran pengabsorbsian yang 

menyendiri pada suatu panjang gelombang tertentu (Day dan Underwood, 

2002). Spektrofotometri UV-Vis adalah metode pengukuran jumlah radiasi 
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ultraviolet tampak yang diserap oleh senyawa sebagai fungsi panjang gelombang 

radiasi. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang 400 hingga 700 nm, 

sedangkan cahaya ultraviolet memiliki panjang gelombang 190 hingga 400 nm 

(Hardjono Sastrohamidjojo, 2007).  

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 

didalam ikatan molekul, semakin panjang gelombang (energy lebih rendah) 

radiasi yang diserap (Watson, 2013). 

 Prinsip kerja Spektrofotometri Uv-Vis yaitu Cahaya yang berasal dari 

lampu deuterium maupun wolfram yang bersifat polikromatis diteruskan melalui 

lensa menuju ke monokromator pada spektrofotometer dan filter cahaya pada 

fotometer. Monokromator kemudian akan mengubah cahaya polikromatis 

menjadi cahaya monokromatis (tunggal). Berkas-berkas cahaya dengan panjang 

tertentu kemudian akan dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat 

dalam konsentrasi tertentu. Oleh karena itu, terdapat cahaya yang diserap 

(diabsorbsi) dan ada pula yang dilewatkan. Cahaya yang dilewatkan ini 

kemudian diterima oleh detektor. Detektor kemudian akan menghitung cahaya 

yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh sampel. Cahaya yang 

diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam sampel 

sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara kuantitatif dengan 

membandingkan absorbansi sampel dan kurva standar BSA (Bovine Serum 

Albumine) (Rohman, 2007). 
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Gambar 7. Prinsip Kerja Spektrofotometri Uv-Vis (Moch. Amin Thohari,2015) 

 d. Spektroskopi resonansi magnetik nuklir 

Spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau nuclear magnetic resonance 

spectroscopy atau spektroskopi NMR merupakan teknik yang lebih 

menampakkan sifat fisik molekul bioaktif seperti jumlah dan susunan atom 

karbon, keberadaan isotop karbon, atom hidrogen, dan proton (Rabiu, dkk., 

2020). 

Spektroskopi NMR merupakan spektrometri absorbsi, sebagaiman 

spektrometri infra merah maupun ultraviolet. Pada kondisi yang sesuai, suatu 

sampel dapat mengabsorpsi radiasi elektromagnetik pada frekuensi yang 

tergantung dari sifat-sifat sampel. Suatu plot dari frekuensi puncak-puncak 

absorbsi versus intensitas puncak memberikan suatu spektrum NMR. 

Spektroskopi NMR didasarkan pada medan magnet yang berasal dari spin inti 

atom yang bermuatan listrik. Spektroskopi NMR adalah suatu alat yang tersedia 

untuk menentukan struktur senyawa organik. NMR yang sering digunakan pada 

konfirmasi struktur suatu senyawa ada dua yaitu, C-Nuclear Magnetic 

Resonance (C-NMR) dan H-Nuclear Magnetic Resonance (H-NMR) (Fessenden 

et al., 1986).  

Spektroskopi proton atau H, memberikan informasi struktural mengenai 

atom-atom hidrogen dalam sebuah molekul organik. Spektroskopi  NMR 

karbon-13 atau C menghasilkan informasi struktur mengenai karbon-karbon 

dalam sebuh molekul organic (Sastrohamidjojo, 1996).  



30 

 

 

 

Spektroskopi H-NMR pada dasarnya merupakan sarana untuk menentukan 

struktur senyawa organik dengan mengukur momen magnet atom hidrogennya. 

Pada kebanyakan senyawa, atom hidrogen terikat pada gugus yang berlainan 

seperti –CH2-, -CH3, -CHO,-NH2,-CHOH- dan spektrum H-NMR merupakan 

rekaman sejumlah atom hidrogen yang berada dalam keadaan lingkungan yang 

berlainan tersebut. Pada spektroskopi H-NMR dapat menentukan banyaknya 

jenis lingkungan atom hidrogen yang berbeda yang ada dalam molekul, beberapa 

hidrogen pada masing-masing jenis lingkungan hidrogen, serta berapa banyak 

atom hidrogen yang ada pada atom karbon tetangga (Harbone, 1987) 

Prinsip kerja spektroskopi 1H-NMR berdasarkan pada penyerapan 

gelombang radio (4-600MHz) oleh inti atom hidrogen dalam molekul, 

saatmolekul tersebut berada dalam medan magnet yang sangat kuat dan diradiasi 

dengan radiasi elektromagnetik maka inti atom hidrogen tersebut akan menyerap 

energi melalui absorbsi atau resonansi magnetik. Absorpsi radiasi akan terjadi 

apabila kekuatan medan magnet sesuai dengan frekuensi radiasi elektromagnetik 

(Pavia et al., 2009). 

 e. Spektroskopi inframerah 

 Spektroskopi inframerah merupakan teknik yang digunakan untuk 

mengetahui gugus fungsi dari matabolit sekunder yang terkandung dalam 

senyawa. Gugus fungsi, mencakup ikatan tunggal maupun ganda yang 

diidentifikasi dapat mencerminkan sifat kimia dan fisika dari senyawa tersebut. 

Identifikasi dilakukan dengan bantuan radiasi inframerah yang kemudian diserap 

dalam frekuensi tertentu. Umumnya, preparasi sampel berbentuk cairan 

diidentifikasi menggunakan pelat NaCl, sedangkan sampel berbentuk padat 

ditentukan menggunakan KBr yang digiling bersama dan dikompresi menjadi 

pelet tipis. Hasilnya dicatat sebagai spektrum yaitu persentase transmitansi. 

Terakhir, spektra dianalisis; puncak yang diperoleh pada bilangan gelombang 

tertentu dibandingkan dengan acuan standar (Rabiu, dkk., 2020). Prinsip dari 

spektrofotometri inframerah yaitu rentang radiasi elektromagnetik yang berkisar 

antara 400 cm-1 dan 4000 cm-1 (2500 dan 20000 nm) dilewatkan pada suatu 
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sampel dan diserap oleh ikatan-ikatan molekul didalam sampel sehingga 

molekul tersebut meregang atau menekuk. Panjang gelombang radiasi yang 

diserap merupakan ciri khas ikatan yang menyerapnya (Watson, 2013). 

Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati 

interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah 

panjang gelombang 0.75 – 1.000 μm atau pada bilangan gelombang 13.000 – 10 

cm. Metode spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang meliputi 

Teknik serapan (absorption), teknik emisi (emission), teknik fluoresensi 

(fluorescence). Komponen medan listrik yang banyak berperan dalam 

spektroskopi umumnya hanya komponen medan listrik seperti dalam fenomena 

transmisi, pemantulan, pembiasan, dan penyerapan. Penyerapan gelombang 

elektromagnetik dapat menyebabkan terjadinya eksitasi tingkat-tingkat energi 

dalam molekul. Dapat berupa eksitasi elektronik, vibrasi, atau rotasi 

(Yudhapratama, 2010).  

Prinsip kerja spektrofotometer inframerah adalah fotometri. Sinar dari 

sumber sinar inframerah merupakan kombinasi dari panjang gelombang yang 

berbeda-beda. Sinar yang melalui interferometer akan difokuskan pada tempat 

sampel. Sinar yang ditransmisikan oleh sampel difokuskan ke detektor. 

Perubahan intensitas sinar menghasilkan suatu gelombang interferens. 

Gelombang ini diubah menjadi sinyal oleh detektor, diperkuat oleh penguat, lalu 

diubah menjadi sinyal digital. Pada sistem optik FTIR, radiasi laser 

diinterferensikan dengan radiasi inframerah agar sinyal radiasi inframerah 

diterima oleh detektor secara utuh dan lebih baik. 
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Gambar 8. Komponen Dasar Spektrofotometer FTIR (Pavia et al, 2001). 

E. Tinjauan Islam 

     Sebagai umat muslim yang diciptakan oleh Allah swt. dengan bentuk yang 

sebaik-baiknya. Allah swt. menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan 

yang baik. Berbagai macam kandungan dan manfaat yang berguna bagi tubuh 

manusia. Sebagai firman Allah swt. Dalam Q.S. Asy- Syu’ara/ 26: 7  

كٍٍَريِمٍْ كٍُلِ ٍزَوْجم هَاٍمِنْ نَاٍفِي ْ بَ ت ْ
كٍَمٍْانَْْۢ يَ رَوْاٍاِلٍََالَْْرْضِ   اوََلٍََْ

  Terjemahnya:  

         “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” 

(Kemenag RI, 2018).  

Dalam tafsir Quraish Shihab mengatakan adakah mereka akan terus 

mempertahankan kekufuran mereka padahal telah sekian banyak bukti 

dipaparkan dan terhampar? Apakah mereka enggan memperhatikan gugusan 

bintang-bintang di langit dan apakah mereka tidak melihat kebumi yakni 

mengarahkan pandangan sepanjang, seluas, dan seantero bumi berapa banyak 

kami telah tumbuhkan di sana dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai 

macam jenisnya yang semuanya tumbuh subur lagi bermanfaat? Sesungguhnya 

pada yang demikian itu hebatnya benar-benar terdapat suatu ayat yakni tanda 

yang membuktikan adanya pencipta yang Maha Esa, serta membuktikan pula 

Kuasa-Nya menghidupkan dan membangkitkan siapa yang telah mati. Dan yakni 

padahal sesungguhnya tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa Yang 
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tidak terkalahkan kehendak-Nya bahkan dapat memaksakannya lagi Maha 

Penyayang sehingga menghidangkan bukti itu dan melimpahkan aneka rahmat-

Nya (Shihab, 2002).  

Ayat ini menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai 

bahan pangan serta kebutuhan manusia dan binatang. Ayat ini juga 

mengingatkan kepada manusia untuk selalu mensyukuri nikmat Allah swt. Dan 

menggunakannya dengan baik anugrah-Nya bahwasanya dia maha kuasa itulah 

yang telah menurunkannya dari langit. Salah satu tanaman yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengobatan yaitu jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) 

yang berkhasiat sebagai antioksidan. 

Keanekaragaman tumbuhan banyak yang dimanfaatkan bagi masyarakat 

Indonesia yang salah satunya sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang 

diciptakan oleh Allah swt. Memiliki fungsi sehingga diciptakan di bumi ini. 

Salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Namun untuk mengetahui fungsi 

dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan 

dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.  

Sebagai firman Allah swt. Dalam Q.S Thaha / 20: 53. 

ٍ اءِ مَ ٍالسَّ نَ ٍمِ زَلَ  ْ ن ٍوَأَ لًً بُ اٍسُ يهَ ٍفِ مْ كُ ٍلَ كَ لَ سَ اٍوَ دً هْ ٍمَ ضَ ٍالَْْرْ مُ كُ ٍلَ لَ عَ يٍجَ الَّذِ

تٍَّّ ٍشَ اتم بَ ٍنَ  نْ اٍمِ زْوَاجً ٍأَ هِ اٍبِ نَ خْرَجْ أَ ٍفَ اءً  مَ

Terjemahnya:  

“Allah swt. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan 

Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari 

langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis 

dari tumbuhtumbuhan yang bermacam-macam” (Kemenag RI, 2018).  

Dalam tafsir Quraish Shihab yang mengatakan bahwa Allah swt. telah 

menjadikan kamu sebagai hamparan, maknanya sebagai isyarat bahwa 

keberadaan manusia di bumi dalam rangka kehidupannya merupakan bagian 

dari hidayah Allah swt. Dikatakan dalam Firman-Nya: menjadikan bagi kamu di 

bumi itu jalan-jalan, merupakan isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh oleh 
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manusia di bumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-Nya. 

Selanjutnya Firman-Nya: Dia meurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan 

dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga 

bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan 

buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, 

sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah-Nya kepada 

langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah dan 

untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (Shihab, 2015).  

Segala penyakit yang diberikan Allah swt. Pasti akan ada penawarnya dan 

akan sembuh dengan seizin Allah swt. Yang dalam hal ini salah satu obatnya 

yang bisa dijadikan untuk penyembuHan penyakit yaitu jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) yang dapat berfungsi sebagai antioksidan sehingga dengan 

seizin Allah swt. Maka penyakit seseorang dapat disembuhkan.  

Adapun sebuah hadist dalam riwayat Imam Muslim, yang mengatakan  

bahwa Rasulullah Shallallahu, Alaihi Wa Sallam bersabda: 

ٍوَجَلٍَّ ٍعَزَّ اءٍِبَ رَأٍَبِِِذْنٍِاللََِّّ الدَّ  لِكُلِ ٍدَاءمٍدَوَاءٌٍفإَِذَاٍأُصِيبٍَدَوَاءٍُ
Artinya:  

“Setiap penyakit memiliki obat. Bila cocok dengan penyakitnya maka akan 

sembuh dengan izin Allah Ta’ala” (HR. Muslim, No. 2204).  

Keterlibatan Allah swt. Dalam kesembuhan dari berbagai macam penyakit 

juga terdapat dalam Q.S. Asy-Syu‟ara/ 26: 80. 

شْفِين ٍيَ وَ هُ  َ ٍف تُ اٍمَرِضْ ذَ إِ  وَ
    Terjemahnya:  

“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku” (Kemenag RI, 

2018).  

Dalam tafsir Al-Misbah, “Wa idza maridhtu” dan apabila aku sakit yang 

mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya 

keniscayaan terhadap manusia dalam hal ini adalah sakit. Yang menginsyaratkan 

bahwa sakit baik berat ataupun ringan, fisik maupun mental merupakan salah 

satu keniscayaan hidup manusia. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa segala 
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sesuatu yang baik itu berasal dari Allah swt. Dan hal negatif atau buruk yang 

terjadi pada diri manusia hendaklah terlebih dahulu dicari penyebabnya pada diri 

sendiri (Shihab, 2015). 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. yang menyembuhkan 

manusia apabila ia sakit. Allah swt. berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja 

yang diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia juga harus mencari tahu 

untuk memperoleh kesembuhan itu.  

Keterlibatan ayat dan hadist diatas mengisyaratkan bahwa diizinkannya 

seorang muslim mengobati penyakit yang diderita. Karena, setiap penyakit pasti 

ada obatnya. Jika obat yang digunakan sudah tepat mengenai sumber penyakit, 

maka dengan izin Allah swt. penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit 

akan mendapatkan kesembuhan.  

Adapun contoh-contoh dalam pengobatan dalam islam dengan pendekatan 

antropologi salah satunya dengan “Tibbun Nabawawi”. Tibbun Nabawi adalah 

tata cara pengobatan Rasulullah saw. pada masa sekarang ini telah banyak orang 

yang melupakan atau mengenal Tibbun Nabawi, hal ini disebabkan karena 

semakin jauhnya umat islam sendiri dari agamanya ditambah lagi dengan 

pesatnya perkembangan zaman dan semakin modernnya teknologi pada dunia 

medis, padahal jika kita sebagai umat islam mau mempelajari dan memahami 

Tibbun Nabawi niscaya akan banyak hikmah dan manfaat yang akan kita 

dapatkan khususnya dalam dunia pengobatan. (Ihsan, 2016) 

Tibbun Nabawi meliputi banyak hal, diantaranya adalah madu, jintan hitam, 

air mawar, cuka buah, air zam-zam, kurma dan berbagai jenis makanan dan 

minuman yang menyehatkan lainnya. Seperti yang terdapat dalam hadist yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah:  

زَمْزَمٍَ اٍشُرِبٍَلَهٍلِمٍَمَاءٍُ  
Artinya:  

       Air zam-zam sesuai dengan apa yang diniatkan peminumnya (HR Ibnu 

Majah, No. 3062) 

Berdasarkan hadist diatas Barangsiapa minum supaya kenyang, dia akan 

kenyang. Barangsiapa minum untuk menyembuhkan sakit, dia akan sembuh. 
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Pantaslah air zamzam begitu berkhasiat karena dia menyimpan pesan doa jutaan 

manusia selama ribuan tahun sejak Nabi Ibrahim a.s. 

Berdasarkan beberapa ayat dan hadist yang telah dijelaskan dapat 

disimpulkan bahwa Allah swt. menciptakan berbagai macam tanaman didunia 

untuk dimanfaatkan dan dapat pula ditanam sendiri. Yang mana dengan itu 

nantinya Allah swt. akan menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman 

tersebut. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan yaitu jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) sebagaimana yang telah diteliti dalam penelitian ini. 

Dimana nantinya dapat digunakan sebagai obat dan menjadi perantara 

kesembuhan oleh Allah swt. 
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                                BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif untuk 

mengetahui kandungan senyawa aktif antioksidan pada fraksi metanol jamur 

tiram putih  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

(laboratorium fitokimia dan kimia analisis) Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Juli – November 2023 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan eksperimental yang dilakukan dengan berbagai tahap yaitu 

preparasi, ekstraksi, partisi, uji DPPH antioksidan pada sampel jamur tiram 

putih 

C. Sampel 

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu jamur tiram putih 

(Pleourotus ostreatus) 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat 
 

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa alat yakni blender, botol vial, 

cawan porselen, chamber, corong kaca, corong pisah, erlenmeyer, gelas 

kimia, gelas ukur, lemari pengering, mangkuk kaca, oven, penangas, 

pengayak mesh 20, toples kaca, botol coklat, pipet mikro, spatel, GC-MS, 
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timbangan analitik, toples kaca, kuvet, labu tentukur, spektrofotometri Uv-

Vis, vacuum rotary evaporator (rotavapor). 

2. Bahan 

Beberapa bahan yang dibutuhkan dalam penelitian yakni waterone, 

DPPH, metanol, asam askorbat, jamur tiram putih (Pleourotus ostreatus), n-

heksana, etil asetat 

E. Cara Kerja 

1. Preparasi Sampel 

Jamur tiram putih dipisahkan dengan bagian tumbuhan lainnya kemudian 

dicuci dengan air mengalir. Sampel dipotong kecil-kecil dan dikeringkan 

dengan cara diangin-anginkan kemudian dilanjutkan dengan sortasi kering 

dan digiling hingga menjadi serbuk simplisia (Lallo, dkk., 2018). (Subositi, 

2014) 

2. Ekstraksi Sampel 

Ekstraksi jamur tiram dilakukan dengan teknis maserasi menggunakan 

pelarut metanol. Pelarut metanol teknis dimurnikan terlebih dahulu dengan 

cara distilasi. Simplisia jamur tiram putih dimaserasi dengan metanol hasil 

distilasi selama 24 am sebanyak 3 kali. Setiap 24 jam, pelarut diganti. Hasil 

maserasi disaring hingga diperoleh fiiltrat dan residu. Filtrat dipekatkan 

dengan rotary evaporator (T < 50° C). Proses pemekatan dihentikan saat tidak 

ada lagi pelarut yang menetes di labu penampungan evaporator. Hasil dari 

pemekatan dinamakan ekstrak kasar (crude extract). (Vritta Amroini 

Wahyudi.,2020) 

3. Partisi sampel 

Filtrat yang telah pekat kemudian melewati tahap partisi. Partisi pada 

sampel dilakukan dengan melarutkan ekstrak metanol sebanyak 20 gram 

dalam 200 ml aquadest. Selanjutnya dimasukkan ke dalam corong pisah lalu 

ditambahkan 200 ml n-heksana, dikocok secara pelahan-lahan selama 5 

menit, setelah itu didiamkan hingga terjadi pemisahan antara ekstrak n- 
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heksan dan aquadest. Ekstrak n-heksan dipisahkan dengan lapisan air 

kemudian dipartisi kembali hingga hasil partisi n-heksan berwarna bening 

(Nuari, dkk., 2017). Ekstrak n- heksan cair, dan ekstrak aquadest diuapkan 

hingga diperoleh ekstrak kental. 

Hasil partisi dirotavapor kemudian dihitung persentase rendemennya: 

(Fasya,dkk., 2018).   

% Rendamen = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 
 𝑥 100% 

4. Uji Aktivitas Antioksidan dengan DPPH 

a.  Pembuatan Larutan DPPH 

Larutan DPPH dibuat dengan melarutkan 0,034 g ke dalam 107 mL 

metanol (DPPH 0,004%). Larutan ditampung di dalam botol vial yang 

telah ditutup dengan kertas hitam kemudian disimpan di dalam lemari es. 

b. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak dengan DPPH 

Uji kuantitatif aktivitas antioksidan dengan DPPH pada penelitian 

dilakukan terhadap ekstrak larut n-heksan, dan ekstrak larut aquades. 

Sampel disiapkan dengan konsentrasi 500, 750, 1000, 1250, dan 1500 ppm. 

Pembuatan konsentrasi tersebut dengan cara pengenceran dari larutan induk 

2000 ppm. Blanko dibuat dengan mencampurkan 0,3 mL metanol dengan 

2,7 mL larutan DPPH 0,004%. Larutan uji dibuat dengan mencampurkan 

0,3 mL sampel dengan 2,7 mL larutan DPPH 0,004%. Blanko dan larutan 

uji ditampung pada botol vial yang telah ditutup dengan kertas hitam. Pada 

menit ke-30, blanko dan larutan uji diukur absorbansinya pada  panjang 

gelombang 497 nm, 517 nm, dan 527 nm. Absorbansi dicatat dan dihitung 

persen redamannya. 

    % Inhibisi =  
𝐴𝑏𝑠.𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜−𝐴𝑏𝑠.𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝐴𝑏𝑠.𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜
 𝑥 100% 

 

Setelah diperoleh data hitungam dibuat kurva regresi antara 

konsentrasi sampel dengan persentase redaman. Berdasarkan hasil kurva 

diperoleh persamaan regresi untuk mendapat nilai IC50. Variabel x sebagai 
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nilai IC50  akan diketahui dengan cara memasukkan nilai 50 ke dalam 

variabel y. Setelah diperoleh keseluruhan data, hasil karakterisasi dan 

identifikasi dihubungkan dengan data aktivitas antoksidan untuk 

diinterpretasikan. (Vritta Amroini Wahyudi.,2020) 

c. Uji Aktivitas Antioksidan Asam Askorbat dengan DPPH 

Uji kuantitatif aktivitas antioksidan dengan DPPH pada penelitian 

dilakukan terhadap baku pembanding asam askorbat. Sampel disiapkan 

dengan konsentrasi 5, 10, 15, 25, dan 30 ppm dengan pelarut metanol. 

Pembuatan konsentrasi tersebut dengan cara pengenceran dari larutan induk 

100 ppm. Larutan uji dibuat dengan mencampurkan 0,3 mL sampel dengan 

2,7 mL larutan DPPH 0,004%. Larutan uji ditampung pada botol vial yang 

telah ditutup dengan kertas hitam. Pada menit ke-30. larutan uji diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 497 nm, 517 nm, dan 527 nm. 

Absorbansi dicatat dan dihitung persen redamannya. 

             % Inhibisi =  
𝐴𝑏𝑠.𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜−𝐴𝑏𝑠.𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝐴𝑏𝑠.𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜
 𝑥 100% 

Setelah diperoleh data hitungan dibuat kurva regresi antara konsentrasi 

sampel dengan persentase redaman. Berdasarkan hasil kurva diperoleh 

persamaan regresi untuk mendapat nilai IC50. Variabel x sebagai nilai IC50 

akan diketahui dengan cara memasukkan nilai 50 ke dalam variabel y. 

Setelah diperoleh keseluruhan data, hasil karakterisasi dan identifikasi 

dihubungkan dengan data aktivitas antoksidan untuk diinterpretasikan. 

(Vritta Amroini Wahyudi.,2020) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

     1. Rendemen Ekstrak Partisi N-heksan  

     Tabel 1. Hasil Partisi N-Heksan Jamur Tiram Putih 

Berat Ekstrak 

Metanol Kental 

Berat Ekstrak N-

Heksan Partisi 

% Rendemen 

40 gram  1,804 gram 4,51% 
 

2. Rendemen Ekstrak Partisi Aquades 

     Tabel 2. Hasil Partisi Aquades Jamur Tiram Putih 

Berat Ekstrak 

Metanol Kental 

Berat Ekstrak 

Aquades Partisi 

% Rendemen 

40 gram  25,515 gram 63,7% 

 

3. Hasil Pengukuran Nilai 𝐈𝐂𝟓𝟎 Aktivitas Vitamin C, Ekstrak Fraksi Jamur 

Tiram Putih (pleurotus ostreatus) 

Tabel 3. Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak fraksi jamur tiram putih 

(pleurotus ostreatus) 

 

Ekstrak 

Partisi 

Panjang 

Gelombang  

Konsentrasi 

(ppm) 

Absorbansi 

Sampel 

% 

Inhibisi 

Persamaan 

Garis 

Linear 

Nilai 

𝐈𝐂𝟓𝟎 

 

 

N-

heksan 

 

 

497 nm 

500 0,469 0,392 y = 

0,0072x + 

0,0389 

R = 0,777 

6,89 

750 0,457 0,408 

1000 0,457 0,408 

1250 0,443 0,426 

1500 0,448 0,419 

  

 

517 nm 

500 0,517 0,409 y = 

0,0074x + 

0,4048 

R = 0,865 

6,70 

750 0,504 0,424 

1000 0,504 0,424 

1250 0,490 0,44 

1500 0,491 0,438 

  

 

527 nm 

500 0,490 0,411 y = 

0,0,0078x 

+ 0,4066 

R = 0,8311 

 

 

6,35 
750 0,476 0,427 

1000 0,477 0,426 

1250 0,461 0,445 

1500 0,465 0,441 
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Ekstrak Panjang 

Gelombang  

Konsentrasi 

(ppm) 

Absorbansi 

Sampel 

% 

Inhibisi 

Persamaan 

Linear  

Nilai 

𝐈𝐂𝟓𝟎 

 

 

 

Aquades  

 

 

 

497 nm 

500 0,502 0,349 y = 

0,0458x + 

0,4148 

R = 0,7031 

 

 

 

1.082 

750 0,544 0,295 

1000 0,497 0,356 

1250 0,587 0,239 

1500 0,657 0,148 

   

 

 

 

 

517 nm 

500 0,515 0,411 y =0,041x 

+ 0,4664 

R = 0,7168 

 

 

1.208 
750 0,563 0,356 

1000 0,519 0,406 

1250 0,595 0,32 

1500 0,679 0,224 

  

 

527 nm 

500 0,481 0,421 y = 

0,0562x + 

0,5386 

R = 0,8152 

 

880,09 750 0,527 0,366 

1000 0,486 0,415 

1250 0,557 0,330 

1500 0,650 0,218 

 

Tabel 4. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Vitamin C 

 

 

 

Ekstrak 

Partisi 

Panjang 

Gelombang  

Konsentrasi 

(ppm) 

Absorbansi 

Sampel 

% 

Inhibisi 

Persamaan 

Garis 

Linear 

Nilai 

𝐈𝐂𝟓𝟎 

 

 

Vitamin 

C 

 

 

497 nm 

5 0,665 0,138 y = 

0,0933x + 

0,0279 

R = 0,9667 

535,60 

10 0,605 0,216 

15 0,570 0,261 

25 0, 445 0,423 

30 0,385 0,502 

  

 

517 nm 

5 0,746 0,147 y = 

0,0956x + 

0,0338 

R = 0,9639 

522,65 

10 0,678 0,228 

15 0,638 0,27 

25 0,491 0,438 

30 0,420 0,52 

  

 

527 nm  

5 0,709 0,123 y =  496,37 

10 0, 640 0,23 0,1007x + 

0,0149 

R = 0,9729 
15 

25 

0,606 

0,466 

0,271 

0,439 

30 0,397 0,522 
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B. Pembahasan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkap radikal bebas. 

Radikal bebas yang dihasilkan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu debu, asap, 

polusi, kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman cepat saji yang tidak 

seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemaknya. Senyawa aktiosidan tersebut 

akan mendonorkan satu elektron terhadap radikal bebas yang tidak stabil sehingga 

radikal bebas tersebut akan menjadi netral kembali dan tidak akan menganggu 

metabolisme pada tubuh. (Hayatul,2017). 

Radikal bebas merupakan suatu molekul yang memiliki elektron yang tidak 

berpasangan. Radikal bebas berperan penting dalam proses biologis yang sebagian 

besar berasal dari proses biologis alami yang melibatkan prooksidan  ROS dan RNS 

(Berawi & Agverianti,2017). 

Pengujian aktivitas antioksidan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

suatu senyawa tumbuhan mampu menjadi scavenger (penangkap) radikal bebas. 

Mekanisme penangkal radikal bebas adalah salah satu dari metode dalam 

menghambat oksidasi lipid yang dapat digunakan untuk menghitung aktivitas 

antioksidan. (Egra, dkk., 2018) 

Penelitian ini dimulai dengan melakukan preparasi pada jamur tiram putih 

(pleurotus ostreatus). dengan cara dibersihkan dari kotoran yang masih menempel 

kemudian dicuci dengan air mengalir. Dilakukan perajangan lalu dikeringkan 

dengan cara diangin-anginkan tanpa mengenai sinar matahari langsung. Sampel 

yang telah dikeringkan kemudian disortasi kering. Sampel diblender hingga agak 

halus agar mempermudah difusi senyawa aktif menuju eluen, dengan ini sudah 

cukup untuk memperluas permukaan dari simplisia sehingga mempermudah cairan 

penyari masuk ke dalam partikel. Simplisia lalu dimasukkan ke dalam toples kaca 

untuk selanjutnya melewati tahap ekstraksi. 

Ekstraksi merupakan teknik pemisahan komponen atau senyawa dari 

campurannya (simplisia) menggunakan eluen/pelarut tertentu. Metode maserasi 

dilakukan dengan merendam simplisia dalam pelarut tanpa menggunakan 

pemanasan agar bahan alam yang terkandung tidak mengalami kerusakan arat 

terdegradasi akibat pemanasan. Pada maserasi, terjadi proses keseimbangan 
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konsentrasi antar larutan di dalam dan di luar sel simplisia sehingga perlu di lakukan 

pergantian pelarut secara berulang (Hanani, 2015). Pada saat maserasi, Pelarut yang 

digunakan akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena 

adanya perbedaan konsentrasi antara larutan didalam sel dengan di luar sel. Larutan 

konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh pelarut yang digunakan 

dengan konsentrasi rendah (proses difusi) (Moch. Amin Thohari, 2015). 

Dalam penelitian ini, eluen metanol dipilih untuk mengekstraksi simplisia. 

Metanol diketahui dapat melarutkan senyawa-senyawa yang berbeda kepolarannya, 

baik polar ataupun non-polar, sehingga cocok digunakan dalam mengekstraksi 

lebih banyak jenis metabolit sekunder pada sampel (Muaja, dkk., 2017). Pemilihan 

pelarut methanol ini juga dikarenakan metanol merupakan pelarut universal dan 

mampu mengikat kandungan senyawa zat aktif yang terdapat pada sampel dengan 

baik (Moch. Amin Thohari, 2015). 

Hasil ekstraksi kemudian disaring dan dipekatkan menggunakan alat rotary 

evaporator pada suhu ± 50 ̊C, penguapan pelarut dilakukan pada suhu tersebut agar 

mengurangi penguraian yang mungkin terjadi pada komponen kimia di dalamnya 

(Saputra, dkk., 2018). 

Ekstrak metanol jamur tiram putih yang telah pekat diambil sebanyak 20 

gram untuk dipartisi dengan menggunakan eluen n-heksan dan aquadest. Ekstrak 

metanol dilarutkan ke dalam 200 ml aquadest, kemudian dimasukkan ke dalam 

corong pisah. Sebanyak 200 ml n-heksan ditambahkan ke dalam corong pisah lalu 

dilanjutkan pengocokan secara perlahan selama 5 menit agar pelarut dapat menarik 

senyawa dengan sempurna. Metode partisi menggunakan corong pisah dengan dua 

pelarut yang tidak saling bercampur bertujuan agar senyawa-senyawa dalam sampel 

dapat terlarut pada pelarut yang sesuai dengan kepolarannya sehingga lebih mudah 

mengklasifikasikan metabolit sekunder yang didapatkan (Saputra, dkk., 2018). 

Dilakukan beberapa kali partisi dengan pergantian pelarut n-heksan secara berkala 

hingga pelarut n-heksan dalam corong pisah berubah warna menjadi bening yang 

dimana dalam penelitian ini partisi dengan pelarut n-heksan dilarukan sebanyak 

2kali. Kemudian dilanjutkan partisi dengan etil asetat, dilakukan hal yang sama 

seperti pada partisi n-heksan , sampai berubah menjadi bening sedangkan dengan 
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pelarut etil asetat dilakukan sebanyak satu kali. Hasil partisi kemudian kembali 

dipekatkan menggunakan rotary evaporator. Ektstrak kental yang dihasilkan 

kemudian dihitung hasil rendamennya untuk memastikan jumlah ekstrak yang 

dihasilkan. Rendamennya dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. 

% Rendamen = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 
 𝑥 100% 

     Didapatkan ekstrak pekat n-heksan hasil partisi sebanyak 1,804 gram dengan 

rendemen ekstrak n-heksan hasil partisi yaitu 9,02% dan ekstrak pekat aquades 

hasil partisi sebanyak 25,515 gram dengan rendemen ekstrak aquades hasil partisi 

yaitu 127,575 % (Tabel 1). Rendemen dikatakan baik jika nilainya lebih dari 10% 

(Wardaningrum et al., 2019). 

Selanjutnya, Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) diketahui memiliki 

akivitas sebagai antimikroba, kekebalan tubuh manusia dari virus HIV, antivirus, 

antitumor, antimutagenik, antilipidemik, antioksidan, hipotensi, hiperglikemia, 

antiinflamasi, hepatoprotektif, hipokolesterolemia, imunomodulator, dan juga 

antiaging (Alam dkk, 2009; Jayakumar dkk, 2011; Patel dkk, 2012; Wasser dkk, 

2014). Pada penelitian ini, uji aktivitas antioksidan (kuantitatif) dilakukan dengan 

menggunakan metode DPPH  ( 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). Prinsip kerja pada 

metode DPPH yaitu adanya atom hidrogen pada senyawa antioksidan yang 

bergandengan dengan elektron bebas pada senyawa radikal bebas sehingga dapat 

terjadi perubahan dari radikal bebas yang menjadi senyawa non-radikal. Yang 

ditandai dengan terjadinya perubahan warna dari ungu menjadi kuning (Setiawan, 

dkk., 2018). 

         Pengukuran kapasitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan 

spektrofotometri Uv-Vis dengan panjang gelombang 497 nm, 517 nm, 527 nm yang 

merupakan panjang gelombang maksimum untuk DPPH. Besarnya aktivitas 

antioksidan ditandai dengan nilai IC50, yang dimana merupakan konsentrasi larutan 

sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas DPPH. 

 



46  

 

 

 

Gambar 9. Kurva Standar Ekstrak N-heksan  

pada Panjang Gelombang 497 nm 

 
 

Gambar 10. Kurva Standar Ekstrak N-heksan  

pada Panjang Gelombang 517 nm 
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Gambar 11. Kurva Standar Ekstrak N-heksan  

pada Panjang Gelombang 527 nm 

 

 

Gambar 12. Kurva Standar Ekstrak Aquadest 

pada Panjang Gelombang 497 nm 
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Gambar 13. Kurva Standar Ekstrak Aquadest 
pada Panjang Gelombang 517 nm 

 

 

Gambar 14. Kurva Standar Ekstrak  Aquadest 

pada Panjang Gelombang 527 nm 
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Gambar 15. Kurva Standar Vitamin C 

pada Panjang Gelombang 497 nm 

 

 

Gambar 16. Kurva Standar Vitamin C 

pada Panjang Gelombang 517 nm 
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Gambar 17. Kurva Standar Vitamin C 

pada Panjang Gelombang 527 nm 
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DPPH. Kontrol positif yang digunakan adalah vitamin C. Penggunaan vitamin C 

sebagai kontrol positif didasarkan bahwa vitamin C merupakan salah satu 

antioksidan alami yang sangat baik (Kusuma, Arung dan Kim, 2014). Besarnya 

peredaman aktivitas radikal bebas dinyatakan sebagai persentase penghambatan 
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memiliki aktivitas antioksidan yang sangat lemah karna memiliki nilai IC50535,60 

μg /mL pada panjang gelombang 497 nm, pada panjang gelombang 517 nm 

memiliki nilai IC50 522,65 μg/mL, dan pada panjang gelombang 527 nm memiliki 

nilai IC50, 496, 37 μg/mL (Tabel 4, hal,25). Hal ini dapat disebabkan karena tidak 

adanya perubahan warna saat proses inkubasi. Selain alasan tersebut, yang menjadi 

salah satu faktor penyebabnya adalah tempat penyimpanannya saat proses inkubasi 

berada di ruangan yang tidak gelap. Disamping itu, adanya konsentrasi vitamin C 

yang berlebih saat proses  pembuatan pengenceran larutan induk sehingga seri 

konsentrasi yang dibuat kurang homogen sehingga saat dibagi ke dalam vial 

konsentrasi vitamin C yang diperoleh terjadi kesalahan pemipetan sehingga masih 

terdapat sampel vitamin C yang tertinggal didalam pipet. Nilai Suatu senyawa 

dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat jika nilai  kurang dari 50, kuat (50-100), 

sedang (100- 150), dan lemah (151-200).Semakin kecil nilaiIC50semakin tinggi aktivitas 

antioksidan. (Badarinath,2010). Adapun contoh senyawa non-polar yang terdapat pada 

jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) berdasarkan beberapa hasil penelitian yaitu 

Alkaloid dan Terpenoid.  

Berdasarkan contoh senyawa tersebut Senyawa metabolit sekunder ini 

merupakan salah satu senyawa yang banyak digunakan dalam pembuatan obat-

obatan , aroma parfum, bumbu masakan bahan reaksi dan relaksasi. Umumnya, 

senyawa metabolit sekunder yang banyak terdapat pada tumbuhan seperti alkaloid, 

flavoid, terpenoid, steroid, dan saponin. Senyawa metabolit sekunder ini dapat di 

identifikasi dengan cara skrining fitokimia. Dari hasil skrining fitokimia beberapa 

penelitiaan, pada jamur tiram putih metabolit sekunder yang paling banyak 

ditemukan adalah golongan alkaloid. Dari pernyataan ini, menunjukkan bahwa 

banyak senyawa jenis alkaloid lainnya yang terdapat pada dalam jamur tiram putih 

dan diperlukan karakterisasi untuk mengetahui senyawa jenis alkaloid tersebut 

beserta sifat-sifatnya. Alkaloid banyak dijadikan senyawa obat dan dimanfaatkan 

dalam bidang farmasi, karena memiliki efek farmakologi yang tinggi yaitu sebagai 

antiinflamasi, antimikroba, anti kanker dan meningkatkan efek antioksidan pada 

sel. Namun, senyawa alkaloid ini memiliki sifat non polar atau hanya larut dalam 

pelarut organik dan tidak larut dalam air. (Intan apri resti, 2022). 
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Hasil skrining fitokimia ekstrak jamur tiram putih pada penelitian tersebut positif 

mengandung flavanoid, alkaloid, dan terpenoid. Metabolit sekunder yang telah 

dikemas secara komersil dari jamur tiram adalah lovastin. Lovastin merupakan 

senyawa dari golongan terpenoid yang memiliki aktivitas sebagai antikolestrol. 

(Vritta amroini wahyudi, 2020) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat 

diperoleh yaitu: 

1. Ekstrak hasil partisi jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) memiliki aktivitas 

antioksidan terhadap ekstrak N-heksan dengan panjang gelombang 497 nm 

memiliki nilai IC50 6,89 ppm,  panjang gelombang 517 nm memiliki nilai 

IC50 6,70 ppm, panjang gelombang 527 nm memiliki nilai IC50 6,35 ppm; 

pada ekstrak aquadest dengan panjang gelombang 497 nm memiliki nilai IC50 

1.082 ppm, panjang gelombang  517 nm memiliki nilai IC50  1.208 ppm,  

panjang gelombang 527 nm memiliki nilai IC50 880,096 ppm.  

2. Hasil uji aktivitas antioksidan pada vitamin c dengan panjang gelombang 497 

nm memiliki nilai IC50 535,60, panjang gelombang 517 nm memiliki nilai 

IC50 522,65, dan panjang gelombang 527 nm memiliki nilai IC50 496,37. 

B. Saran  

Disarankan agar penelitian ini dilanjutkan untuk mengisolasi senyawa 

bioaktif dari fraksi yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan paling kuat. 
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                               Lampiran 

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian  
 

 

 

 

 

Lampiran 2. Uji Aktivitas Antioksidan  

a. Pengujian antioksidan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparasi sampel 

 

Ekstraksi sampel 

Partisi sampel 

Uji antioksidan dengan 

DPPH 

Di pipet masing-masing sampel 

uji sebanyak 107 ml 

Ditambahkan 34 g DPPH  

Dihomogenkan 

Didiamkan selama 30 menit di 

tempat gelap  

Diukur absorbansi dengan 

spektrofotometer Uv-Vis  
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Lampiran 3. Pembuatan Larutan   

    1.  Larutan DPPH  

    2. Larutan Ekstrak N-heksan dan Aquadest  

        a. Larutan Induk  

        ∎ 2000 ppm = mg/ml  

            2000 ppm = 40.000 mg/ 20ml 

                             = 2.000 ml 

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 2000 ppm dengan cara ditimbang ekstrak dan 

fraksi sebanyak 2.000 mg dan dilarutkan dengan 20 ml pelarut. 

    b. Larutan Pengenceran Seri Konsentrasi  

        ∎ M1 x V1 = M2 x V2  

    ⦁ 500 ppm  

        M1 x V1 = M2 x V2  

        2000ppm x V1 = 500ppm x 10 ml 

                            V1 = 
500 𝑥 10 

2000
 

                             V 1 = 2,5 ml 

    ⦁ 750 ppm  

        M1 x V1 = M2 x V2  

        2000ppm x V1 = 750 ppm x 10 ml 

                            V1 = 
750 𝑥 10 

2000
 

                             V 1 = 3,75 ml 

    ⦁ 1000 ppm  

        M1 x V1 = M2 x V2  

        2000ppm x V1 = 1000 ppm x 10 ml 

                            V1 = 
1000 𝑥 10 

2000
 

                             V 1 = 5 ml 

    ⦁ 1250 ppm  

        M1 x V1 = M2 x V2  

        2000ppm x V1 = 1250 pm x 10 ml 

                            V1 = 
1250 𝑥 10 

2000
 

                             V 1 = 6,25 ml 

    ⦁ 1500 ppm  

        M1 x V1 = M2 x V2  
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        2000ppm x V1 = 1500ppm x 10 ml 

                            V1 = 
1500 𝑥 10 

2000
 

                            V 1 = 7,5 ml 

3. Larutan Vitamin C 

    a. Larutan Induk l 

        ∎ 100 ppm = mg/ml  

            100 ppm = 5.000 mg/ 50ml 

                             = 100 ml 

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 100 ppm dengan cara ditimbang vitamin C 

sebanyak 50mg dan dilarutan dengan 50 ml pelarut. 

    b. larutan pengenceran seri konsentrasi  

    ⦁ 5 ppm  

        M1 x V1 = M2 x V2  

        100 ppm x V1 = 5 ppm x 10 ml 

                            V1 = 
5 𝑝𝑝𝑚 𝑥 10 𝑚𝑙 

100 𝑚𝑙
 

                             V 1 =0,5 𝜇𝑙 

    ⦁ 10 ppm  

        M1 x V1 = M2 x V2  

        100 ppm x V1 = 10 ppm x 10 ml 

                            V1 = 
10𝑝𝑝𝑚 𝑥 10 𝑚𝑙 

100 𝑚𝑙
 

                             V 1 = 1 𝜇𝑙 

    ⦁ 15 ppm  

        M1 x V1 = M2 x V2  

        100 ppm x V1 = 15 ppm x 10 ml 

                            V1 = 
15 𝑝𝑝𝑚 𝑥 10 𝑚𝑙 

100 𝑚𝑙
 

                             V 1 = 1,5 𝜇𝑙 

    ⦁ 25 ppm  

        M1 x V1 = M2 x V2  

        100 ppm x V1 = 25ppm x 10 ml 

                            V1 = 
25 𝑝𝑝𝑚 𝑥 10 𝑚𝑙 

100 𝑚𝑙
 

                             V 1 = 2,5 𝜇𝑙 

    ⦁ 30 ppm  

        M1 x V1 = M2 x V2  

        100 ppm x V1 = 30 ppm x 10 ml 
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                            V1 = 
30 𝑝𝑝𝑚 𝑥 10 𝑚𝑙 

100 𝑚𝑙
 

                             V 1 = 3 𝜇𝑙  

Lampiran 4. Perhitungan Rendamen Ekstrak  

1. Ekstrak Partisi N-heksan  

    % Rendamen = 
1,804 𝑔𝑟𝑎𝑚 

20 𝑔𝑟𝑎𝑚
 x 100 % = 9,02 % 

1. Ekstrak Partisi Aquadest  

    % Rendamen = 
25,515 𝑔𝑟𝑎𝑚 

20 𝑔𝑟𝑎𝑚
 x 100 % = 127,575% 

Lampiran 5. Perhitungan % inhibisi  

% Inhibisi  = 
𝑨𝒃𝒔.𝑩𝒍𝒂𝒏𝒌𝒐−𝑨𝒃𝒔.𝑺𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍

𝑨𝒃𝒔.𝑩𝒍𝒂𝒏𝒌𝒐
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

1. Ekstrak Fraksi N-heksan 

    a. Panjang Gelombang 497 nm  

        ⦁  Konsentrasi  500 ppm 

           % Inhibisi = 
0,772−0,469

0,772
 𝑥 100% 

                         = 0,392  

        ⦁ Konsentrasi 750 ppm 

          % Inhibisi = 
0,772−0,457

0,772
 𝑥 100% 

                         = 0,408 

        ⦁  Konsentrasi 1000 ppm 

            % Inhibisi = 
0,772−0,457

0,772
 𝑥 100% 

                         = 0,408 

        ⦁  Konsentrasi 1250 ppm 

            % Inhibisi = 
0,772−0,443

0,772
 𝑥 100% 

                         = 0,426 

        ⦁  Konsentrasi 1500 ppm 

            % Inhibisi = 
0,772−0,448

0,772
𝑥 100% 

                         = 0,419 

b. Panjang Gelombang 517 nm  

        ⦁ Konsentrasi 500 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,517

0,875
 𝑥 100% 

                                        = 0,409 
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        ⦁  Konsentrasi 750 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,504

0,875
 𝑥 100% 

                                        = 0,424 

        ⦁  Konsentrasi 100 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,504

0,875
 𝑥 100% 

                                        = 0,424 

        ⦁  Konsentrasi 1250 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,490

0,875
 𝑥 100% 

                                        = 0,44 

        ⦁  Konsentrasi 1500 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,491

0,875
 𝑥 100% 

                                        = 0,438 

c. Panjang Gelombang 527 nm  

        ⦁  Konsentrasi  500 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,490

0,832
 𝑥 100% 

 = 0,411 

        ⦁  Konsentrasi 750 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,476

0,832
 𝑥 100% 

 = 0,427 

        ⦁  Konsentrasi 1000 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,477

0,832
 𝑥 100% 

 = 0,426 

        ⦁ Konsentrasi 1250 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,461

0,832
 𝑥 100% 

 = 0,445 

        ⦁ Konsentrasi 1500 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,465

0,832
 𝑥 100% 

2. Ekstrak Fraksi Aquadest 

    a. Panjang Gelombang 497 nm  

        ⦁  Konsentrasi 500 ppm 
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           % Inhibisi = 
0,772−0,502

0,772
 𝑥 100% 

 = 0,349 

        ⦁  Konsentrasi 750 ppm 

           % Inhibisi = 
0,772−0,544

0,772
 𝑥 100% 

 = 0,295 

        ⦁ Konsentrasi 1000 ppm 

           % Inhibisi = 
0,772−0,497

0,772
 𝑥 100% 

 = 0,356 

        ⦁  Konsentrasi 1250 ppm 

           % Inhibisi = 
0,772−0,587

0,772
 𝑥 100% 

 = 0,239 

        ⦁ Konsentrasi 1500 ppm 

           % Inhibisi = 
0,772−0,657

0,772
 𝑥 100% 

 = 0,148 

b. Panjang Gelombang 517 nm  

        ⦁  Konsentrasi 500 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,515

0,875
 𝑥 100% 

 = 0,411    

     ⦁ Konsentrasi 750 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,563

0,875
 𝑥 100% 

 = 0,356 

        ⦁ Konsentrasi 1000 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,519

0,875
 𝑥 100% 

 = 0,406 

        ⦁  Konsentrasi 1250 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,595

0,875
 𝑥 100% 

 = 0,32 

        ⦁  Konsentrasi1500 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,679

0,875
 𝑥 100% 

 = 0,224 
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b. Panjang gelombang 527 nm 

        ⦁  Konsentrasi 500 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,481

0,832
 𝑥 100% 

 = 0,421 

        ⦁  Konsentrasi 750 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,527

0,832
 𝑥 100% 

 = 0,366 

        ⦁ Konsentrasi 1000 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,486

0,832
 𝑥 100% 

 = 0,415 

        ⦁ Konsentrasi 1250 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,557

0,832
 𝑥 100% 

 = 0,330 

        ⦁ Konsentrasi  1500 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,650

0,832
 𝑥 100% 

 = 0,218 

2. Vitamin C 

    a. Panjang Gelombang 497 nm  

        ⦁  Konsentrasi 5 ppm 

           % Inhibisi = 
0,772−0,665

0,772
 𝑥 100% 

 = 0, 138 

        ⦁  Konsentrasi 10 ppm 

           % Inhibisi = 
0,772−0,605

0,772
 𝑥 100% 

 = 0, 216 

        ⦁  Konsentrasi 15 ppm 

           % Inhibisi = 
0,772−0,570

0,772
 𝑥 100% 

 = 0, 261 

        ⦁  Konsentrasi 25 ppm 

           % Inhibisi = 
0,772−0,445

0,772
 𝑥 100% 

 = 0, 423 
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        ⦁  Konsentrasi 30 ppm 

           % Inhibisi = 
0,772−0,385

0,772
 𝑥 100% 

 = 0, 501 

       b. Panjang gelombang 517 nm   

        ⦁  Konsentrasi 5 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,746

0,875
 𝑥 100% 

 = 0, 147 

        ⦁  Konsentrasi 10 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,678

0,875
 𝑥 100% 

 = 0, 638 

        ⦁  Konsentrasi 15 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,638

0,875
 𝑥 100% 

 = 0, 27 

        ⦁  Konsentrasi 25 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,491

0,875
 𝑥 100% 

 = 0, 438 

        ⦁  Konsentrasi 30 ppm 

           % Inhibisi = 
0,875−0,420

0,875
 𝑥 100% 

 = 0, 52 

       c. Panjang gelombang 527 nm   

        ⦁  Konsentrasi 5 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,709

0,832
 𝑥 100% 

 = 0, 123 

        ⦁  Konsentrasi 10 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,640

0,832
 𝑥 100% 

 = 0, 23 

        ⦁  Konsentrasi 15 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,606

0,832
 𝑥 100% 

 = 0, 271 

        ⦁  Konsentrasi 25 ppm 
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           % Inhibisi = 
0,832−0,466

0,832
 𝑥 100% 

 = 0, 439 

        ⦁  Konsentrasi 30 ppm 

           % Inhibisi = 
0,832−0,397

0,832
 𝑥 100% 

 = 0, 522 

Lampiran 6. Perhitungan 𝑰𝑪𝟓𝟎 

1. Perhitungan IC50 Sampel 

Melalui persamaan Linear  

   ⦁  y   =   ax  +  b 

   ⦁ ax  =   y   +  b 

   

 

 

 a.  Ekstrak N-heksan Panjang Gelombang 497nm 

Diketahui           :     y  = 50 

                                 a  = 0,0072 

                                 b  = 0,0389 

Penyelesaian      :  

           x      =      
𝑦    −     𝑏

𝑎
 

           x      =     
50    −     0,0389

0,0072
  

                   =     6,890 ppm 

b. Ekstrak N-heksan Panjang Gelombang 517 nm 

Diketahui           :     y  = 50 

                                 a  = 0,0074 

                                 b  = 0,4048 

Penyelesaian      :  

           x      =      
𝑦    −     𝑏

𝑎
 

           x      =     
50    −     0,4048

0,0074
  

                   =     6,702 ppm 

 

c. Ekstrak N-heksan Panjang Gelombang 527 nm 

Diketahui           :     y  = 50 

                                 a  = 0,0078 

                                 b  = 0,4066 

⦁  𝒙    =      
𝒚    −      𝒃    

𝒂
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Penyelesaian      :  

           x      =      
𝑦    −     𝑏

𝑎
 

           x      =     
50    −     0,4066

0,0078
  

                   =     6,358 ppm 

d. Ekstrak Aquadest Panjang Gelombang 497 nm 

Diketahui           :     y  = 50 

                                 a  = 0,0458 

                                 b  = 0,4148 

Penyelesaian      :  

           x      =      
𝑦    −     𝑏

𝑎
 

           x      =     
50    −     0,4148

0,0458
  

                   =     1, 082 ppm 

e. Ekstrak Aquadest Panjang Gelombang 517 nm 

Diketahui           :     y  = 50 

                                 a  = 0,041 

                                 b  = 0,4664 

Penyelesaian      :  

           x      =      
𝑦    −     𝑏

𝑎
 

           x      =     
50    −     0,4664

0,041
  

                   =     1,208 ppm 

f. Ekstrak Aquadest Panjang Gelombang 527 nm 

Diketahui           :     y  = 50 

                                 a  = 0,0562 

                                 b  = 0,5386 

Penyelesaian      :  

           x      =      
𝑦    −     𝑏

𝑎
 

           x      =     
50    −     0,5386

0,0562
  

                   =     880,096 ppm 

 

2. Perhitungan IC50 Vitamin C  

a. Ekstrak Vitamin C Panjang Gelombang 497 nm 

Diketahui           :     y  = 50 

                                 a  = 0,0933 

                                 b  = 0,0279 

Penyelesaian      :  
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           x      =      
𝑦    −     𝑏

𝑎
 

           x      =     
50    −     0,0279

0,0933
  

                   =     535,606 ppm 
b. Ekstrak Vitamin C Panjang Gelombang 517 nm 

Diketahui           :     y  = 50 

                                 a  = 0,0956 

                                 b  = 0,0338 

Penyelesaian      :  

           x      =      
𝑦    −     𝑏

𝑎
 

           x      =     
50    −     0,0388

0,0956
  

                   =     522, 658 ppm 
c. Ekstrak Vitamin C Panjang Gelombang 527 nm 

 

Diketahui           :     y  = 50 

                                 a  = 0,1007 

                                 b  = 0,0149 

Penyelesaian      :  

           x      =      
𝑦    −     𝑏

𝑎
 

           x      =     
50    −     0,0149

0,1007
  

                   =     496,37 ppm 

 
Lampiran 7. Gambar Penelitian 

 

Gambar 18. Sampel Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 
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Gambar 19. Ekstrak Sampel dengan Metode Maserasi  

 

Gambar 20. Proses Evaporasi menggunakan Alat Rotary Evaporator 

 

gambar 21. Proses Partisi Ekstrak Metanol dan N-heksan 
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Gambar 22. Partisi Ekstrak Aquades dengan Etil Asetat 

   

Gambar 23. Analisis Aktivitas Antioksidan pada Ekstrak Vitamin C 

 

Gambar 24. Proses Analisis Sampel Uji dengan Spektrofotometer Uv-Vis  
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