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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Rahma Yuniar 

NIM : 70100119075 

Judul Skripsi : “Analisis Kadar Natrium Benzoat Dari Beberapa Merek 

Jajanan Jelly Di Pasar Tradisional Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto Menggunakan Metode 

Spektrofotometri UV-Vis” 

 

 
 

 
 

 

 

 Minuman jelly adalah produk minuman semipadat yang terbuat dari sari 

buah-buahan yang dimasak dalam gula dan ditambah pengawet dimana minuman 

jelly tidak hanya sekedar minuman biasa, tetapi dapat juga dikonsumsi sebagai  

minuman  penunda  lapar dan tekstur yang diinginkan pada minuman jelly saat 

dikonsumsi menggunakan bantuan sedotan mudah hancur, namun bentuk gelnya 

masih terasa dimulut yang banyak dijual di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kadar pengawet natrium benzoat dalam jajanan jelly dan mengetahui 

kadar natrium benzoat yang terkandung dalam jajanan jelly telah memenuhi 

standar yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 

2013, yaitu 600 mg/kg. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang 

menggunakan desain analisis deskriptif dengan menggunakan metode teknik 

pengambilan sampel yaitu  purposive sampling dan adapun beberapa sampel 

dalam penelitian ini yaitu jelly Indra
®
, jelly Iki premium

®
, jelly Jiggo

®
, jelly 

Milenia
®
 dan jelly Tiky

®
 yang mengandung natrium benzoat dan memenuhi 

persyaratan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kadar natrium benzoat 

berbeda dari kelima sampel, yaitu pada sampel A1 sebanyak 2.3943 mg/L, sampel 

A2 sebanyak 0.8897 mg/L, sampel A3 sebanyak 1.2916 mg/L, sampel A4 

sebanyak 1.3660 mg/L dan sampel A5 sebanyak 0.9746 mg/L sudah memenuhi 

standar yang telah ditetapkan.  

 

Kata kunci: Minuman jelly, Natrium Benzoat, Spektrofotometri UV-Vis 
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ABSTRACT  

Author's name : Rahma Yuniar 

NIM : 70100119075 

Thesis Title : “Analysis of Sodium Benzoate Levels from Several 

Brands of Jelly Snacks in the Bontoramba Traditional 

Market, Jeneponto Regency Using the UV-Vis 

Spectrophotometry Method” 

 

 

 Jelly drinks are semisolid drink products made from fruit juice cooked in 

sugar and added preservative the jelly drink is not just an ordinary drink, but can 

also be consumed as drinks to delay hunger and the desired texture of jelly drinks 

when consumed using a straw is easily crushed, but the gel form still feels in the 

mouth which is widely sold in the market. This research aims to determine the 

levels of sodium benzoate preservative in jelly snacks and to find out that the 

levels of sodium benzoate contained in jelly snacks have met the standards set by 

the Head of BPOM RI Regulation Number 36 of 2013, is 600 mg/kg. This 

research is a quantitative research that uses a descriptive analysis design using a 

sampling technique method, namely purposive sampling and some of the samples 

in this research are jelly Indra
®
, jelly Iki premium

®
, jelly Jiggo

®
, jelly Milenia

®
 

and jelly Tiky
®

 which contains sodium benzoate and meets the requirements. The 

results showed that there were different levels of sodium benzoate in the five 

samples, such as in sample A1 is 2.3943 mg/L, sample A2 is 0.8897 mg/L, sample 

A3 is 1.2916 mg/L, sample A4 is 1.3660 mg/L and sample A5 is 0.9746 mg/L has 

met the established standards.  

Keywords: Jelly Drink, Sodium Benzoate, UV-Vis Spectrophotometry 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULIAN 

A. Latar Belakang 

Di era milenial, bermunculan bisnis-bisnis modern dengan daya saing, 

utamanya di Indonesia. Terlihat dari semakin banyaknya produk baru yang 

diperkenalkan ke pasar. Hal ini menimbulkan persaingan antar berbagai pelaku 

usaha dalam memperebutkan perhatian konsumennya (Hadi & Zakiah, 2021). 

Pelaku usaha harus mampu membujuk dan menjunjung tinggi brand image yang 

dimilikinya selain wajib melakukan promosi dan menjaga eksistensi brand image 

yang sudah mapan agar dapat menghasilkan kepuasan pelanggan (Sutomo, dkk., 

2022). 

Minuman jeli merupakan jenis minuman fungsional masa kini yang dapat 

diciptakan saat ini; mereka mengandung serat makanan dan baik untuk sistem 

pencernaan. Masyarakat sudah sangat familiar dengan minuman jelly. Minuman 

jelly mempunyai keunggulan seperti dapat diproduksi dengan menggunakan 

teknologi yang sederhana  serta bisa disimpan lama apabila produk tersebut pada 

kondisi penyimpanan yang tepat (Putra, dkk., 2021).  

Jelly merupakan produk makanan dengan kandungan separuh padatan 

minimal 65% bentuknya semi padat, dibuat dari buah juga gula. Menurut 

(Hariyanto, dkk., 2020) agar-agar dikatakan baik jika warnanya bening, kenyal, 

aromanya khas, dan rasanya seperti buah segar. Cemilan berbentuk gel, jeli dapat 

dibuat dengan gula, asam, dan/atau suplemen nutrisi lain yang disetujui 

menggunakan pektin, agar, karagenan, gelatin, atau senyawa hidrokoloid. 

Minuman yang mudah dihisap dikenal minuman jeli karena kekentalan 

gelnya yang lemah. Jus buah yang dimasak dengan gula digunakan untuk 

membuat minuman semi padat yang dikenal sebagai minuman jeli. Namun, 
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konsistensi minuman jeli yang diinginkan jika dikonsumsi melalui sedotan akan 

mudah musnah. Minuman jeli bukan sekadar minuman biasa, tetapi juga dapat 

dimanfaatkan sebagai cemilan untuk menunda kelaparan yang jika dimakan 

bentuk gelnya masih terasa jelas dimulut (Desniar, dkk., 2016 ). 

Minuman yang dikenal sebagai jeli dibuat ketika larutan gula dan 

hidrokoloid dalam air berbentuk gel, menunjukkan kualitas elastis tanpa adanya 

butiran halus. Minuman semi padat yang disebut jeli diproduksi dengan memasak 

jus buah dengan gula. Karena kandungan gula pada jelly menurunkan tekanan 

osmotik sehingga dapat mencegah pertumbuhan bakteri serta penyimpanan 

produk bisa bertahan lebih lama juga dapat berfungsi sebagai pengendap pektin 

(Amirudin, dkk., 2019). 

Jelly merupakan salah satu jenis produk cemilan di pasaran yang dalam 

proses produksinya memakai produk pengawet. Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan bertugas mengawasi peraturan Kementerian Kesehatan mengenai 

penggunaan bahan pengawet di Indonesia. Bahan pengawet acapkali dipakai 

dikeseharian, khususnya dalam produksi produk pangan khususnya makanan 

ringan. Bahan pengawet yang berdampak buruk bagi kesehatan dan tidak boleh 

digunakan dalam produksi makanan masih banyak digunakan oleh perusahaan 

makanan. Pengawet dapat digunakan secukupnya atau pada tingkat yang masih 

dalam batas yang diperbolehkan. Ketika penggunaan bahan pengawet melampaui 

batas ambang batas, masalah kesehatan dan bahkan penyakit dapat terjadi (Gama 

Indjar Sabaniah, dkk., 2023). 

Pengawet sering digunakan di hampir semua makanan dan minuman. 

Pengawet adalah senyawa kimia, baik alami maupun buatan, yang memiliki 

kemampuan untuk menghentikan atau mengurangi kerusakan mikroba dan 

perubahan warna pada makanan dan minuman. Pengawet ditambahkan ke 
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makanan dan minuman untuk memperbaiki penampilan, memperpanjang waktu 

simpan, dan meningkatkan rasa dan tekstur. Natrium benzoat sering kali 

digunakan pada produk makanan/minuman (Rahmania, dkk., 2020). 

Bahan pengawet lebih sering ditambahkan dibandingkan teknik lain karena 

lebih mudah digunakan dan relatif lebih murah. Benzoat mudah larut diair 

biasanya ditemukan dinatrium atau kalium benzoat, merupakan bahan pengawet 

yang sering dipakai mengawetkan makanan. Natrium benzoat bersifat asam 

(efektif pada pH 2,5–4,0), termasuk minuman berkarbonasi, salad buah, jeli, selai, 

margarin , ikan, pasta, acar. Benzoat mempunyai aktivitas yang tinggi pada pH 

asam (Estiasih, 2015). 

Karena lebih mudah larut dalam air, menambah rasa asam pada minuman, 

mudah didapat, dan lebih mudah dibuat dibandingkan bahan pengawet lainnya, 

natrium benzoat sebagai pengawet umumnya dilihat dimakanan berbentuk garam. 

Produk makanan yang mengandung natrium benzoat sebagai pengawet terlindungi 

dari kerusakan mikroba melalui penurunan laju fermentasi dan pembusukan. Hal 

ini memungkinkan produk makanan tetap segar untuk jangka waktu penyimpanan 

yang lebih lama, sehingga meningkatkan jangkauan pasarnya (Centhya, 2021).  

Natrium benzoat adalah bubuk atau butiran kristal warnanya putih tidak 

berbau. Ia padat di udara dan gampang larut diair, tetapi lebih sulit larut dietanol 

90%. Natrium benzoat adalah pengawet organik (Dirjen POM Edisi VI, 2020: 

1215). Natrium benzoat merupakan pengawet minuman atau makanan yang tidak 

dilarang dan telah diizinkan oleh Pemerintah Indonesia, tetapi pemakaiannya tidak 

diperbolehkan melampau batasannya serta penggunaannya tidak  boleh berlebihan 

karena akan dapat menyebabkan gangguan kesehatan (Ramadhani, dkk., 2019). 

Sebagai antimikroba, natrium benzoat dapat menghentikan pertumbuhan bakteri, 

ragi, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Sesuai aturan BPOM RI No 36 Tahun 
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2013, diperbolehkan bahan tambahan mengandung pengawet natrium benzoat 

sebanyak 600 mg/kg (Dari, dkk., 2021). 

Analisis jumlah kadar bahan pengawet natrium benzoat dalam produk jelly 

biasanya dilakukan memakai spektrofotometri UV-Vis. Dalam analisis farmasi, 

metode spektrofotometri UV-Vis umumnya dipakai. Spektrofotometri UV-Vis 

suatu teknik mendeteksi suatu zat dengan menggunakan daerah serapan pada 

panjang gelombang UV dan Visible. Informasi mengenai analisis kualitatif dan 

kuantitatif, spektrofotometri UV-Vis dipakai. Ciri-ciri penting spektrofotometri 

UV-Vis mencakup selektivitas yang sangat baik, presisi yang sangat baik, dan 

sensitivitas yang relatif tinggi. Dibandingkan dengan teknik lain, Spektrofotometri 

UV-Vis relatif cepat ( Abriyani Ermi., dkk, 2023). 

Spektrofotometri UV-Vis teknik analisis berbasis cahaya tampak memakai 

perangkat spektrofotometer untuk mengukur radiasi elektromagnetik ultraviolet. 

Ide di balik metode spektrofotometri UV-Vis adalah bahwa molekul-molekul 

tereksitasi ditingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi ketika mereka 

menyerap sinar ultraviolet yang terlihat. Teknik yang berguna untuk mengukur 

serapan cahaya pada daerah ultraviolet (panjang gelombang 100–200 nm) dan 

cahaya terlihat (panjang gelombang 200–700 nm) adalah spektrofotometri UV-

Vis (Harahap, dkk., 2020). 

Dengan memakai panjang gelombang UV dan Visible untuk lokasi 

serapan, pendekatan spektrofotometri UV-Vis merupakan teknik analisis untuk 

menemukan senyawa. Kategori auksokrom dan kromofor umumnya terdapat pada 

zat yang dapat dikenali melalui Spektrofotometri UV-Vis. Dibandingkan yang 

lain, evaluasi spektrofotometri UV-Vis relatif cepat (Sahumena, dkk., 2020). 

Teknik ini menawarkan cara cepat dan mudah untuk menilai kualitas bahan kimia 

yang sangat kecil. Hasilnya sangat akurat, dengan angka yang dibaca oleh 
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detektor langsung disimpan dan dibuat sebagai nilai numerik atau grafik yang 

disesuaikan (Taupik, dkk., 2021).  

Spektrofotometer Uv-Vis dipakai untuk menganalisis natrium benzoat 

dilihat dari interaksi cahaya atau sinar disepanjang gelombang khusus dengan 

materi berbentuk molekul/atom yang mempunyai elektron valensi, sedangkan 

cahaya dapat berbentuk tampak (visibel), ultraviolet (tidak tampak), atau 

inframerah. Nama lain cahaya yang berasal dari suatu sumber adalah radiasi 

elektromagnetik. Spektroskopi emisi, spektroskopi serapan, dan spektroskopi 

hamburan dipakai mengungkapkan teknik cahaya atau radiasi elektromagnetik 

dapat berinteraksi dengan materi (Angraini, dkk., 2021). 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan uji analisis kadar 

pengawet natrium benzoat dalam jajanan jelly di pasaran dengan menggunakan 

metode spektrofotometri UV-Vis. 

B. Rumusan Masalah  

1. Berapa kadar pengawet natrium benzoat dalam jajanan jelly? 

2. Apakah kadar natrium benzoat yang terkandung dalam jajanan jelly telah 

memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPOM RI 

Nomor 36 Tahun 2013? 

C.  Definisi Operasional dan Ruang Lingkup 

1. Definisi Operasional 

a. Minuman dengan kekentalan besar terbuat dari buah, kandungannya pectin, 

gula, asam yang diperlukan untuk membuat gel tanpa menggunakan 

komponen tambahan yang diperbolehkan menurut aturan disebut minuman 

jeli. 
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b. Natrium benzoat yakni pengawet digunakan dalam makanan dan minuman, 

natrium benzoat dapat digunakan untuk menghentikan pertumbuhan 

mikroorganisme dalam suatu produk. 

c. Spektrofotometri UV-Vis suatu teknik analisis mendeteksi senyawa dengan 

memakai daerah serapan disepanjang gelombang UV dan Visible. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Cakupan riset yakni jajanan jelly yang dilakukan analisis kadar pengawet 

natrium benzoat. Berdasarkan sampel dari produk yang di temukan di pasaran, 

dilakukan analisis memakai teknik spektrofotometri UV-Vis. 

D. Kajian Pustaka 

Dikajian kepustakaan diuraikan tentang riset sebelumnya yang bertujuan 

agar mengetahui kemanfaatan, petunjuk riset, kemudian dilakukan perbandingan 

temuan riset sebelumnya. 

1. Berdasarkan riset Sari, M., dkk pada tahun 2022 tentang “Menguji Kadar 

Natrium Benzoat Disaus Sambal Kemasan dari Berbagai Pasar 

Konvensional Kota Medan” identifikasi dilakukan dengan menggunakan 

uji kualitatif, menentukan kadar senyawa natrium benzoat memakai 

spektrofotometri  UV-Vis. Uji kualitatif digunakan untuk memperoleh 

sampel yang mengandung bahan pengawet natrium benzoat terhadap 9 

sampel yang diperiksa. Beberapa sampel menghasilkan kadar berkisar 

48,9845-97,3628 mg/kg memakai Spektrofotometri UV-Vis yang 

beroperasi disepanjang gelombang 271 nm. Peraturan BPOM No 11 

Tahun 2019, penggunaan natrium benzoat tidak melebihi kebutuhan 1000 

mg/kg. 

2. Riset Rohmah, S.A.A., dkk pada tahun 2021 tentang “Validasi Metode 

Menetapkan Kadar Pengawet Natrium Benzoat diSari Kedelai di Banyak 
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Kec di Kab Tulungagung Memakai Spektrofotometer Uv-Vis” sebelum 

ditetapkan kadar maka sampel dianalisis dengan kualitatif sebelumnya 

memakai titrasi asam basa. Spektrofotometri UV-Vis metode untuk 

memperkirakan jumlah bahan pengawet natrium benzoat. Jika sampel 

mengandung natrium benzoat, hasil pemeriksaan kualitatif ini akan 

berubah warna menjadi merah muda. Setelah itu, kisaran 200-400 nm 

digunakan untuk mengoptimalkan panjang gelombang natrium benzoat, 

dengan 226 nm menjadi panjang gelombang ideal. Uji linieritas, uji 

presisi, uji akurasi, dan LOD&LOQ merupakan empat variabel yang 

digunakan dalam prosedur verifikasi metode. Hasil validasi pendekatan 

menunjukkan nilai koefisien korelasi (R2) sebesar 0,99563 yang 

menunjukkan linearitas; persentase pemulihannya adalah 97,58%, turun 

antara 80 dan 120 persen dari sampel; RSD sebesar 0,0454%, ≤2%; LOD 

sebesar 0,33 ppm; dan LOQ sebesar 1,0996 ppm. Temuan ini mendukung 

validitas pendekatan ini karena setiap parameter memenuhi standar yang 

telah ditentukan. Memanfaatkan alat Spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 226 nm, analisis konsentrasi menunjukkan sampel A 

memiliki konsentrasi 92,243 ± 0,039 ppm, sampel B memiliki konsentrasi 

80,286 ± 0,039 ppm, sampel C memiliki konsentrasi 99,04 ± 0,063 ppm, 

sampel D memiliki konsentrasi 101,483 ± 0,025 ppm, dan sampel E 

konsentrasi 80,143 ± 0,038 ppm. Kadar natrium benzoat sari kedelai sesuai 

BPOM RI No 36 Tahun 2013 menetapkan batas atas konsumsi komponen 

pangan. Penggunaan natrium benzoat jus buah dan sayuran, serta produk 

kedelai non-fermentasi, dibatasi hingga 600 ppm makanan, dengan asupan 

harian yang dapat diterima (ADI) sebesar 0–5 mg/kgBB. 
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3. Riset Zarwinda, I., dkk pada tahun 2021 tentang “Analisis Natrium 

Benzoat Sirup Pala Produksi Kota Tapaktuan Prov Aceh” memanfaatkan 

deskriptif analitik dengan analisis kualitatif secara uji warna, dan 

kuantitatif secara spektrofotometri UV-Vis. Riset dikerjakan di Lab 

Akafarma, Kimia FMIPA Univ Syiah Kuala. Populasi dari penelitian ini 

seluruh sirup pala yang diproduksi. Pengambilan sampel dilakukan secara 

totally sampling. Sampel yakni sirup pala CR, MS, DN, UR, dan YN. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel positif menggunakan bahan 

pengawet natrium benzoat pada masing-masing sirup pala. Sampel sirup 

kayu manis (CR, MS, DN, UR, dan YN), jumlah natrium benzoat 

ditentukan berurutan 0,012 mg/kg, 0,012 mg/kg, 0,019 mg/kg, 0,022 

mg/kg , dan 0,026 mg/kg berat. Menunjukkan sirup pala bebas dari 

natrium benzoat lebih dari yang diperlukan untuk mempertahankan umur 

simpannya. 

4. Riset Dewi, K.A.Y., dkk pada tahun 2019 tentang “Menetapkan Kadar 

Pengawet Natrium Benzoat Sambal Kemasan Secara Spektrofotometri Uv-

Vis” Dietil eter untuk pemisahan dianalisis kualitatif, menghasilkan 

pembentukan presipitasi besi benzoat. Untuk menentukan kadar natrium 

benzoat adalah spektrofotometri UV-Vis. Temuan riset, 2 sampel positif 

mengandung bahan pengawet natrium benzoat, dengan kadar 157,767 

mg/kg untuk sampel A dan 182,8 mg/kg untuk sampel B. Namun kadar 

yang terdapat pada sampel A dan B tidak melebihi kadar 1000 mg/kg 

sesuai aturan Kemenkes No 722/Menkes/PER/IX/88. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penerapan teknik spektrofotometri 

UV-Vis sangat bisa dipakai dalam menganalisis kadar natrium benzoat 

pada jajanan jelly. Tahapan memakai metode ini memanfaatkan panjang 

gelombang dalam pengukuran kadar natrium benzoat. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui kadar pengawet natrium benzoat dalam jajanan jelly.  

b. Untuk mengetahui kadar natrium benzoat yang terkandung dalam jajanan jelly 

telah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPOM 

RI Nomor 36 Tahun 2013. 

2.  Manfaat Penelitian 

a. Memberikan informasi tentang kadar pengawet natrium benzoat dalam jajanan 

jelly.  

b. Memberikan informasi tentang kadar natrium benzoat dalam jajanan jelly telah 

memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPOM RI 

Nomor 36 Tahun 2013. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Minuman Jelly 

Jelly yakni makanan/minuman ringan bentuknya gel terbuat dari agar, 

karaginan, gelatin/senyawa hidrokoloid dan pektin menggunakan gula, asam atau 

tanpa bahan lain sudah dilegalkan pemerintah (Saputri, dkk., 2021). Minuman 

jelly dibuat dari buah, maka banyak warga dari segala usia menyukainya. Dari 

bahannya, buah yang dapat meningkatkan gizi dan menyehatkan tubuh. Jelly tidak 

hanya sebagai minuman tetapi bisa untuk menunda lapar. Minuman jelly bisa 

menunda lapar sebab komposisi minuman jelly didalamnya ada gula gampang 

dimetabolisme badan dan mengenyangkan, menghasilkan energi dalam tubuh. 

Minuman jelly mempunyai sifat elastis atau lentur, sebab kekuatan gelnya kurang 

daripada jelly agar (Pulungan, dkk., 2022).  

Orang-orang dari segala usia menyukai minuman jeli karena rasanya yang 

manis, lembut, kenyal, dan mudah dicerna. Jus buah, khususnya buah dengan 

kandungan pektin rendah, digunakan untuk membuat minuman jeli, yaitu 

minuman dengan viskositas tinggi yang juga mengandung gula, air, asam, dan 

bahan pembentuk gel. Sering digunakan sebagai agen pembentuk gel dalam 

minuman jeli yaitu karagenan, sebab mempunyai kemampuan yang bersifat 

sebagai hidrokoloid sehingga dapat mendukung proses keberhasilan di dalam  

suatu pembuatan produk minuman jelly. Karagenan adalah salah satu sumber 

pektin yang bersifat hidrokoloid sehingga mampu digunakan sebagai gelling 

agent (Saputra, dkk., 2022).  

Produk jelly drink yang dikembangkan dipasaran hanya dari berbagai 

macam buah. Tetapi produk jelly drink sudah banyak berkembang aspek rasa. 

Umumnya dibuat dari sari buah yang mengandung pektin. Karakteristik jelly 
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drink yang baik yakni mempunyai konsistensi gel lemah bisa gampang disedot 

dan ditelan. Keberhasilan dalam membuat jelly drink dilihat dari konsentrasi dan 

jenis bahan pembuatan gel. Karagenan digunakan sebagai bahan pengental pada 

minuman jeli karena viskositasnya dan kemampuannya membentuk gel. Ketika 

gel karagenan terkonsentrasi 1,5% (b/b) dan 75°C, viskositasnya adalah 5-800. 

Nutrisi diminuman jelly dijual di pasaran hanyalah serat, gula, dan natrium 

(Abidah, dkk., 2020). 

Jelly adalah makanan setengah padat yang terbuat dari sari buah-buahan 

dan gula. Syarat jelly yang baik ialah transparan, mudah dioleskan dan 

mempunyai aroma dan rasa buah asli (Sutrisno Koswara, 2011) dalam (Wachyuni, 

2019). Jelly merupakan makanan yang dibuat dari karaginan, yaitu senyawa 

polisakarida rantai panjang yang diekstraksi dari rumput laut jenis-jenis 

karaginofit, seperti Eucheuma sp., Chondrus sp,. Hypnea sp., dan Gigartina sp. 

Karaginan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu Ioto-karaginan, Kappa-

karaginan, dan Lambda-karaginan. Ketiganya berbeda dalam sifat gel yang 

dihasilkan. Kappa-karaginan dan Lambda-Karaginan menghasilkan gel yang kuat 

(rigid), sedangkan Ioto-karaginan membentuk gel yang halus (flaccid) dan mudah 

dibentuk (Anggadiredja, 2009). 

Komposisi jelly secara umum yakni 45 bagian buah dan 55 bagian gula, 

serta dibutuhkan sejumlah air (60-62 %) untuk melarutkannya hingga diperoleh 

produk akhir. Salah satu senyawa yang sangat berpengaruh dalam proses 

pembuatan jelly adalah pektin, sebab pektin mempengaruhi pembentukan gel dari 

jelly. Pektin merupakan senyawa yang berasal dari asam polygalakturonat. 

Kondisi pH optimum untuk pembentukan gel dari pektin adalah 2,8-3,2. Apabila 

pH diatas 3,5, maka gel tidak akan terbentuk. Sedangkan pH dibawah 2,5 gel yang 

terbentuk terlalu keras. 
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Jelly merupakan produk makanan yang hampir sama dengan selai, namun 

ada perbedaan dalam komposisi, komposisi jelly terdiri dari campuran 45 bagian 

sari buah dan 55 bagian berat gula. Pendapat lainnya, Padmaningrum (2013), jelly 

terdiri dari 45 bagian buah dan 55 bagian gula dengan membutuhkan air sebanyak 

60-62% agar terlarut sehingga dapat diperoleh hasil akhir. Ada empat bahan 

pokok dalam pembuatan jelly, yaitu adanya karaginan, pektin, asam, dan gula. 

Proses pembuatan jelly sangatlah mudah, berdasarkan Koswara (2006), 

pembuatan jelly yang berbahan dasar sari buah, diawali dengan pemotongan buah 

dengan ukuran kecil, lalu potongan tersebut direbus selama 5-10 menit. 

Kemudian, rebusan potongan buah dihaluskan dengan cara diblender, lalu 

disaring (Rahma & Hajijah, 2023). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Jelly 

Proses penyaringan didapatkan cairan, cairan tersebut didiamkan selama 1 

jam untuk mendapatkan sari buah yang bening. Sebanyak 450 gram sari buah 

akan ditambahkan dengan gula pasir 550 gram dan proses selanjutnya pemasakan. 

tunggu sampai mengental dan matang. Tanda jelly telah matang dapat dilihat dari 

kekentalannya. Jelly dapat dikatakan baik apabila transparan, mudah dioleskan 

dan mempunyai aroma dan rasa buah asli (Koswara, 2011) dalam 

(Padmaningrum, 2013). Sedangkan, (Warsito, 2015) menyatakan jelly yang baik 
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harus mempunyai warna yang cerah, jernih, kenyal menyerupai agar-agar namun 

tidak terlalu keras, dan mempunyai rasa buah asli (Rahma & Hajijah, 2023). 

Berikut ini syarat-syarat jelly buah yang baik yang memenuhi kriteria 

berikut: 

1. Berwarna cerah, jernih (transparan) 

2. Mempunyai konsisteni yang baik (seperti agar-agar, tetapi tidak terlalu kaku 

dan keras) 

3. Memiliki cita rasa buah yang baik 

4. Tingkat keasaman (pH) harus dibawah 4,5 (Saptoningsih & Jatnika, 2012). 

Berikut ini penyebab dan jenis-jenis kegagalan yang sering terjadi selama 

proses pembuatan jelly: 

Tabel 1. Jenis kegagalan dalam pembuatan jelly (Saptoningsih & Ajat, 2012) 

No Kegagalan Penyebab 

1. Tekstur jelly seperti 

sirup kental 

Terlalu banyak gula yang ditambahkan, 

kandungan air buah terlalu rendah, kandungan 

pektin buah tidak mencukupi, dan proses 

pemasakan yang terlalu lama 

2. Tekstur jelly terlalu 

encer 

Proses pemasakan terlalu lama 

3. Tekstur jelly 

mengental dan tidak 

dapat membentuk gel 

Suhu pemasakan terlalu tinggi 

4. Tekstur jelly sangat 

liat dan sukar 

dipotong 

Penambahan gula terlalu banyak dibandingkan 

dengan kandungan pektin yang terdapat dalam 

sari buah 

5. Tekstur jelly keruh Penyaringan sari buah kurang sempurna 

6. Warna jelly kelam 

(terjadi proses 

Pemasakan terlalu lama, penyimpanan terlalu 

lama di tempat yang terkena sinar matahari 
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browning atau 

pencoklatan) 

secara langsung, dan suhu ruang penyimpanan 

terlalu tinggi 

7. Terbentuk kristal 

gula dalam jelly 

Terlalu banyak penambahan gula, rendahnya 

kandungan asam dalam buah, dan penambahan 

gula yang sudah menjadi kristal 

8. Tekstur jelly berair Asam dalam sari buah terlalu tinggi dan 

pembentukan gel terlalu cepat 

9. Tekstur jelly 

berjamur 

Wadah gelas jelly kurang bersih, ruang 

penyimpanan terlalu lembap dan panas, serta 

proses penutupan botol kurang sempurna 

Prinsip pembuatan jelly secara umum cukup sederhana, yakni buah-

buahan yang akan dibuat jelly diperas dan diambil sarinya. Sejumlah gula 

kemudian ditambahkan, sesuai dengan perbandingan, yakni 45 bagian buah dan 

55 bagian gula. Tahapan pembuatan jelly: buah dipotong-potong kecil, lalu 

direbus selama 5-10 menit. Kemudian dihaluskan dengan blender, kemudian 

disaring. Cairan yang diperoleh didiamkan selama 1 jam sampai semua kotoran 

mengendap, sehingga diperoleh cairan sari buah yang bening. Dimasukkan 450 

gram sari buah ke dalam wajan, lalu ditambahkan 550 gram gula pasir dan 

dimasak sampai kental dan matang. Tanda kematangannya ialah bila dituangkan 

jatuhnya terputus-putus dan tercium aroma buah yang khas (Koswara, 2011). 

Pada prinsipnya semua jenis buah dapat digunakan untuk membuat jelly, 

terutama buah yang mengandung pektin. Untuk menghasilkan pektin yang 

banyak, buah yang digunakan sebaiknya matang fisiologis, namun untuk 

mendapatkan cita rasa (aroma dan rasa) digunakan buah yang sudah matang 

morfologis. Sebaiknya dalam pembuatan jelly digunakan buah matang fisiologis 

dan matang morfologis dengan perbandingan yang sama untuk menghasilkan 

komposisi pektin yang tepat dan cita rasa yang baik (Koswara, 2011). 
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Pewarna jelly merupakan salah satu aspek yang penting terhadap kualitas 

suatu produk makanan. Kualitas warna dianggap menunjukkan kualitas rasa dan 

tekstur dari suatu makanan agar makanan tersebut dapat diterima di masyarakat. 

Warna juga mengindikasikan bahwa telah terjadi reaksi kimia pada makanan. 

Apabila jelly yang dihasilkan dari sari buah kurang menarik karena tidak 

berwarna atau intensitas warna kurang kuat, maka dapat ditambahkan pewarna 

alami atau pewarna sintetis. Penambahan zat warna ini harus mempertimbangkan 

keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebagai konsumen. Aspek yang perlu 

dipertimbangkan adalah jenis pewarna, kandungan pewarna, dan dosis 

penggunaan pewarna. Peraturan mengenai penggunaan zat pewarna yang 

diizinkan dan pewarna yang dilarang sesuai SK Menteri Kesehatan RI No. 

722/menkes/Per/IX/88 mengenai Bahan Tambahan pangan (BTP) (Cahyadi, 

2008) 

Tabel 2. Pewarna sintetik yang diizinkan di Indonesia 

Pewarna Nomor Indeks warna 

(C.I. No) 

Amaran 16185 

Biru Berlian 42090 

Eritrosin 45430 

Hijau FCF 42053 

Hijau S 44090 

Indigotin 73015 

Ponceau 4R 16255 

Kuning Kuinelin 15980 

Sunset Yellow 15985 

Tartrazin 19140 

Carmoisin 14720 
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Tabel 3. Pewarna sintetik yang dilarang di Indonesia 

Pewarna Nomor Indeks warna 

(C.I. No) 

Citrus Red 12156 

Ponceau 3R 16155 

Ponceau SX 14700 

Rhodamin B 45170 

Buinea Green B 42085 

Magentha 42510 

Chrysoidine 11270 

Butter Yellow 11020 

Sudan I 12055 

Methanil Yellow 13065 

Auramine 41000 

Oil Orange SS 12100 

Oil Orange XO 12140 

Oil Yellow AB 11380 

Oil Yellow OB 11390 

 

Tabel 4. Pemanis jelly 

No Nama pemanis sintetis Batas maksimum 

penggunaan Bahasa indonesia Bahasa inggris 

1. Sakarin (garam natrium) Sacharin (natrium salt) 200 mg/kg (Natrium 

Sakarin) 

2. Siklamat (garam natrium 

dan garam kalsium) 

Cyclamate (sodium 

salt and calcium salt) 

2 g/kg 

3. Sorbitol Sorbitol 300 g/kg 

Sumber: Lampiran 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

722/MenKes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan 
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Buah yang cocok yang dijadikan bahan dasar pembuatan jelly adalah buah 

yang sudah matang, tetapi tidak terlalu matang dan busuk. Sedangkan buah yang 

masih mentah tidak dapat digunakan karena sedikit mengandung pektin, tetapi 

lebih banyak terkandung zat pati (karbohidrat). Contoh buah yang dapat dijadikan 

jelly adalah anggur, apel, murbei, arbei, gowok, jambu biji, jeruk, pala, dan lain-

lainnya. Saat ini, dengan berkembangnya industri pangan yang semakin modern, 

produk olahan jelly semakin beranekaragam. Contoh jelly yang ada dipasaran 

seperti dibawah ini: 

1. Jelly cup 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jelly cup 

Jelly cup atau jelly siap saji dalam kemasan merupakan produk olahan 

semi padat yang terbuat dari sari buah yang di masak dalam gula dan dikemas 

dalam suatu wadah. Perbandingan bobot sari buah dan gula pasir adalah 45% 

: 55% (Saptoningsih & Jatnika, 2012). 

Jelly cup atau jelly siap saji merupakan makanan ringan dalam bentuk 

kemasan cup maupun plastik yang memiliki tekstur padat dan kenyal, dengan 

rasa manis, dan mempunyai warna yang beraneka ragam. Umumnya jelly siap 

saji berbahan dasar jelly powder lalu ditambahkan air, gula, dan pewarna. 
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2. Jelly serbuk instan 

Gambar 3. Jelly serbuk instan 

Jelly bubuk (powder) adalah jelly yang mempunyai bentuk bubuk, 

biasanya terbuat dari ekstrak rumput laut dan lebih dikenal dengan konyaku 

jelly, untuk mengonsumsi jelly bubuk (powder) perlu adanya proses 

pemasakan. Komposisi dari jelly powder terdiri dari bahan pembentuk gel 

(karaginan dan agar), gum (konjak, LBG, gum Arab). Salah satu komposisi 

kimiawi jelly powder adalah senyawa hidrokoloid. Senyawa hidrokoloid 

merupakan komponen yang dapat membentuk koloid dalam air dan biasanya 

digunakan untuk mencegah terjadinya kristalisasi, sebagai pengental, atau 

sebagai stabilizer. Penggunaan jelly powder dapat ditemukan pada produk 

olahan permen jelly, jelly, pudding, es krim, dan lain-lain. Jelly powder dapat 

dijadikan sebagai makanan penutup, selain itu jelly powder mempunyai kadar 

serat yang tinggi dan kalori yang rendah sehingga dapat membantu orang 

yang sedang melakukan diet (Sinurat et al., 2010). 

Produk jelly dapat diubah menjadi bentuk serbuk kering, sehingga 

dapat memperpanjang umur simpannya. Serbuk jelly ialah jelly yang 
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memiliki sifat kering dan berbentuk serbuk atau granul, stabil dalam 

penyimpanan dan transportasi (Wintirani, 2016). 

Cara membuat jelly menggunakan jelly serbuk instant: 

a. Campur jelly bubuk dengan gula 

b. Rebus air hingga mendidih, tuangkan bubuk jelly dan gula. Masak selama 

2 menit, aduk terus hingga merata 

c. Tuangkan rebusan jelly kedalam cetakan. Diamkan hingga membeku 

(Hestianawati, 2013). 

3. Permen Jelly 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Permen jelly 

Permen jelly merupakan salah satu jenis permen yang digemari oleh 

berbagai kalangan usia, khususnya anak-anak. Dengan demikian permen jelly 

juga dapat dijadikan sebagai makanan pembawa (food carrier) fortifikasi zat 

besi dengan sasaran anak-anak. Menurut SNI 3547.2-2008, permen jelly 

adalah permen bertekstur lunak yang diproses dengan penambahan komponen 

hidrokoloid seperti agar, gum, pektin, pati, karagenan, gelatin dan lainlain 

yang digunakan untuk modifikasi tekstur sehingga menghasilkan produk yang 

kenyal, harus dicetak dan diproses aging terlebih dahulu sebelum dikemas. 

Prosedur pembuatan permen jelly memiliki beberapa tahapan 

diantaranya: 



 
 

20 
 

 
 

a. Membuat campuran gula 

b. Menambahkan bahan pembentuk gel (gelatin, agar, pektin dan karagenan) 

dengan cita rasa dan warna yang berbeda-beda. Permen jelly umumnya 

dimasak sampai menghasilkan padatan 75 persen yang terdiri dari 

campuran gula, sirup glukosa, bahan pembentuk gel, cita rasa dan warna 

serta sedikit garam. 

Tahapan pembuatan jelly ada dua yaitu pembuatan sari buah dan 

pembuatan jelly atau pemasakan sari buah. Sari buah yang diperoleh 

sebaiknya diblansing selama 5 menit, kemudian didiamkan selama satu jam 

sehingga semua kotoran mengendap dan diperoleh sari buah yang bening. 

Dalam pembuatan jelly, sari buah dimasak dengan penambahan gula hingga 

kental. Penentuan titik akhir pembuatan jelly dapat dilakukan dengan dua 

cara. Cara pertama dilakukan dengan mencelupkan sebuah sendok kedalam 

sari buah, kemudian diangkat. Bila masakan sari buah meleleh tidak lama, 

dan terpisah menjadi dua bagian, hentikan pemasakan, artinya jelly telah 

terbentuk. 

Cara penentuan yang kedua adalah dengan fork test atau uji 

menggunakan garpu, dimana sebuah garpu dicelupkan kedalam masakan sari 

buah kemudian diangkat. Bila garpu diselimuti masakan sari buah yang 

kemudian jatuh meninggalkan beberapa bagian jelly pada sisi garpu maka 

jelly telah terbentuk. Fungsi buah dalam pembuatan jelly adalah sebagai 

pemberi warna dan aroma serta mengandung pektin yang sangat dibutuhkan 

untuk membuat struktur gel yang baik dan kokoh. Jika pektin dalam buah 

kurang untuk membentuk gel, maka perlu dilakukan penambahan pektin atau 

gelling agent lainnya. Penambahan pektin harus dilakukan sebelum sari buah 

mengalami pemanasan. 
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Tabel 5. Persyaratan mutu permen jelly  (Badan Standarisasi Nasional, 2008) 

No Variabel Satuan Nilai 

1. Keadaan   

Rasa  Normal 

Bau  Normal 

2. Kadar Air % fraksi massa Max 20 

3. Kadar Abu % fraksi massa Max 3 

4. Gula reduksi (gula invert) % fraksi massa Max 25 

5. Sakarosa % fraksi massa Max 27 

6. Cemaran Logam   

Timbal (Pb) mg/kg Max 2 

Tembaga (Cu) mg/kg Max 2 

Timah (Sn) mg/kg Max 4 

Raksa (Hg) mg/kg Max 0,03 

7. Cemaran Arsen (As) mg/kg Max 1 

Kekerasan dan tekstur permen jelly berbeda-beda, hal ini tergantung 

pada bahan gel yang digunakan. Jelly dengan bahan gelatin mempunyai 

konsistensi yang lunak dan bersifat seperti karet; lalu jelly dengan agar- agar 

mempunyai tekstur yang rapuh dan lunak. Sedangkan jelly dari pektin 

menghasilkan tekstur yang sama dengan agar-agar, tetapi gelnya lebih baik 

pada pH yang rendah, sedangkan karagenan menghasilkan gel yang kuat 

(Koswara, 2009). 
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4. Jelly drink 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Jelly drink 

Jelly drink merupakan produk minuman semi padat yang terbuat dari 

sari buah-buahan yang masak dalam gula dimana jelly drink tidak hanya 

sekedar minuman biasa, tetapi dapat juga dikonsumsi sebagai minuman 

penunda lapar. Tekstur yang diinginkan pada minuman jelly adalah mantap, 

saat dikonsumsi menggunakan bantuan sedotan mudah hancur, namun bentuk 

gelnya masih terasa di mulut. Pembuatan jelly drink diperlukan bahan 

pembentuk gel diantaranya agar, locust bean gum, pectin, gelatin, dan 

karagenan. Karagenan merupakan senyawa yang termasuk kelompok 

polisakarida galaktosa hasil ekstraksi dari rumput laut. Karagenan dapat 

diekstraksi dari protein dan lignin rumput laut dan dapat digunakan dalam 

industri pangan karena karakteristiknya yang dapat berbentuk jelly, bersifat 

mengentalkan, dan menstabilkan material utamanya. Konsistensi gel 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain : jenis karagenan, konsistensi, adanya 

ion-ion serta pelarut yang menghambat pembentukan hidrokoloid (Agustin et 

al., 2014). 

Pengertian jelly drink menurut (Agustin et al., 2014) jelly drink adalah 

minuman yang bentuknya semi padat dan mudah hancur saat dikonsumsi, 

biasanya terbuat dari sari buah-buahan dengan penambahan gula, dan bentuk 
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gelnya masih terasa di mulut. Karakter gel jelly drink bersifat elastis dan 

tidak mengandung butiran halus. Tekstur jelly drink haruslah mantap dan saat 

dikonsumsi dengan sedotan jelly mudah hancur serta masih terasa gel pada 

mulut. Dalam produk jelly drink mempunyai kandungan air lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan produk jelly lainnya. Sehingga massa jelly drink lebih 

rapuh. Selain itu, ada kandungan serat. Serat tersebut diperoleh dari gelling 

agent (karagenan). Pembuatan jelly drink itu sendiri diperlukan bahan 

pembentuk gel diantaranya agar, locust bean gum, pektin, gelatin, dan 

karagenan. Selain itu, ada penambahan gula, asam, ekstrak buah, dan bahan 

tambahan pangan lainnya. 

B.  Pengawet     

Bahan tambahan pangan memegang peranan penting dalam mengimbangi 

kemajuan teknologi modern. Menurut Aturan Kemenkes No 33 Tahun 2013, 

bahan yang sengaja ditambahkan demi kemajuan teknologi dalam produksi, 

penyiapan, pengolahan, pembungkus, dikemas, disimpan berpengaruh nilai gizi 

pangan. Oleh  sebab  itu, keamanan  pangan menjadi  syarat  penting  karena  akan  

dikonsumsi oleh manusia  sehingga  industri  pangan  menjadi faktor  penentu  

terkait  dengan  standarisasi mutu  dan kemanan pangan yang sudah diatur. 

Semakin berkembanganya produk pangan saat ini  banyak  bahan  bahaya 

dimasukkan kemakanan dan minuman contohnya natrium benzoate dipakai untuk 

mengawetkan makanan/minuman (Hidayah Nur, dkk., 2023). 

Pengawet sebagai tambahan pangan menghentikan/penghambat proses 

fermentasi, diasamkan/degradasi pangan oleh mikroba lainnya, sesuai aturan 

Kemenkes No 33 Tahun 2012 Bahan Tambahan Pangan. Pengawet adalah zat 

yang memiliki kekuatan untuk mencegah dan menghambat fermentasi, 

pengasaman, dan proses lain yang dapat membahayakan atau merusak suatu 
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barang. Bahan pengawet yang diperbolehkan BPOM yakni natrium sorbat, asam 

sorbat, natrium benzoat, sebagaimana tercantum diPeraturan BPOM No 11 Tahun 

2019 Bahan Tambahan Pangan (Sobari, dkk., 2019). 

Bahan tambahan pangan menurut definisi BPOM (2019) adalah zat yang 

dengan sengaja dimasukkan dimakanan/minuman saat prosedur produksi, 

mengolah, penyiapan, pengolahan, pembungkusan, tidak mempunyai nilai gizi 

melainkan mengubah penampakan atau penampilan makanan atau minuman 

tersebut. Pengawet umumnya ditambahkan ke makanan karena alasan berikut:  

a. Mencegah perkembangan mikroorganisme berbahaya dan non-patogen 

dalam makanan. 

b. Umur simpan makanan diperpanjang. 

c. Tidak mengurangi warna, rasa, aroma, atau nilai gizi makanan diawetkan. 

d. Belum disembunyikan keadaan pangan dibawah standarisasi, belum 

disembunyikan pemakaian bahan tidak tepat/tidak sesuai, dan belum 

menyembunyikan kerusakan bahan pangan (Cahyadi, 2009). 

Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas mengawasi peraturan 

Kementerian Kesehatan tentang penggunaan bahan pengawet di Indonesia. Bahan 

pengawet acapkali dipakai dikeseharian warga, khususnya dalam produksi bahan 

makanan, khususnya makanan ringan. Bahan pengawet yang berdampak buruk 

bagi kesehatan dan tidak boleh digunakan dalam pengolahan makanan masih 

banyak digunakan oleh produsen makanan. Pengawet dapat digunakan 

secukupnya atau pada tingkat yang masih dalam batas yang diperbolehkan. Ketika 

penggunaan bahan pengawet melampaui batas ambang batas, masalah kesehatan 

dan bahkan penyakit dapat terjadi (Gama Indjar Sabaniah, dkk., 2023).  
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Pengawet dikelompokkan jadi 2 yakni. 

1. Pengawet Alami  

Pengawet alami berasal dari berbagai tumbuhan dan hewan dan biasanya 

aman. Rempah-rempah merupakan bahan pengawet alami yang sering 

digunakan dalam makanan. Tumbuhan atau bagian tumbuhan yang dapat 

digunakan sebagai komponen obat, wewangian, kosmetik, dan barang 

industri lainnya disebut rempah-rempah. Bagian tersebut dapat berupa kulit 

kayu, bunga, buah, akar, daun, rimpang, biji, umbi, pucuk daun, atau bagian 

tanaman lainnya. Rempah-rempah berfungsi sebagai zat penyedap selain 

memiliki kualitas antibakteri. Rempah-rempah yang berbeda memiliki 

dampak berbeda terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini disebabkan 

jumlah dan jenis zat antimikroba yang terkandung dalam rempah-rempah 

berbeda-beda. Minyak atsiri rempah-rempah memiliki kualitas antimikroba 

yang memiliki kemampuan untuk menekan atau membasmi mikroba 

sepenuhnya (Rosliana mawaddah, 2008). 

2. Pengawet Sintetik 

Ada dua jenis pengawet sintetis: anorganik dan organik. Roti, jus buah, selai, 

jelly dan susu kedelai merupakan contoh produk nabati yang dikelola yang 

biasanya menggunakan bahan mengawetkan alami. Asam benzoat, asam 

sorbat, asam asetat, dan natrium benzoat merupakan contoh bahan pengawet 

organik yang lebih umum digunakan karena kelarutannya dalam air lebih 

tinggi karena kandungan garamnya. Pengawet asalnya dari zat anorganik, 

atau mineral, termasuk hidrogen, SO2, peroksida, nitrat dan nitrit. Pengawet 

anorganik biasa dimasukkan dimakanan yakni zat garam nitrit dan nitrat 

(Cahyadi, 2009). Karena bahan pengawet buatan telah dikaitkan dengan 

berbagai masalah kesehatan dan lingkungan, maka sangat memprihatinkan 
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bila bahan tersebut digunakan dalam makanan. Olehnya, kita memerlukan 

pengganti bahan pengawet yang lebih aman, seperti beralih ke bahan 

pengawet alami, ada disemua buah dan tanaman (Paulus H. Abram, 2016). 

Tabel 6. Daftar pengawet sintetis 

No Nama pengawet sintetis Batas maksimum 

penggunaan Bahasa indonesia Bahasa inggris 

1. Etil 

phidroksibenzoat 

Ethyl 

phydroxybenzoat

e 

1 g/kg, tunggal atau 

campuran dengan Asam 

Benzoat dan garamnya, 

atau dengan Asam Sorbat 

dan Kalium sorbat 

2. Asam benzoat Benzoic acid 1 g/kg, tunggal atau 

campuran dengan 

garamnya atau dengan 

asam sorbat dan garamnya 

dan senyawa sulfit, tetapi 

senyawa sulfit tidak lebih 

dari 500 mg/kg 

3. Belerang dioksida Sulfur dioxic 100 mg/kg 

4. Kalium benzoat Potassium 

Benzoate 

1 g/kg, tunggal atau 

campuran dengan Kalium 

Sorbat atau dengan garam 

benzoat 

5. Kalium sorbat Potassium 

Sorbate 

g/kg, tunggal atau 

campuran dengan Asam 

Sorbat atau dengan 

senyawa benzoat 

6. Natrium benzoat Sosium benzoate 1 g/kg tunggal atau 

campuran dengan Asam 

Sorbat dan garam 
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kaliumnya, atau dengan 

ester dari asam para 

hidroksibenzoat 

Sumber: Lampiran 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 722/MenKes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan 

C. Natrium Benzoat 

Natrium benzoat lebih larut diair dibandingkan asamnya, natrium benzoat 

sering digunakan sebagai pengganti asam benzoat. Asam benzoat dan natrium 

hidroksida dapat bereaksi menghasilkan natrium benzoat, yang terlihat seperti ini: 

Gambar 6. Reaksi Sodium Hidroksida dengan Asam Benzoat 

Natrium benzoate memperpanjang umur simpan suatu barang dengan 

mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan ragi. Aditif yang 

disebut natrium metabisulfit mencegah proses karamelisasi, sehingga 

menghasilkan warna yang lebih cerah (Nofita, dkk., 2023). 

Natrium benzoat (C7H5NaO2) garam/ester asam benzoat dihasilkan 

komersial dengan sintesis kimia. Natrium benzoat adalah bubuk atau partikel 

kristal berwarna putih tidak berbau. Ia aman di udara dan gampang larut diair, 

tetapi lebih sulit larut dietanol 90%. Natrium benzoat adalah pengawet organik. 

(Dirjen POM Edisi VI, 2020: 1215). Pengawet natrium benzoat sangat berperan 
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dalam menjaga kualitas makanan atau minuman agar tetap terlihat baik dalam 

waktu yang lebih lama (Sari, dkk., 2022). 

Gambar 7. Struktur Molekul Natrium Benzoat 

(Sumber: PubChem, 2021) 

Natrium hidroksida dan asam benzoat bereaksi membentuk natrium 

benzoat, suatu unsur benzoat (garam natrium dari asam benzoat). Sebab natrium 

benzoat gampang larut, stabil diair daripada asam benzoat, natrium benzoat sering 

acapkali dipakai pengawet makanan/minuman. Natrium benzoat bahan pengawet 

lain, acapkali dipakai mengawetkan contohnya saus salad, selai, acar, minuman 

berkarbonasi, acar karena dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti 

bakteri dan jamur di lingkungan asam. Mengonsumsi bahan pengawet natrium 

benzoat secara lebih bisa menyebabkan masalah kesehatan, termasuk asma, 

urtikaria, angioedema, dan hiperaktif pada anak-anak (Evana, dkk., 2021). 

Benzoat merupakan jenis bahan pengawet yang umum dijual di pasaran 

dan memiliki izin edar dari BPOM. Natrium atau kalium benzoat adalah dua 

contoh bahan pengawet yang termasuk dalam klasifikasi benzoat. Zat ini mudah 

larut dalam air. Natrium benzoat, garam/ester asam benzoat (C6H5COOH), jenis 

pengawet organik dipakai dimakanan. PH netral tetap konstan dalam sel mikroba, 
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itulah cara kerja natrium benzoat dengan mengganggunya. Struktur sel mikroba 

dapat terganggu, mengakibatkan gangguan metabolisme dan akhirnya kematian, 

jika tingkat keasaman sel diubah jadi asam atau basa. Sesuai aturan BPOM No 36 

Tahun 2013, batasan konsumsi natrium benzoat diatur SNI 01-0222-1995 yakni 

1g/kg materi. Jika digunakan melebihi dosis anjuran, meski BPOM mengizinkan, 

terdapat peningkatan risiko radang, stres oksidatif, obesitas, ADHD, alergi. 

Karena benzena bersifat karsinogenik, kesehatan manusia akan terancam jika 

natrium benzoat diubah ke dalamnya. Stabilitas natrium benzoat yang sangat baik 

dan larut dalam air menjadikannya bahan pengawet biasanya dipakai dibahan 

makanan/minuman (Rivianto Auladi Faizal, dkk., 2023). 

Bahan tambahan pangan ditambahkan pada produk pangan untuk 

meningkatkan kualitas dan daya saing di pasar. Bahan Tambahan Pangan (BTP) 

yakni zat dimasukkan kepangan dengan tujuan mengubah komposisi/tampilan 

pangan atau produk pangan, tanpa memperhatikan apakah zat tersebut bernilai 

gizi atau tidak. FAO (Food and Agriculture Organization) mendefinisikan bahan 

tambahan makanan sebagai zat disengaja dimasukkan kejenis dan ukuran 

makanan tertentu untuk membantu persiapan, dikemas, disimpan. Tujuannya 

untuk meningkatkan warna, bentuk, rasa, penampilan sekaligus memperlama 

umur penyimpanan produk (Kusuma, dkk., 2021).  

Meskipun kurang efektif melawan jamur, natrium benzoat aktif menekan 

pertumbuhan jamur dan bakteri. Berbagai ragi memiliki kapasitas berbeda untuk 

pertumbuhan benzoat. Natrium benzoat biasanya digunakan sebagai garam, 

seperti garam natrium atau amonium. Karena lebih mudah larut, penggunaan 

dalam bentuk garam lebih efektif dibandingkan penggunaan dalam bentuk asam. 

Asam benzoat larut dalam air dengan laju 0,35%, tetapi menjadi 50% larut dalam 

garam natrium (Ulya, dkk., 2020).  
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Stabilitas natrium benzoat yang sangat baik dan larut dalam air 

menjadikannya bahan yang lebih umum dalam minuman dan makanan. Makanan 

biasanya merupakan jalur kontak dengan natrium benzoat. Natrium benzoat akan 

cepat diserap setelah masuk ke dalam sistem pencernaan. Natrium benzoat 

diproses di hati melalui konjugasi dengan glisin setelah diserap melalui kulit atau 

saluran pencernaan, menghasilkan asam hipurat. Urin mengandung ekskresi asam 

hipurat. Ketika manusia mengonsumsi natrium benzoat hingga 160 mg/kg BB, 

75–100% dosisnya dieliminasi dalam 6 jam, dan sisanya disimpan di dalam tubuh 

selama 2–3 hari sebelum dieliminasi (Azmi, dkk., 2020). 

Sektor makanan dan minuman sering menggunakan natrium benzoat. 

Karena natrium benzoat bersifat larut dan dapat mencegah perkembangan bakteri 

dan jamur dalam lingkungan asam, maka penggunaan natrium benzoat 

diperbolehkan, namun sebaiknya tidak digunakan dalam jumlah berlebihan. 

Dalam industri makanan dan minuman, natrium benzoat banyak ditemukan pada 

minuman ringan, jus, jelly, minuman berkarbonasi, dan minuman isotonik 

(Supriyatin, 2019). Pengawet alami dan buatan merupakan dua kategori bahan 

pengawet yang sering ditemukan pada makanan dan minuman. Anda bisa 

menggunakan gula pasir, garam, kunyit, kulit kayu manis, dan cengkeh sebagai 

bahan pengawet alami. Secara bersamaan, bahan pengawet buatan seperti kalium 

nitrit, natrium benzoat, asam propionat, asam askorbat, kalsium stearoyl-2-laktilat, 

dan asam sitrat (Setia, 2022). 

Kecap, jus buah, minuman ringan, saus tomat, saus sambal, selai, dan jeli 

hanyalah beberapa makanan dan minuman yang sering menggunakan natrium 

benzoat untuk mengawetkannya. Dosis tertinggi natrium benzoat yang 

diperbolehkan 1000 mg/kg, sesuai aturan Kemenkes No 722/Menkes/PER/IX/88. 

Kejang, hiperaktif, dan penurunan berat badan merupakan efek samping yang 
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berpotensi mematikan dari konsumsi natrium benzoat yang berlebih (Dewi, dkk., 

2019). 

Metabolisme glisin dan fungsi tubuh lainnya mungkin dipengaruhi oleh 

konsumsi natrium benzoat. Ada laporan terjadinya urtikaria, asma, rinitis, atau 

syok anafilaksis pada individu dengan riwayat atopik. Berbagai kelompok di 

seluruh dunia mengontrol jumlah yang diperbolehkan untuk menambahkan 

natrium benzoat ke dalam makanan. Kadar natrium benzoat aman dimakanan 

adalah kurang dari 0,1% menurut Food and Drug Administration, 5 mg/kgBB 

menurut WHO, dan 2000 mg/kg menurut European Food Safety Authority. 

Peraturan di Indonesia menyatakan bahwa total maksimal natrium benzoat 

ditemukan makanan 1 g/kg (Azmi Afifah Dara, dkk., 2020). 

Produk makanan yang mengandung bahan pengawet natrium benzoat 

terlindung dari kerusakan mikroba dengan mengurangi laju fermentasi dan 

pembusukan, sehingga produk tetap segar lebih lama selama pengawetan. 

Menurut Rorong dan Wilar (2019), ketahanan produk pangan dan nilai gizinya 

dapat ditingkatkan dengan menambahkan natrium benzoat. Pengawet biasanya 

ditambahkan dengan tujuan tertentu pada produk makanan untuk 

mempertahankan rasanya dan memperpanjang umur simpannya, sehingga 

meningkatkan potensi jangkauan pasar produk tersebut (Centhya, 2021). 

Bahan tambahan makanan menawarkan sejumlah keuntungan, seperti 

menjaga makanan dan minuman untuk menghentikan perkembangan 

mikroorganisme yang mengkontaminasi makanan atau menghentikan reaksi kimia 

yang menurunkan kualitas makanan, seperti natrium benzoat. Sistem kerja 

natrium benzoat sebagai pengawet didasarkan pada permeabilitas membran sel 

mikroba terhadap molekul asam benzoat yang tidak terdisosiasi. Molekul asam 

benzoat dapat masuk ke dalam sel mikroba pada pH 4,5 karena membran sel 
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tersebut permeabel terhadap asam benzoat yang tidak terdisosiasi. Pada pH 4,5, 

natrium benzoat dan bentuk garamnya digunakan sebagai penghambat 

pertumbuhan mikroorganisme. Aturan BPOM No 36 Tahun 2013, jumlah max 

natrium benzoat yang boleh ditambahkan pada makanan dan minuman 600 

mg/kg. Jumlah maksimum yang dapat digunakan diminuman ringan non-

karbonasi 1000 mg/L. Penggunaan natrium benzoat lebih dari batas aman 

mengakibatkan gangguan kesehatan urtikaria, mual, muntah, sakit perut, serta 

gangguan sistem saraf (Ansyah, dkk., 2021). 

Asam benzoat pertama kali diaktifkan di dalam sel sebagai bagian dari 

proses pengawetan ini. Fermentasi anaerobik yang dimediasi fosfofruktokinase 

berkurang 95% jika pH antar sel turun menjadi 5 atau kurang. Pertumbuhan 

mikroorganisme hidup penyebab makanan menjadi busuk dapat dihambat dengan 

kondisi ini. Mengonsumsi natrium benzoat secara berlebihan dapat menyebabkan 

masalah kesehatan seperti kejang pada otot perut, kanker jika dikonsumsi dalam 

jangka waktu lama, dan kerusakan saraf (Faroch, dkk., 2021). Penetrasi membran 

sel mikroba terhadap molekul asam benzoat merupakan dasar dari sistem kerja 

natrium benzoat sebagai pengawet. Natrium benzoat tidak selalu merupakan 

bahan pengawet yang aman untuk digunakan, terutama jika masyarakat 

menggunakannya secara berlebihan (Wahyuningsih, dkk., 2021). 

Risiko yang terkait dengan penggunaan natrium benzoat dan garamnya 

secara berlebihan termasuk asidosis metabolik, kejang, dan hiperpnea. Selain itu, 

bisa menyebabkan mati rasa di mulut dan kram di perut. Pengawet bisa 

memperburuk kondisi akhirnya menyebabkan kanker (Hadriyati, dkk., 2020). 

Konsumsi natrium benzoat yang berlebih bisa berdampak negatif bagi 

kesehatan, antara lain edema (pembengkakan), mual, muntah, dan memperburuk 

kelelahan serta kondisi kulit seperti eksim dan urtikaria. Karena bahan pengawet 
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ini menumpuk seiring berjalannya waktu dan dikaitkan dengan kerusakan sistem 

saraf, ada kemungkinan bahan pengawet ini pada akhirnya juga menyebabkan 

kanker. Batasan berdasarkan rekomendasi untuk konsentrasi natrium benzoat 

sangat penting untuk menjamin tingkatnya (Rohmah, dkk., 2021). 

D. Spektrofotometri UV-Vis 

Tujuan analisisnya, jenis dan kuantitas sampel, tingkat ketelitian, presisi 

diperlukan, serta biaya terkait semuanya harus dipertimbangkan ketika memilih 

metode analisis. Dalam analisis farmasi, teknik spektrofotometri UV-Vis sebagai 

teknik seringkali dipakai. Dengan menggunakan metode ini, seseorang dapat 

menentukan berapa banyak sinar UV atau cahaya tampak yang diserap suatu 

unsur dalam larutan. Dengan menggunakan spektrofotometer, tentukan sumber 

cahaya tampak (380–780 nm) dan radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat (190-

380 nm). Tujuannya untuk mengukur perbandingan, atau fungsi perbandingan, 

antara intensitas daerah tampak dari dua sinar cahaya. Spektrofotometri ini sangat 

mudah digunakan, cepat, dan cukup serbaguna untuk digunakan dengan berbagai 

zat. Hukum Lambert-Beer merupakan prinsip dasar spektrofotometri (Wahyuni, 

dkk., 2022). Metode Spektrofotometri UV-Vis digunakan karena banyak 

keunggulan dibandingkan pendekatan alternatif. Aspek positif dari metode ini 

meliputi sensitivitas yang baik, keterjangkauan, dan penggunaan instrumen dasar. 

Sebaliknya, teknik lain seperti kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC) 

mempunyai proses derivatisasi yang panjang dan rumit serta biayanya sangat 

mahal, meskipun sensitivitasnya baik (Pereiz Zimon, dkk., 2023). 

Spektrofotometri adalah teknik yang menggunakan spektrofotometer dan 

cahaya elektromagnetik untuk mengukur serapan sampel secara kuantitatif 

berdasarkan bagaimana zat organik merespons cahaya. Untuk analisis data 

kualitatif dan kuantitatif, spektrofotometri UV-Vis berguna. Panjang gelombang 
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maksimum, intensitas, pH, dan efek pelarut merupakan data dihasilkan oleh 

spektrofotometri UV-Vis, lalu analisis kuantitatif, berkas radiasi diarahkan ke 

sampel (larutan sampel), dan kekuatan berkas radiasi yang diteruskan ditentukan. 

Salah satu teknik terbaik dianalisis kualitatif dan kuantitatif adalah 

spektrofotometri UV-Vis. Ciri-ciri penting spektrofotometri UV-Vis antara lain 

selektivitas tinggi, akurasi baik, dan sensitivitas relatif tinggi. Keunggulan metode 

ini antara lain analisisnya lebih sederhana, terjangkau, cepat, dan sensitif 

(Abriyani, dkk., 2023).   

Panjang gelombang UV dan panjang gelombang tampak, yang digunakan 

sebagai daerah serapan untuk mengidentifikasi zat, dapat digunakan untuk 

menganalisis metode spektrofotometri UV-Vis. Senyawa dengan gugus 

auksokrom, kromofor merupakan senyawa yang dikenal dengan spektrofotometri 

UV-Vis (Mierza, dkk., 2023). Spektrofotometri UV-Vis merupakan cara cepat, 

mudah, harga terjangkau yang dapat digunakan (Iswandi, 2022). Interaksi antara 

energi berupa cahaya monokromatik dari suatu sumber cahaya dengan material 

berbentuk molekul menjadi dasar pengoperasian spektrofotometri UV-Vis. 

Spektrofotometer memiliki keuntungan karena dapat diterapkan secara luas pada 

zat organik, anorganik, dan biokimia yang diserap dalam spektrum tampak atau 

ultraviolet. Keuntungan lainnya termasuk sensitivitas tinggi, selektivitas tinggi, 

akurasi yang baik, kemudahan pengukuran, dan waktu penyelesaian yang cepat 

(Ningtias, dkk., 2022). 

Secara umum instrumen spektrofotometer ada 2 yakni single-beam dan 

double-beam. 

1. Single-beam instrumen bisa dipergunaakan dalam pengujian kuantitatif, 

pengukuran serapan disepanjang gelombang tunggal. Single-beam memiliki 

banyak keunggulan seperti simple, murah, dan biaya rendah. Kukurangannya 
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cahaya hanya dapat mengalir searah, menghasilkan angka mewakili serapan 

larutan yang diinjeksikan, variasi tegangan dapat terjadi. menyebabkan variasi 

intensitas cahaya. Instrumen tertentu mengukur sinar tampak dan ultraviolet 

memakai sinar tunggal. 190–210 nm adalah panjang gelombang terendah dan 

800-1100 nm adalah yang tertinggi. 

Gambar 8. Spektrofotometri UV-Vis Single-beam 

2. Double-beam instrumen, yaitu cermin berbentuk V, membagi dua balok pada 

alat balok ganda. Pada saat yang sama ketika sinar kedua melalui sampel, Sinar 

pertama melalui larutan blanko. Kisaran panjang gelombang untuk Double-

beam adalah 190–750 nm. Keuntungan penggunaan spektrofotometer double-

beam adalah nilai serapan larutan lebih rendah dibandingkan nilai serapan 

blangko, sehingga nilai blangko dan larutan yang diinginkan dapat diukur 

secara bersamaan dalam prosedur yang sama. Sebaliknya, balok ganda 

memiliki kelemahan yakni biayanya relatif lebih mahal daripada balok tunggal 

hingga membutuhkan biaya yang lebih tinggi. 
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Gambar 9. Skema Spektrofotometri UV-Vis Double-beam 

Identifikasi sampelberupa larutan, gas, atau uap dapat dikerjakan memakai 

spektrofotometer UV-Vis. Biasanya, sampel perlu diubah menjadi larutan 

transparan. Sampel dalam bentuk larutan harus memenuhi sejumlah spesifikasi 

pelarut yang digunakan, antara lain (Tati Suhartati, 2013):  

a. Sampel larut seluruhnya. 

b. Pelarut digunakan tidak berwarna (tidak dapat menyerap cahaya dipakai 

sampel) dan tidak memiliki ikatan rangkap terkonjugasi dalam struktur 

molekulnya. 

c. Berkenaan dengan molekul senyawa yang diperiksa, tidak ada interaksi. 

d. Harus ada tingkat kemurnian yang tinggi. 
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Tabel 7. Pelarut-pelarut yang mengabsorpsi sinar UV pada panjang gelombang    

    spesifik. 

Karena tersedia dalam spektrum ultraviolet, pelarut biasanya dipakai  

yakni air, etanol, metanol, dan n-heksana (Tati Suharti, 2013). 

Rentang mengukur spektrofotometer UV-Vis antara panjang gelombang 

200 dan 400 nm. Karena radiasi UV berinteraksi dengan molekul dan dapat 

menyebabkan molekul tersebut melalui transisi elektronik, spektrum UV juga 

disebut sebagai spektrum elektronik. Setiap molekul atau atom yang terkena 

radiasi elektromagnetik akan menyerap sebagian radiasi akibat adanya 

pengelompokan kromofor pada struktur molekul atau atom tersebut. Dengan 

berinteraksi antara radiasi elektromagnetik (REM) yang dipancarkan pada suatu 

sampel dan kemudian menentukan serapan sampel tersebut dengan detektor untuk 

mengidentifikasi kadar dalam suatu sampel, spektrofotometri UV-Vis dapat 

dimanfaatkan dalam uji kuantitatif. Analisis kuantitatif serapan dilakukan dengan 

menggunakan hukum Lambert-Beer (Satria, dkk., 2022).  

Hukum Lambert-Beer, transmitansi berbanding terbalik dengan serapan 

dan mempunyai hubungan eksponensial dengan konsentrasi larutan analitis. 

Hukum Lambert-Beer mengandung sejumlah batasan: 
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a. Cahaya yang digunakan diyakini bersifat monokromatik. 

b. Penampang melintang yang sama ditemukan pada volume tempat terjadinya 

penyerapan. 

c. Zat-zat dalam larutan yang menyerap berbeda satu sama lain. 

d. Tidak ada pendar atau fluoresensi. 

e. Konsentrasi larutan tidak berpengaruh pada indeks bias. 

Hukum Lambert-Beer dinyatakan dalam persamaan: 

  A = a.b.c 

Keterangan : A = Absorban 

a = absorbsivitas molar 

b = tebal kuvet (cm) 

c = konsentrasi 

Pengelompokan kromofor merupakan salah satu syarat suatu unsur dapat 

diperiksa dengan spektrofotometer UV-Vis. Ketika diikat oleh gugus ausokrom, 

kromofor adalah gugus fungsi yang menyerap sinar UV dan cahaya tampak. 

Ikatan rangkap terkonjugasi terdapat di hampir semua kromofor, seperti diena 

(C=C-C=C), dienon (C=C-C=O), benzena, dan lain-lain. Gugus fungsi dengan 

elektron bebas, seperti -OH, NH2, NO2, dan -X, dikenal sebagai ausokrom 

(Rohman, 2012). 
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Tabel 8. Spektrum Sinar Tampak 

Monokromator, kuvet, detektor, dan sumber cahaya adalah empat 

komponen utama peralatan spektrofotometer. Monokromator akan digunakan 

untuk memberikan sinar cahaya dari sumber cahaya dengan panjang gelombang 

tertentu. Radiasi akan terkonsentrasi pada detektor, yang kemudian mengubahnya 

menjadi sinyal listrik (Suhartati, 2013). 

Bagian instrumen Spektrofotometer UV-Vis: 

1. Sumber cahaya  

 Sumber cahaya perlu memancarkan radiasi dengan intensitas dan stabilitas 

tinggi. Hanya wilayah tampak yang menerima energi cahaya dari sumber 

biasanya. Sinar UV berasal dari lampu deuterium yang memiliki panjang 

gelombang antara 190 dan 350 nm. Untuk cahaya tampak, cahaya tampak 

berasal dari lampu kuarsa halogen atau tungsten yang memiliki panjang 

gelombang antara 350 dan 1100 nm. 

2. Monokromator  

 Monokromator sebuah alat yang membagi cahaya polikromatik jadi 

elemen dengan panjang gelombang tunggal yang membentuk cahaya 

monokromatik. Ketika suatu sumber radiasi memancarkan radiasi 
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polikromatik, tugas monokromator adalah mengubahnya menjadi radiasi 

monokromatik. Filter, prisma, kisi, celah masuk, dan celah keluar membentuk 

monokromator. 

3. Wadah sampel (kuvet)  

 Salah satu alat untuk menyimpan sampel atau sampel untuk dianalisis 

adalah kuvet. Bahan yang paling umum digunakan untuk membuat kuvet 

adalah kaca, plastik, kaca plexiglass, dan silika (kuarsa). Bentuknya persegi 

panjang berukuran 1 x 1 cm dan tinggi 5 cm. Kisaran UV (190–1100 nm) 

diukur menggunakan kuvet kuarsa atau kaca plexiglass. Sementara itu, 

mengingat kaca menyerap sinar UV, maka tidak mungkin menggunakan kuvet 

yang terbuat dari kaca. Segala jenis kuvet dapat digunakan untuk pengujian 

cahaya tampak (380–1100 nm). 

4. Detektor  

 Detektor bisa mengambil cahaya yang ditransmisikan larutan. Cahaya 

tersebut berubah jadi sinyal listrik oleh amplifier dan di perekam bisa 

dimunculkan berbentuk angka pada pembaca (komputer). 

5. Visual display/rekorder  

Tampilan/perekam visual adalah sistem pembacaan yang menampilkan 

besaran sinyal listrik, dinyatakan dengan symbol % transmitansi atau serapan. 

Perekamnya bisa printer/tampilan di komputer. 

Mencari besaran kenaikan suatu zat bisa dikerjakan memakai 

spektrofotometri UV-Vis. Pemilihan metode khusus ini didasarkan pada 

kesederhanaan, kemudahan penggunaan, dan tingkat kemanisan yang lebih tinggi 

dibandingkan gula putih/metode lain yang menganalisis bahan jumlah kecil. 

Sebab murah, mudah, tidak membutuhkan alat lab rumit, pendekatan ini juga 

paling popular (Nofita, dkk., 2023). 
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Spektrofotometer UV-Vis beroperasi berdasarkan cahaya yang menembus 

lensa untuk mencapai monokromator dan filter cahaya pada spektrofotometer, 

yang menerima cahaya dari lampu deuterium polikromatik atau tungsten. Cahaya 

polikromatik kemudian akan diubah menjadi cahaya monokromatik tunggal oleh 

monokromator. Sampel kemudian akan terkena sinar cahaya dengan panjang 

tertentu mengandung bahan berkonsentrasi khusus. Akibatnya, separuh cahaya 

melewatinya, sebagian lagi diperoleh. Detektor kemudian menerima cahaya yang 

telah lewat. Setelah itu, detektor akan menghitung jumlah cahaya yang 

diterimanya dan menghitung berapa banyak sampel yang diserap. Jumlah cahaya 

yang diserap berkorelasi dengan konsentrasi zat disampel, memungkinkan 

penentuan konsentrasi zat secara kuantitatif (Hanif, 2016).  

Dengan menganalisis hubungan antara cahaya, atau cahaya pada panjang 

gelombang tertentu, dan materi dalam bentuk molekul atau atom, 

spektrofotometer Uv-Vis digunakan untuk mengevaluasi natrium benzoat. Materi 

dapat berbentuk molekul atau atom yang mempunyai elektron valensi, sedangkan 

cahaya dapat berbentuk tampak (visibel), ultraviolet (tidak tampak), atau 

inframerah. Nama lain cahaya yang asalnya dari benda adalah radiasi 

elektromagnetik. Spektroskopi emisi, spektroskopi serapan, dan spektroskopi 

hamburan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai cara cahaya 

atau radiasi elektromagnetik dapat berinteraksi dengan materi. Spektrofotometer 

yang digunakan pada Uv-Vis bekerja dengan serapan. Sederhananya, 

spektrofotometer Uv-Vis yakni: 

1. Sumber cahaya adalah lampu polikromatik yang memancarkan cahaya 

pada rentang cahaya tampak (400–800 nm) dan ultraviolet (0-400 nm). Ini 

adalah lampu Tungsten/Wolfram. 

2. Monokromator yang memungkinkan pemilihan panjang gelombang. 
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3. Menggunakan kuvet atau sel sampel untuk menampung sampel. Bersifat 

tembus cahaya, tidak rentan terhadap zat, tidak mudah rapuh, berbentuk 

persegi panjang dengan lebar 1 cm, serta mempunyai permukaan visual 

sejajar dan lurus. 

4. Detektor fungsinya merekam cahaya yang masuk ke sampel. 

5. Sistem pembacaan dirancang untuk menerima sinyal listrik dari detektor 

dan mengeluarkannya sebagai angka transmitansi atau serapan. Angka-

angka ini kemudian ditampilkan di layar perangkat (Angraini, dkk., 2021). 

E. Tinjauan Islam 

Islam adalah agama yang sempurna karena mengatur kehidupan manusia 

dalam segala keadaan dan bersifat universal, memerintahkan hanya yang 

menyehatkan dan mengharamkan segala sesuatu yang merugikan, seperti 

makanan atau minuman yang mengandung bahan pengawet dalam jumlah tinggi, 

yang dapat langsung berdampak buruk bagi kesehatan seseorang entah saat ini 

maupun di kemudian hari, sesuai dengan Q.S. Taha/ 20 : 81. 

 

ۙ   مَا طيَِّبٰتِْ مِنْْ كُلُوْا   فِيْهِْ تَطْغَوْا وَلَْ رَزَقْ نٰكُمْْ
 

Terjemahnya:  

“Makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah kami 
anugerahkan kepadamu, janganlah melampaui batas” (Kementrian Agama 
RI, 2022). 

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah (M. Quraish Shihab) dijelaskan bahwa 

makanlah makanan apa saja yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak 

juga menganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala 

hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga 

dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak 
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menyukai yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang berlebih-

lebihan dalam hal apapun itu (Shihab, 2002: 87).  

 Dalam buku tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka juga dijelaskan bahwa 

“Makanlah dari antara rezeki-rezeki yang baik yang telah Kami anugerahkan 

kepadakamu.” (pangkal ayat 81). Dengan demikian maka Tuhan mempersilahkan 

memakan rezeki baik yang telah dianugerahkan oleh Allah swt. Rezeki yang baik 

ialah yang halal lagi enak rasanya, terimalah itu dengan rasa syukur kepada 

Tuhan. Jangan memakan makanan yang haram dan jangan dapatkan sumber 

makanan itu dari sumber yang haram walaupun makanan itu halal, tapi kalau kita 

mendapatinya dengan cara yang haram maka akan menjadi haram. Sebagai 

contoh, ayam adalah makanan yang halal tetapi kalau kita mencuri ayam itu maka 

ayam tersebut adalah haram untuk kita makan. “Dan janganlah melampaui batas 

padanya” Melampaui batas dengan rezeki yang diberikan  Tuhan ialah apabila 

dikumpulkan dengan serakah dan rakus, sehingga tidak mengingat agar orang lain 

pun mendapat rezeki tersebut. Atau menjadi bakhil, tidak suka memberi kepada 

orang yang kekurangan atau karena tamak ingin pula hendak mempunyai apa 

yang ada ditangan orang lain. Maksud „jangan melampaui‟ itu juga bermaksud 

„jangan tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan‟. Mereka diingatkan 

untuk bersyukur dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka 

dan sepatutnya mereka bersyukur atas nikmat Nya (Hamka, 1983). 

Berdasarkan surah diatas dapat dimaknai bahwa Allah memerintahkan 

kepada kita untuk memakan di antara rezeki yang baik, yang lezat cita rasanya 

dan yang telah Allah karuniakan kepada kita, Allah tidak menyukai orang-orang 

yang menafkahkan hartanya dengan berlebih-lebihan, tidak mensyukurinya, 

mendermakan kepada kemaksiatan, menghambur-hamburkannya dengan tanpa 

rasa sesal, bersenang-senang berlebihan, dan sebagainya. Karena kalau demikian 
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berarti mereka telah mengundang kemurkaan Allah yang akan menimpakan siksa-

Nya. Celaka dan binasalah orang-orang yang telah ditimpa kemurkaan Allah. 

Diterangkan pula dalam Q.S. an-Nahl/16 : 114. 

 

 

هُْ رَزَقَكُمُْ مَِّا فَكُلُوْا ۙ   حَلٰلًْ اللّٰ    طيَِّبًا
 

Terjemahnya:  

“Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai 
(rezeki) yang halal lagi baik” (Kementrian Agama RI, 2022). 

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah (M. Quraish Shihab) dijelaskan bahwa 

pilihlah wahai orang-orang beriman, jalan kesyukuran dan makanlah sebagian dari 

apa yang direzekikan, yakni dianugrahkan oleh Allah kepada kamu. Makanlah itu 

dalam keadaan halal lagi baik, lezat dan bergizi serta berdampak positif bagi 

kesehatan; dan syukurilah nikmat Allah agar kamu tidak ditimpa apa yang 

menimpa negeri-negeri terdahulu jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah 

(Shihab, 2002: 757). 

Dalam buku tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka juga dijelaskan bahwa 

sebagai umat manusia sudah selayaknya untuk meninggalkan perbuatan orang 

terdahulu yang tidak mengikuti perintah yang diterapkan. Karena sejatinya 

perintah Allah semata-mata untuk kemaslahatan manusia pula. Manusia 

diperintahkan untuk makan yang halal dan baik serta meninggalkan perkara haram 

untuk kesehatan jiwa dan raganya dan sudah sepatutnya untuk selalu bersyukur 

atas nikmat yang telah Allah berikan (Hamka, 1998: 2285). 

Ayat ini disampaikan bahwasanya umat Islam diwajibkan oleh hukum 

Islam untuk memakan makanan halal. Makanan yang disantap dalam keadaan 

baik (ṭayyib) dan mengandung zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. segala jenis 
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makanan yang tidak dilarang oleh Hadits atau Al-Qur'an. Makanan dan minuman 

halal diperbolehkan asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Demikian juga 

pada Q.S. al-Baqarah/2: 168. 

 

 

ۙ  ايَ ُّهَا ۙ   طيَِّبًا حَلٰلًْ الَْرْضِْ فِْ مَِّا كُلُوْا النَّاسُْ يْٰ   
 

Terjemahnya:  

 “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi 
 baik ” (Kementrian Agama RI, 2022). 

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah (M. Quraish Shihab), namun demikian 

tidak semua yang halal pasti baik. Karena yang dinamakan halal terdiri dari empat 

macam: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Selanjutnya tidak semua yang halal 

sesuai dengan kondisi masing-masing. Terdapat perkara halal yang baik buat si A 

yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik 

untuknya, walau itu baik untuk orang lain. Terdapat pula makanan yang halal 

tetapi tidak bergizi, dan ketika ia memakannya menjadi kurang baik. Dan yang 

terkandung dalam ayat ini adalah yang halal lagi baik (Shihab, 2002. Jil. 1: 380).  

Dalam buku tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka juga menyebutkan 

makanan halal ialah lawan dari makanan yang haram dan sesuatu yang haram 

telah disebutkan di dalam Al-Qur‟an. Dan jika tidak ada perintah yang 

mengharamkan maka halal untuk dimakan. Tetapi dalam hal ini tidak cukup bila 

halal saja, melainkan yang baik pula. Dan batas-batas yang baik itu batas yang 

dapat dipertimbangkan oleh manusia terkait baik buruknya. Misalnya daging sapi 

yang sudah disembelih, lalu dimakan saja mentah-mentah. Dalam hal ini halal 

tetapi tidak baik untuk digunakan. Dalam ayat ini menegaskan makanan yang 

halal lagi baik, maka apabila manusia hendak mencarinya harus dari sumber yang 
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halal, bukan dari penipuan, bukan dari korupsi sehingga tercipta jiwa yang 

terpelihara dari sifat-sifat tercela tersebut (Hamka, 1998: 375). 

Ayat ini menegaskan makanan halal yang baik, ketika manusia ingin 

mendapatkannya, sumbernya harus halal, bukan penipuan, bukan korupsi hingga 

tercipta jiwa terpelihara dari sifat tercela. Ayat ini menekankan bahwa makanan 

itu baik dan halal, maka untuk melindungi jiwa dari sifat-sifat menjijikkan 

tersebut, orang yang mencari makanan harus dari bahan yang halal dan bukan dari 

penipuan atau suap. 

Surah yang disebutkan di atas juga dapat digunakan untuk menyatakan 

bahwa tidak semua makanan dan minuman halal secara bawaan bersifat thayyib 

dan tidak semua makanan dan minuman halal adalah halal dalam keadaan 

tertentu. Makanan tertentu halal dan bermanfaat bagi orang-orang dengan kondisi 

medis tertentu, dan ada makanan lain yang buruk bagi mereka meskipun 

bermanfaat bagi orang lain. Makanan tertentu memang sehat tetapi kurang nutrisi 

sehingga kurang sehat. Sebab, makanan harus halal dan thayyib. Demikian pula 

dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195. 

 

هْلُكَةِْ اِلَْ باِيَْدِيْكُمْْ تُ لْقُوْا وَلَْ ۙ   الت َّ ۙ   وَاَحْسِنُ وْا  هَْ اِنَّْ   يُُِبُّْ اللّٰ
 الْمُحْسِنِيَْْ

 

Terjemahnya: 

 “Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah.       
 Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” 
 (Kementrian   Agama RI, 2022). 
 

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah (M. Quraish Shihab), menyebutkan bahwa 

dalam ayat tersebut berbuat baik disebut dengan istilah iḥsan. Iḥsan berupa 

melakukan semua aktivitas positif, seolah-olah melihat Allah dan selalu merasa 

dilihat oleh-Nya, sebagaimana dalam hadits Rasulullah “menyembah Allah, 
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seakan-akan melihat-Nya dan bila itu tidak tercapai maka yakinlah bahwa Dia 

melihatmu”. Kesadaran atas pengawasan Allah mendorong manusia untuk berbuat 

baik kapanpun dan dimanapun (Shihab, 2002. Jil. 1: 426).  

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan 

untuk: dalam segi amal diperintahkan untuk berinfak di jalan Allah, dan dalam 

segi ketaatan dengan mendekatkan diri kepada Allah, terutama membelanjakan 

harta untuk berperang melawan musuh dan memperkuat kaum muslim (Katsir, 

2008. Jil. 1: 372). 

Berdasarkan pengertiannya, umat Islam pada umumnya dianjurkan untuk 

menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah, maksudnya untuk hal-hal yang 

bermanfaat, patut disembah, menaati Allah, dan mencari keridhaan-Nya. Anda 

akan diberi gelar “ihsan” yang sangat dijunjung tinggi oleh Allah jika Anda 

menahan diri dari kebiasaan belanja yang boros. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain 

analisis deskriptif dengan menggunakan metode teknik pengambilan sampel yaitu  

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Alasan meggunakan teknik purposive sampling ini karena 

sesuai digunakan untuk penelitian kuantitatif, dimana seluruh populasi memenuhi 

persyaratan yang diambil sebagai sampel untuk dianalisis kadarnya dengan 

menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

(Laboratorium Fitokimia) dan Fakultas Sains dan Teknologi (Laboratorium Riset) 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai 21 Agustus sampai 31 Oktober 

2023. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Unsur yang menjadi objek/subjek memiliki kualitas dan ciri khas khusus 

pada penelitian (Jasmalinda, 2021). Populasi riset ini yakni 20 jenis jajanan jelly 

yang berada di Pasar Tradisional Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

2. Sampel   

 Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Jasmalinda, 2021).  Adapun beberapa sampel dalam penelitian 
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ini yaitu 5 sampel jajanan jelly yang mengandung natrium benzoat dan memenuhi 

persyaratan. Persyaratan minuman jelly yang bagus adalah transparan, beraroma, 

rasa buah asli dan tekstur gampang hancur, namun masih dirasakan saat dimulut 

(Widjaja, dkk., 2019). 

C. Alat dan Bahan  

1. Alat 

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa alat yaitu gelas kimia 100 ml 

(IWAKI CTE33), labu ukur 100, 50 dan 10 ml (PYRE ®IWAKI), gelas ukur 50 

ml (IWAKI CTE33), corong pisah (PYRE), water bath (MEMMERT), erlenmeyer 

(PYRE ® IWAKI), micropipet (SOCOREX), cawan porselin, batang pengaduk 

dan spektrofotometri UV-Vis (VARIAN). 

2. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan baku pembanding 

natrium benzoat, NaCl jenuh, HCL 5%, NaOH 10 %, etanol 96%, klorofom, 

aquadest, kertas lakmus merah dan biru, kertas saring dan 5 sampel jajanan jelly 

yaitu jelly Indra, jelly Iki premium, jelly Jiggo, jelly Milenia dan jelly Tiky.  

D. Prosedur Kerja  

a. Ekstraksi natrium benzoat pada sampel 

Sebanyak 20 ml sampel jajanan jelly ditambahkan dengan 1 g NaCl, lalu 

dimasukkan ke labu ukur 50 ml. Kemudian labu ukur dimasukkan NaCl jenuh 

sebanyak 20 ml. Masukkan NaOH  10%  hingga  larutan  menjadi  basa. 

Larutan yang  bersifat  basa  ditunjukkan  dengan  berubahnya warna  kertas  

lakmus  merah  jadi biru. Disaring larutan dengan   menggunakan   kertas   

saring. Setelah filtrat didapatkan ditambahkan kecorong pisah, ditambahkan 

HCl 5% hingga larutan mencapai situasi asam. Diekstraksi dengan 25, 15, 

dan 10 ml kloroform, secara berurutan. Penangas air pada suhu 50°C 
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digunakan untuk memisahkan dan menguapkan lapisan kloroform. Campur 

ekstrak kering dengan 25 mililiter etanol (Rahmasari, dkk., 2021). 

b. Pembuatan larutan baku induk natrium benzoat 100 ppm 

 Ditimbang seksama 10 mg natrium benzoat, dilarutkan dengan menggunakan 

aquadest 50 ml. Dimasukan ke labu ukur 50 ml sampai tanda batas. Larutan 

induk tersebut setara dengan 100 ppm kadar natrium benzoat.  

c. Pembuatan deret larutan baku natrium benzoat  

Deret larutan baku induk 100 ppm dibuat dengan cara memindahkan larutan 

baku ke dalam labu ukur 50 ml kemudian diencerkan sampai batas. Larutan 

standar natrium benzoat 2,4 ppm, 2,6 ppm, 2,8 ppm, 3 ppm dan 3,2 ppm. 

d. Penentuan panjang gelombang maksimum  

Diambil salah satu larutan baku pembanding diukur serapannya pada panjang 

gelombang 200-400 nm menggunakan spektrofotometri UV-Vis dan 

diperoleh λmax dari natrium benzoat yaitu 227 nm. 

e. Pembuatan kurva standar  

Diukur serapan larutan baku natrium benzoat dari deret konsentrasi yang 

telah dibuat pada λmax yang diperoleh. Dari hasil pengukuran serapan deret 

larutan baku pada panjang gelombang maksimum natrium benzoat dibuat 

hubungan antara serapan dengan konsentrasi bpj, sumbu Y adalah nilai 

serapan (A) dan sumbu X adalah konsentrasi (bpj). Persamaan garis lurus 

adalah y = ax + b. 

f. Penetapan kadar natrium benzoat pada sampel  

10 mg dari setiap sampel ditimbang, dimasukkan kelabu takar 10 ml, 

diencerkan sampai kadar ditentukan dengan 10 ml air suling. 

Spektrofotometri UV-Vis dipakai mengukur serapan larutan disepanjang 

gelombang maksimum 227 nm. Selanjutnya menentukan jumlah zat aditif 
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pada natrium benzoat dengan menghitungnya menggunakan persamaan kurva 

standar yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai serapannya. 

g. Analisis data  

Data pengukuran kurva rerata standar digunakan untuk membuat persamaan 

garis regresi y = ax + b. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan garis 

regresi sebagai dasar, bahan sampel ditentukan. Setelah itu, informasi tersebut 

diolah manual, diberikan analisis deskriptif yang disajikan berbentuk 

tabel/grafik. 

Keterangan :  

y = Menyatakan Absorban 

b = Slope (Koefisien regresi) 

a = Intersep (juga menyatakan slope = kemiringan) 

x = Konsentrasi (Variabel terikat)
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi 

 Tabel 9. Hasil Ekstraksi Natrium Benzoat Pada Sampel 

Jenis Ekstrak Volume  

Sampel (ml) 

Volume  

pelarut etanol (ml) 

Berat Ekstrak (mg) 

Jelly 1 20 25 10 

Jelly 2 20 25 10 

Jelly 3 20 25 10 

Jelly 4 20 25 10 

Jelly 5 20 25 10 

 

2. Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Natrium Benzoat 

Tabel 10. Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar Natrium Benzoat 

100 ppm 

Konsentrasi (ppm) Absorbansi 

2.4 0.3487 

2.6 0.3685 

2.8 0.3929 

3 0.4151 

3.2 0.4490 

Slope (b) 0.0488 

Aksis intersep (a) 0.1236 

Koefisien korelasi (r) 0.9904 

Didapatkan persamaan regresi: y = a + bx  

           y = 0.1236 + 0.0488x 
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Gambar 10. Grafik hubungan antara serapan larutan natrium benzoat baku 

pembanding dengan konsentrasi pada panjang gelombang 

maksimum 227 nm. 

 

3. Hasil Pengukuran Absorbansi Natrium Benzoat Pada Sampel 

 Tabel 11. Hasil Pengukuran Absorbansi Natrium Benzoat Pada Sampel 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

No Sampel Absorbansi 

1. SA 1 0.2996 

2. SA 2 0.1420 

3. SA 3 0.1841 

4. SA 4 0.1919 

5. SA 5 0.1509 
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Keterangan : 

1. SA 1 : Sampel 1 (jelly Indra)
® 

2. SA 2 : Sampel 2 (jelly Iki premium
)® 

3. SA 3 : Sampel 3 (jelly Jiggo)
®

 

4. SA 4 : Sampel 4 (jelly Milenia)
®

 

5. SA 5 : Sampel 5 (jelly Tiky)
®

 

 

4. Hasil Analisis Data Kadar Natrium Benzoat Pada Sampel 

 Tabel 12. Hasil Analisis Data Kadar Natrium Benzoat Pada Sampel  

No Sampel Absorbansi Rata-rata Kadar Range Kadar 

Yang Diterima 

1. SA 1 0.2998 

0.2994 

0.2996 

 

0.2996 

 

 

2.3943 mg/L 

Menurut 

Peraturan Kepala 

BPOM RI Nomor 

36 Tahun 2013, 

penggunaan kadar 

pengawet natrium 

benzoat sebagai 

bahan tambahan 

yang diizinkan 

yaitu 600 mg/kg 

(Rohmah 

Amanatur, dkk., 

2021). 

2. SA 2 0.1426 

0.1420 

0.1416 

 

0.1420 

 

0.8897 mg/L 

 

3. SA 3 0.1841 

0.1839 

0.1843 

 

0.1841 

 

    1.2916 mg/L 

4. SA 4 0.1919 

0.1918 

0.1921 

 

0.1919 

 

1.3660 mg/L 

5. SA 5 0.1511 

0.1509 

0.1507 

 

0.1509 

 

0.9746mg/L 
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B. Pembahasan  

Minuman jelly berbahan dasar buah, hingga banyak yang menyukainya 

dari semua umur, dapat meningkatkan gizi dan menyehatkan tubuh. Minuman 

jelly mempunyai keunggulan seperti dihasilkan memakai teknologi sederhana, 

disimpan lama apabila produk tersebut pada kondisi penyimpanan yang tepat 

(Putra, dkk., 2021).  

Makanan atau minuman dalam bentuk gel yang disebut jeli terbuatnya dari 

agar, karagenan, gelatin, senyawa hidrokoloid, dan pektin dan mungkin 

mengandung gula, asam, atau bahan lainnya yang legal. Minuman jelly 

mempunyai kekentalan gel lemah hingga lebih mudah dihisap. Minuman semi 

padat yang disebut jeli dihasilkan dengan memasak jus buah dengan gula. Namun, 

konsistensinya jika dikonsumsi melalui sedotan akan mudah hancur. Minuman jeli 

bukan sekadar minuman biasa; mereka juga bisa dicerna sebagai cara untuk 

menunda rasa lapar. Mulut masih merasakan bentuk gelnya (Desniar, dkk., 2016 ). 

Produk makanan ringan yang tersebar dipasar adalah jelly dibuat dengan berbagai 

macam bahan pengawet (Saputri, dkk., 2021). 

BPOM tugasnya melakukan pengawasan tentang pemakaian pengawet di 

Indonesia. Bahan pengawet seringkali dipakai dikeseharian oleh warga, 

khususnya dalam produksi produk pangan khususnya makanan ringan. Pengawet 

dapat digunakan secukupnya atau pada tingkat yang masih dalam batas yang 

diperbolehkan. Jika penggunaan bahan pengawet melampaui batasan yang 

diizinkan, masalah kesehatan dan bahkan penyakit dapat terjadi (Gama Indjar 

Sabaniah, dkk., 2023). 

Dibandingkan teknik lain, penggabungan bahan pengawet lebih umum 

digunakan karena lebih sederhana dan terjangkau. Benzoat, biasanya terdapat 

pada kalium atau natrium benzoat yang lebih larut dalam air, merupakan bahan 
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pengawet yang banyak digunakan untuk mengawetkan berbagai jenis makanan 

dan dijual di pinggir jalan. Karena natrium benzoat mempunyai aktivitas tinggi 

pada pH asam, natrium benzoat dapat dipakai mengawetkan makanan sifatnya 

asam (efektif pada pH 2,5–4,0), termasuk salad buah, minuman berkarbonasi, 

acar, selai, jeli, dan margarin (Estiasih, 2015). 

Aturan BPOM No 36 Tahun 2013, komponen yang mengandung bahan 

pengawet natrium benzoat sebanyak 600 mg/kg diperbolehkan (Rohmah 

Amanatur, dkk., 2021). Natrium benzoat bahan pengawet seringkali dipakai 

dimakanan/minuman karena toksisitasnya yang rendah, kualitas antimikroba, dan 

peningkatan kelarutan dalam air. Ketika pH ≤ 4,5, natrium benzoat bekerja 

dengan baik di lingkungan asam; nilai pH yang lebih tinggi sebaiknya tidak 

digunakan. Karena lebih banyak asam yang tidak terikat dapat dihasilkan pada 

nilai pH yang lebih rendah, benzoat akan bekerja lebih baik. Pelarutan natrium 

benzoat dalam membran sel mikroba dan pembentukan ion hidrogen dapat 

menurunkan pH, mengganggu metabolisme, dan pada akhirnya menyebabkan 

kematian sel akan difasilitasi oleh asam yang tidak terdisosiasi ini. Karena 

stabilitas dan kelarutannya yang unggul dalam air, natrium benzoat lebih sering 

digunakan (Azmi, dkk., 2020).   

Analisis jumlah kadar bahan pengawet natrium benzoat dalam produk jelly 

biasanya diterapkan memakai spektrofotometri UV-Vis. Panjang gelombang UV 

dan sinar tampak digunakan sebagai daerah serapan dalam spektrofotometri UV-

Vis, suatu teknik analisis yang menemukan zat. Data analisis kuantitatif dan 

kualitatif dapat diperoleh melalui spektrofotometri UV-Vis. Sensibilitas tinggi, 

selektivitas unggul, dan akurasi yang baik merupakan ciri utama spektrofotometri 

UV-Vis. Dibandingkan dengan teknik lain, pengujian dengan Spektrofotometri 

UV-Vis relatif cepat ( Abriyani Ermi., dkk, 2023).  
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Dalam penelitian ini terkait analisis kadar natrium benzoat dari beberapa 

merek jajanan jelly di pasar tradisional Bontoramba kabupaten Jeneponto 

menggunakan metode spektrofotometri uv-vis periode Agustus-Oktober 2023 

didapatkan kadar pengawet dalam kelima sampel jajanan jelly memenuhi 

standarisasi sudah diputuskan aturan BPOM RI No. 36 Tahun 2013 yaitu 600 

mg/kg. 

Tabel 9 menyajikan temuan dari pemisahan natrium benzoat dari sampel. 

Terlihat kelima sampel mempunyai volume yang sama (20 ml), pelarut etanol 25 

ml, dan berat ekstrak 10 mg. Dalam penelitian ini, ekstraksi cair-cair adalah 

metodologinya. Menambahkan pelarut cair ke dalam campuran homogen 

memungkinkan pemisahan sejumlah bagian jadi 2 fase yakni organik dan 

aqueous. Proses ini dikenal sebagai ekstraksi cair-cair. Kedua fase yang termasuk 

bahan tersebar dikocok dan didiamkan sampai terpisah sempurna lalu berbentuk 2 

lapisan fasa cair. Pendekatan ini melibatkan pemisahan unsur-unsur kimia 

diantara 2 tahap pelarut yang tidak bercampur satu sama lain. Beberapa bagian 

larut difase pertama dan sebagiannya larut difase kedua. dan rasio konsentrasi 

yang ditetapkan akan digunakan untuk membagi unsur-unsur kimia menjadi dua 

tahap berbeda berdasarkan derajat polaritasnya (Sugiarto Wahyu Kurniawan, dkk., 

2023). 

Sebelum menggunakan kloroform untuk ekstraksi natrium benzoat, 20 

mililiter NaCl jenuh ditambahkan ke sampel pada fase ekstraksi natrium benzoat. 

Fungsinya mengubah asam benzoat jadi garam natrium benzoat. Dibandingkan 

dengan asam benzoat, natrium benzoat lebih larut diair karena garam asam 

benzoat bersifat ionik. NaOH 10% kemudian ditambahkan kelarutan hingga 

warna jadi biru, yang ditunjukkan dengan warna kertas lakmus berubah jadi biru. 

HCl 5% ditambahkan ke garam natrium benzoat, mengubahnya kembali jadi asam 
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benzoat, yang terdapat dimolekul di lingkungan asam yang terlihat dari 

memerahnya kertas lakmus biru. Inilah respons yang terjadi: 

C6H5COOH + NaCl    C6H5COONa + HCl 

Teknik spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk melakukan tahap 

analisis kuantitatif. Spektrofotometri UV-Vis merupakan suatu teknik analisis 

yang mendeteksi senyawa dengan menggunakan daerah serapan pada panjang 

gelombang UV dan Visible. Teknik yang berguna untuk mengukur serapan 

cahaya pada daerah ultraviolet (panjang gelombang 100–200 nm) dan spektrum 

tampak (panjang gelombang 200–700 nm) adalah spektrofotometri UV-Vis 

(Harahap, dkk., 2020). Sebelum pemisahan asam benzoat menggunakan metode 

least square untuk memastikan kandungan asam benzoat dan selanjutnya 

menghitung bahan natrium benzoat menurut berat molekulnya, sampel 

dikeluarkan menggunakan kloroform dengan penambahan 25, 15, dan 10 ml.         

Absorbansi tertinggi yang diukur pada salah satu konsentrasi yang 

digunakan untuk menentukan kurva baku menentukan panjang gelombang yang 

digunakan untuk pengujian sampel. Pada Tabel 10 konsentrasi tipikal natrium 

benzoat yang digunakan adalah 2,4 ppm, 2,6 ppm, 2,8 ppm, 3 ppm, dan 3,2 ppm, 

dan serapan maksimum yang diperoleh berturut-turut adalah 0,3487, 0,3685, 

0,3929, 0,4151, dan 0,4490. Pembacaan serapan spektrofotometer harus antara 

15% dan 70%, atau 0,2 dan 0,8. Penganjuran ini didasarkan pada gagasan bahwa 

kesalahan fotometrik dapat diabaikan dalam spektrum nilai serapan ini. Tabel 11 

menampilkan temuan penentuan serapan natrium benzoat dalam sampel: untuk 

SA1 adalah 0,2996 ppm; untuk SA2 sebesar 0,1420 ppm; untuk SA3 sebesar 

0,1841 ppm; untuk SA4 sebesar 0,1919 ppm; dan untuk SA5 sebesar 0,1509 ppm. 

Penyerapan terbesar ditemukan pada panjang gelombang 227 nm 

berdasarkan ukuran panjang gelombang natrium benzoat yang digunakan diriset. 
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Hal ini menghasilkan kurva tipikal dengan persamaan regresi y = 0,1236 + 

0,0488x. 

Pada riset ini jumlah natrium benzoat yang terdapat pada sampel pada 

tabel 12 untuk A1 adalah 2,3943 mg/L, sampel A2 adalah 0,8897 mg/L, sampel 

A3 adalah 1,2916 mg/L, sampel A4 adalah 1,3660 mg/L, dan sampel A5 adalah 

0,9746 mg/L. Nilai-nilai ini ditentukan dari rumus regresi yang diterima. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kelima sampel makanan ringan jeli telah 

memenuhi persyaratan 600 mg/kg yang ditentukan dalam Aturan BPOM No 36 

Tahun 2013. Kajian “Penentuan Kadar Pengawet Natrium Benzoat pada Saus 

Cabai Kemasan Menggunakan Spektrofotometri Uv-Vis” oleh Dewi, K.A.Y., dkk. 

(2019) tidak jauh berbeda dengan ini. Pengawet natrium benzoat terdeteksi pada 

dua sampel yang dinyatakan positif. Kadar bahan pengawet natrium benzoat yaitu 

157,767 mg/kg untuk sampel A dan 182,8 mg/kg untuk sampel B, belum 

melampaui batas kadar 1000 mg/kg yang ditentukan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan (Permenkes) No 722/Menkes/PER/IX/88. Riset Sari, M., dkk. (2022) 

perihal “Pengujian Kadar Natrium Benzoat pada Saus Cabai Kemasan dari 

Beberapa Pasar Tradisional di Kota Medan” memberikan hasil untuk beberapa 

sampel berkisar antara 48,9845 mg/kg hingga 97,3628 mg/kg, namun tetap berada 

di bawah ambang batas yakni 1000 mg/kg sesuai aturan BPOM RI No 11 Tahun 

2019. Penjelasan tersebut memberikan kesimpulan bahwa kadar natrium benzoat 

sebesar 0,1 g/kg terhambatnya mikroorganisme. Olehnya, setiap produsen dapat 

memutuskan berapa banyak natrium benzoat dimasukkan dimakanan dengan tetap 

memperhatikan batas peningkatan yang sesuai untuk setiap produk yang 

dihasilkan.        

Lima sampel jelly yang digunakan diriset memiliki penggunaan bahan 

pengawet natrium benzoat yang memenuhi pedoman 600 mg/kg sesuai aturan 
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BPOM No 36 Tahun 2013. Pengawet benzoat digunakan terutama pada produk 

sirup, minuman isotonik, saus, margarin, kecap, selai, dan jeli untuk menghambat 

pertumbuhan jamur dan bakteri. Natrium benzoat berfungsi dengan membuat 

sesuatu menjadi lebih asam. Dengan cara ini, makanan aman dikonsumsi dalam 

jangka waktu yang cukup lama dan jamur tidak dapat berkembang dan menyebar. 

Total natrium benzoat yang digunakan sebagai bahan pengawet telah memenuhi 

SNI yaitu 600 mg/kg, maka dianggap aman digunakan. Namun, hal ini akan 

mengakibatkan masalah kesehatan jika dosis yang disarankan tidak diikuti saat 

menggunakannya. Menggunakan natrium benzoat dalam jumlah besar dapat 

meningkatkan risiko kanker dan menyebabkan urtikaria, asma, dan iritasi lambung 

(Nurhasnawati Henny, dkk., 2023).  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kadar pengawet natrium benzoat yang terkandung dalam lima sampel jajanan 

jelly tersebut yaitu pada sampel A1 sebesar 2.3943 mg/L, sampel A2 sebesar 

0.8897 mg/L, sampel A3 sebesar 1.2916 mg/L, sampel A4 sebesar 1.3660 

mg/L dan sampel A5 sebesar 0.9746 mg/L.  

2. Kadar pengawet dalam kelima sampel jajanan jelly memenuhi standar yang 

telah ditetapkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 36 

Tahun 2013 yaitu 600 mg/kg. 

B. Saran 

 Warga dan produsen semestinya memperhatikan pemakaian bahan 

pengawet pada produk makanan/minuman, sehingga tidak melewati batasan yang 

sudah diatur oleh BPOM maupun kemenkes. 
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LAMPIRAN 

  Lampiran 1. Peta Lokasi Pengambilan Sampel 

Dusun Tombolo, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto 
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Lampiran 2. Skema Kerja Penelitian 

1. Ekstraksi natrium benzoat 

 

 

Ditambahkan dengan 1 g NaCl 

Dimasukkan ke labu ukur 50 ml 

Ditambahkan 20 ml NaCl jenuh 

Ditambahkan NaOH 10% sampai larutan jadi basa 

 

 

Disaring   

 Ditambahkan  dengan  HCl  5%  sampai larutan sifatnya asam 

 Diekstraksi menggunakan kloroform secara berurut sebanyak 25, 

15 dan 10 ml 

 

   

           Dilarutkan ekstrak kering dengan etanol sampai 25 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ml sampel jajanan 

jelly 

Hasil  

Larutan bersifat basa ditunjukkan dengan perubahan warna kertas 

lakmus merah jadi biru

Filtrat didapatkan dimasukkan ke corong pisah 

Lapisan kloroform dipisahkan dan diuapkan dengan waterbath disuhu 50°C 
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2. Pembuatan larutan baku induk natrium benzoat 100  ppm 

 

      

     Dilarutkan dengan aquadest 50 ml 

     Dimasukkan kedalam labu ukur 50 ml sampai tanda batas 

3. Pembuatan kurva standar  

 

 

 Diukur masing-masing absorbansinya dengan memakai    

 spektrofotometri UV-Vis disepanjang gelombang maksimum 

 227 nm 

 

 

 

 

4. Perhitungan larutan induk 

1 ppm         = 
 

  
 = 
  

 
 

1 ppm         = 
      

       
 = 

    

      
 = 
    

   
 

1 ppm         = 0,01 mg/ml 

100 ppm  = x 

     

      
              = 

          

 
  

                           100 x 0,01 mg/ml 

                         1 mg/ml 

                                                               

10 mg natrium benzoat  

Larutan baku standar 2,4, 

2,6, 2,8, 3 dan 3,2 

Diperoleh absorbansi yang dibuat kurva standar 

dinyatakan hubungan antara absorbansi yang 

diperoleh dengan konsentrasi masing-masing 

larutan baku standar 

Larutan induk tersebut setara dengan 100 

ppm kadar natrium benzoat 
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 100 ppm     = 1 mg dalam 1 ml 

     = 100 ml = 100 mg 

100 ppm      = 100 ml 

Jadi larutan induk yang ditimbang itu sebanyak 100 mg natrium 

benzoat dan ditambahkan aquadest sebanyak 100 ml. 

 

5. Perhitungan pengenceran  

Adapun kadar baku standar yaitu 2,4, 2,6, 2,8, 3 dan 3,2 ppm 

Rumus : 

V1.N1 = V2.N2 

a. 2,4 ppm 

V1.N1             = V2.N2 

V1. 100 ppm = 50 ml . 2,4 ppm 

        V1 = 
                

       
 

                        = 1,2  ml 

b. 2,6 ppm 

V1.N1             = V2.N2 

V1. 100 ppm = 50 ml . 2,6 ppm 

        V1 = 
                

       
 

                        =  1,3 ml 

c. 2,8 ppm 

V1.N1             = V2.N2 

V1. 100 ppm = 50 ml . 2,8 ppm 

        V1 = 
              

       
 

                        = 1,4 ml 
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d. 3 ppm 

V1.N1             = V2.N2 

V1. 100 ppm = 50 ml . 3 ppm 

        V1 = 
              

       
 

                        = 1,5 ml     

e. 3,2 ppm 

V1.N1             = V2.N2 

V1. 100 ppm = 50 ml . 3,2 ppm 

        V1 = 
                

       
 

                        = 1,6 ml     
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Lampiran 3. Perhitungan Kadar Natrium Benzoat  

1. Sampel 1  

Berat sampel yang ditimbang A  = 10 mg 

Serapan (y) 1     = 0.2998  

  (y) 2    = 0.2994  

  (y) 3    = 0.2996  

Rata-rata serapan                                  y = 
         

  

      = 
                     

 
 = 0.2996  

Persamaan regresi            y = 0.1236 + 0.0488x 

Kadar natrium benzoat        (x) 0.2996  = 0.1236 + 0.0488x 

              x = 
                

       

              x = 2.0291 µL/ml 

             K = 
    
   x fp 

             K = 
                  

      x 10/10 

             K = 2.0291 mg/g 

Kadar natrium benzoat              = kadar as.benzoatx 
              
              

          = 2.0291 x 
       
       

         = 2.0291 x 1,18 

         = 2.3943 mg/L 

 

2. Sampel 2 

Berat sampel yang ditimbang A  = 10 mg 

Serapan (y) 1     = 0.1426  

  (y) 2    = 0.1420  

  (y) 3    = 0.1416  

Rata-rata serapan            y = 
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      = 
                     

 
 = 0.1420  

Persamaan regresi                     y = 0.1236 + 0.0488x 

Kadar natrium benzoat        (x) 0.1420  = 0.1236 + 0.0488x 

              x = 
                

       

              x = 0.7540 µL/ml 

             K = 
    
   x fp 

             K = 
                  

      x 10/10 

             K = 0.754 mg/g 

Kadar natrium benzoat   = kadar as.benzoat x 

              
              

          = 0.754 x 
       
       

         = 0.754 x 1,18 

         = 0.8897 mg/L 

 

3. Sampel 3 

Berat sampel yang ditimbang A  = 10 mg 

Serapan (y) 1     = 0.1841  

  (y) 2    = 0.1839 

  (y) 3    = 0.1843  

Rata-rata serapan                                  y = 
         

  

      = 
                     

 
 = 

0.1841 

Persamaan regresi                     y = 0.1236 + 0.0488x  

Kadar natrium benzoat         (x) 0.1841 = 0.1236 + 0.0488x 

              x = 
                

       

              x = 1.0946 µL/ml 
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             K = 
    
   x fp 

             K = 
                  

      x 10/10 

             K = 1.0946 mg/g 

Kadar natrium benzoat   = kadar as.benzoat x 

              
              

          = 1.0946 x 
       
       

         = 1.0946 x 1,18 

         = 1.2916 mg/L 

 

4. Sampel 4 

Berat sampel yang ditimbang A  = 10 mg 

Serapan (y) 1     = 0.1919  

  (y) 2    = 0.1918 

  (y) 3    = 0.1921  

Rata-rata serapan                                  y = 
         

  

      = 
                     

 
 = 

0.1919 

Persamaan regresi                     y = 0.1236 + 0.0488x 

Kadar natrium benzoat        (x) 0.1919 = 0.1236 + 0.0488x 

              x = 
                

       

              x = 1.1577 µL/ml 

             K = 
    
   x fp 

             K = 
                  

      x 10/10 

             K = 1.1577 mg/g 

Kadar natrium benzoat   = kadar as.benzoat x 
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          = 1.1577 x 
       
       

         = 1.1577 x 1,18 

          = 1.3660 mg/L 

 

 

5. Sampel 5 

Berat sampel yang ditimbang A  = 10 mg 

Serapan (y) 1     = 0.1511  

  (y) 2    = 0.1509 

  (y) 3    = 0.1507 

Rata-rata serapan                                  y = 
         

  

      = 
                     

 
 = 

0.1509 

Persamaan regresi                     y = 0.1236 + 0.0488x 

Kadar natrium benzoat        (x) 0.1509 = 0.1236 + 0.0488x 

              x = 
                

       

              x = 0.8260 µL/ml 

             K = 
    
   x fp 

             K = 
                  

      x 10/10 

             K = 0.836 mg/g 

Kadar natrium benzoat   = kadar as.benzoat x 

              
              

          = 0.826 x 
       
       

          = 0.826 x 1,18 

         = 0.9746 mg/L 
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Lampiran 4. Gambar sampel jajanan jelly 

Gambar 11. Sampel jelly 

 

 

 

 

 

SA1 

SA2 

SA3 

SA4 

SA5 
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Lampiran 5. Gambar alat Spektrofotometri UV-Vis  

Gambar 12. Spektrofotometri UV-Vis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

 
 

Lampiran 6. Gambar hasil ekstraksi sampel jajanan jelly 

                         Gambar 13. Hasil Ekstraksi Sampel  
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Lampiran 7. Gambar larutan sampel jajanan jelly  

   Gambar 14. Larutan sampel jelly 
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Lampiran 8. Gambar larutan standar natrium benzoat 

Gambar 15. Larutan standar natrium benzoat 
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Lampiran 8. Gambar penentuan panjang gelombang maksimum 

Gambar 16. Penentuan panjang gelombang maksimum  
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  Lampiran 9. Gambar pembacaan absorbansi larutan standar natrium benzoat 

 

Gambar 17. Pembancaan absorbansi larutan standar natrium benzoat 
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Lampiran 10. Gambar pembacaan absorbansi natrium benzoat pada sampel  

Gambar 18. Pembacaan absorbansi natrium benzoat pada sampel 
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Lampiran 11. Gambar hasil absorbansi larutan standar natrium 

benzoat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Hasil absorbansi larutan standar natrium benzoat 
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Lampiran 12. Gambar hasil absorbansi natrium benzoat pada sampel  

Gambar 20. Hasil absorbansi natrium benzoat pada sampel 
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Lampiran 13. Batas maksimum penggunaan BTP pengawet  

BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP PENGAWET 

 

(PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG BATAS 

MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN 

PENGAWET) 
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