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Abstrak
Keong mas atau dalam bahasa daerah Sulawesi (Kabupaten Konawe) disebut sebagai “Keong kowoe”  

banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai makanan. Keong ini dipercaya memiliki banyak khasiat dan 
manfaat, antara lain kandungan antioksidan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan menentukan pelarut yang 
terbaik untuk mengekstrak komponen bioaktif keong mas dan menentukan kandungan antioksidannya. 
Penelitian ini meliputi analisis proksimat, uji kuantitatif aktivitas antioksidan dengan metode DPPH.  
Hasil pengukuran morfometrik menunjukkan rendemen daging sebesar 11,86%. Kandungan proksimat 
daging segar tertinggi pada kadar air sebesar 65,79%, protein 18,14%, abu 10,49%, karbohidrat 4,14% 
dan lemak 3,44%, sedangkan pada daging kering kadar air  sebesar 40,04%, protein 38,06%, karbohidrat 
10,66%, abu 8,53% dan lemak 2,70%. Hasil pengamatan didapatkan rendemen hasil ekstraksi senyawa aktif 
menggunakan pelarut kloroform (non polar) sebesar 1,78%, etil asetat (semi polar) 3,41% dan metanol 
6,63% (polar). Rendemen yang tinggi pada pelarut metanol diduga karena keong kowoe mengandung lebih 
banyak senyawa aktif yang bersifat polar. Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak kasar jenis pelarut metanol 
(polar) mempumyai nilai IC50 yaitu 111,28 ppm, sehingga tergolong sedang.   

Kata kunci: antioksidan, bioaktif, proksimat, rendemen

Abstract
Gold snail is called “Kowoe” in Celebes Island. They are  widely utilized by people as food.  This 

snail also has many properties and benefits.  The aims of this study were to determine the best solvent to 
extract the bioactive components of snails and measure the antioxidant activity. The  proximate analysis 
was caried out, then quantitative test of antioxidant activity by DPPH method was measured. The results 
of morphometric measurements showed the meat yield  11.86%. The  proximate analysis of fresh meat  
consisted of water content 65.79%, 18.14% protein, 10.49% ash, 4.14% carbohydrates, and fats 3.44%, while 
the moisture content of dried meat contained  40/ 04%, 38.06% protein, carbohydrates 10.66%, ash 8.53% 
and 2.70% fat, respectively. The yield of extraction of the active compound using chloroform (non-polar) 
was 1.78%, ethyl acetate (semi-polar) was 3.41% and 6.63% methanol (polar).  The  snails kowoe contain 
more the polar of active compounds. The antioxidant activity of crude extract in methanol solvent (polar) 
had IC50 values  111.28 ppm (moderate).
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PENDAHULUAN
Keong kowoe merupakan salah satu 

spesies dari kelas gastropoda dan tergolong 
dalam keong mas, termasuk kelompok 

molusca dari famili Ampullariida yang 
banyak dijumpai disungai, danau, rawa dan 
persawahan di Kabupaten Konawe, Sulawesi 
Tenggara.  Keong kowoe merupakan salah 
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satu sumber mata pencaharian masyarakat 
setempat di Kabupaten Konawe. Keong kowoe 
mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat 
di sekitar Kabupaten Konawe, keberadaannya 
cukup melimpah, harga relatif murah dan 
dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Keong 
kowoe ini biasa di perdagangkan dalam 
bentuk segar utuh, segar kupas, sate dan asap. 
Hasil observasi lapangan dan wawancara 
pada masyarakat sekitar menyatakan bahwa 
secara empiris keong kowoe dipercayai dapat 
menyembuhkan penyakit hepatitis. 

Organisme ini mempunyai potensi 
ekonomis dan perlu diteliti terutama tentang 
komponen-komponen yang berasal dari 
protein, lemak, karbohidrat mineral, asam 
amino, dan asam lemak serta keberadaan 
kandungan senyawa bioaktif. Pemahaman 
komposisi kimia sangat penting untuk 
memberikan informasi mengenai kandungan 
gizi dan memastikan keong kowoe sebagai 
bahan pangan. Khasiat dan manfaatnya secara 
sempiris yang mampu memberikan efek 
menyehatkan bila dikomsumsi memberikan 
dugaan bahwa di dalam keong kowoe ini 
terdapat suatu komponen yang bersifat 
antioksidan.

Antioksidan adalah zat yang dapat 
menunda, memperlambat dan mencegah 
terjadinya proses oksidasi. Antioksidan 
berfungsi mengatasi atau menetralisir 
radikal bebas sehingga diharapkan dengan 
pemberian antioksidan tersebut proses tua 
dihambat atau paling tidak “tidak dipercepat” 
serta dapat mencegah terjadinya kerusakan 
tubuh dari timbulnya penyakit degeneratif                                    
(Swasono et al. 2007). Antioksidan secara 
alami terdapat pada semua bahan pangan, 
baik yang berasal dari daratan maupun 
perairan. Bahan pangan yang berasal dari 
perairan khususnya dari kelas gastropoda, 
banyak mengandung komponen-komponen 
bioaktif dan antioksidan (Anand et al.  2010).  

Jenis-jenis Gastropoda yang telah 
diteliti dan mengandung antioksidan 
antara lain, lintah laut (Discodoris sp.)                                                                                      
(Nurjanah et al. 2011), Lymnaea stagnalis 
(Vorontsova et al. 2010), dan Pleuroploca 
trapezium (Anand et al. 2010). Gastropoda 
juga mengandung berbagai macam komponen 
bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan 

manusia. Komponen bioaktif tersebut antara 
lain alkaloid, steroid, flavonoid, saponin, 
dan fenol hidrokuinon (Harborne 1984).                
Prabowo (2009) menunjukkan bahwa uji 
fitokimia terhadap ekstrak keong matah 
merah (Cerithidea obtusa) yang mempunyai 
aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa 
keong matah merah mengandung senyawa 
bioaktif golongan alkaloid dan flavonoid. 
Keong mas telah banyak diteliti meliputi 
komposisi kimia, asam amino hingga fitokimia 
(Nurjanah et al. 2014). Kajian mengenai keong 
kowoe bermanfaat untuk pengembangan 
dan pemanfaatan keong kowoe secara 
optimal dimasa yang akan datang. Penelitian 
ini bertujuan untuk menentukan pelarut 
terbaik, dan mengetahui aktivitas kandungan 
antioksidan yang terkandung dalam keong 
kowoe.

BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan pada penelilitian 
ini adalah keong kowoe yang dari daerah 
persawahan di kabupaten Konawe Sulawesi 
Tenggara, pelarut bahan kimia kloroform 
(Merck p.a), etil asetat (Merck p.a), metanol 
(Merck p.a), alkohol, asam format glacial, 
dan DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). 
Alat-alat yang digunakan antara lain tabung 
reaksi (pyrex), labu erlenmeyer (pyrex), 
spetrofotometri UV-VIS Hitachi U-2800 
pada panjang gelombang 517 nm dan rotary 
evaporator merek RV 10 Basic V 115.

 
Metode  Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa 
tahapan yaitu, karakterisasi fisik meliputi 
pengukuran morfometrik (Dance 1977), 
perhitungan rendemen daging keong kowoe, 
pengambilan dan preparasi bahan baku 
(Metusalach 2007) serta analisis komposisi 
kimia. 

Ekstraksi keong kowoe
Ekstraksi bahan aktif dilakukan 

menurut prosedur Quinn (1988). Ekstraksi 
menggunakan tiga pelarut berdasarkan tingkat 
kepolarannya yaitu kloroform p.a. (non polar), 
etil asetat p.a. (semi polar) dan metanol p.a. 
(polar). Ekstraksi dilakukan dengan maserasi 
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25 g tepung keong kowoe kering dalam 100 
ml pelarut kloroform p.a. selama 48 jam 
dalam orbital shaker dengan kecepatan 8 
rpm. Hasil maserasi disaring dengan kertas 
saring Whatman 42. Residu yang dihasilkan 
dimaserasi dalam 100 ml etil asetat p.a. selama 
48 jam dan menggunakan orbital shaker 
dengan kecepatan 8 rpm, sedangkan filtrat 
ekstrak kloroform yang diperoleh dievaporasi 
hingga pelarut memisah dengan ekstrak 
menggunakan rotary vacuum evapotator 
pada suhu 50Ekstraksi bahan aktif dilakukan 
menurut prosedur Quinn (1988). Ekstraksi 
menggunakan tiga pelarut berdasarkan tingkat 
kepolarannya yaitu kloroform p.a. (non polar), 
etil asetat p.a. (semi polar) dan metanol p.a. 
(polar). Ekstraksi dilakukan dengan maserasi 
25 g tepung keong kowoe kering dalam 100 
ml pelarut kloroform p.a. selama 48 jam 
dalam orbital shaker dengan kecepatan 8 
rpm. Hasil maserasi disaring dengan kertas 
saring Whatman 42. Residu yang dihasilkan 
dimaserasi dalam 100 ml etil asetat p.a. selama 
48 jam dan menggunakan orbital shaker 
dengan kecepatan 8 rpm, sedangkan filtrat 
ekstrak kloroform yang diperoleh dievaporasi 
hingga pelarut memisah dengan ekstrak 
menggunakan rotary vacum evapotator pada 
suhu 50oC. Residu etil asetat selanjutnya 
dimaserasi dalam 100 ml metanol dengan 
kecepatan 8 rpm. Filtrat yang diperoleh dari 
tiap ekstraksi dievaporasi menggunakan rotary 
vacum evapotator pada suhu 50oC. Residu 
etil asetat selanjutnya dimaserasi dalam 100 
ml metanol dengan kecepatan 8 rpm. Filtrat 
yang diperoleh dari tiap ekstraksi dievaporasi 
menggunakan rotary vacum evapotator pada 
suhu 50oC.

Uji aktivitas antioksidan (DPPH)
Pengujian antioksidan dilakukan dengan 

metode (Molyneux 2004). Ekstrak keong 
kowoe dari hasil ekstraksi bertingkat dan hasil 
pemurnian dilarutkan dalam metanol dengan 
konsentrasi 200, 400, 600 dan 800 ppm. 
Antioksidan sintetik BHT digunakan sebagai 
pembanding dan kontrol positif, dibuat 
dengan cara dilarutkan dalam pelarut metanol 
p.a. dengan konsentrasi 2, 4, 6 dan 8 ppm. 
Larutan DPPH yang akan digunakan dibuat 
dengan melarutkan kristal DPPH dalam 

pelarut metanol dengan konsentrasi 1 mM. 
Masing-masing sampel uji dan pembanding 
diambil 4,50 mL dan direaksikan dengan                                                                                                  
500 μL larutan DPPH 1 mM dalam tabung 
reaksi yang berbeda dan telah diberi label. 
Campuran tersebut kemudian diinkubasi 
pada suhu 37°C selama 30 menit dan 
diukur absorbansinya menggunakan 
spektrofotometer UV-VIS Hitachi U-2800 pada 
panjang gelombang 517 nm. Absorbansi dari 
larutan blanko juga diukur untuk melakukan 
perhitungan persen inhibisi. Larutan blanko 
dibuat dengan mereaksikan 4,50 mL pelarut 
metanol dengan 500 μL larutan DPPH 1 
mM dalam tabung reaksi. Nilai persentase 
aktivitas antioksidan dihitung dengan rumus:

Nilai konsentrasi contoh (ekstrak 
ataupun antioksidan pembanding BHT) 
dan persen inhibisinya diplot masing-
masing pada sumbu x dan y pada persamaan 
regresi linear. Persamaan regresi linear yang 
diperoleh dalam bentuk persamaan y = a + bx, 
digunakan untuk mencari nilai IC50 (inhibitor 
concentration 50%) dari masing-masing 
contoh dengan menyatakan nilai y sebesar 50 
dan nilai x yang akan diperoleh sebagai IC50. 
Nilai IC50 menyatakan besarnya konsentrasi 
larutan contoh (ekstrak ataupun antioksidan 
pembanding BHT) yang dibutuhkan untuk 
mereduksi radikal bebas DPPH sebesar 50%.

Analisis Data
Analisis data dilakukan berdasarkan 

model Steel dan Torrie (1993). Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dan uji lanjut Duncan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik kappa karaginan murni

Hasil pengukuran morfometrik pada 
keong kowoe berupa nilai rataan yang 
dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan 
keong kowoe dapat dilihat pada Gambar 
1. Keong kowoe memiliki berat utuh rata-
rata 40,66-74,52 g dengan rata-rata berat 
daging 5,45-7,98 g, berat cangkang rata-rata 
40,66-56,37 g dan berat cairan 6,84-10,15 g. 
Panjang rata-rata keong kowoe antara 56,53-



JPHPI 2017, Volume 20 Nomor 1

Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia 77

Karakteristik Keong Kowoe, Haslianti et al.

66,91 mm dengan rata-rata lebar cangkang                                                              
51,80-60,53 mm. Perbedaan panjang, lebar, 
tebal, dan berat keong kowoe merupakan 
perbedaan pertumbuhan yang dialami oleh 
tiap keong.

Pertumbuhan secara umum adalah 
perubahan dimensi (panjang, berat, volume, 
jumlah dan ukuran) persatuan waktu baik 
individu maupun komunitas. Pertumbuhan 
merupakan suatu indikator yang baik untuk 
melihat kondisi kesehatan individu, populasi, 
dan lingkungan (Moyle dan Cech 2004).  
Pertumbuhan suatu biota dapat dipengaruhi 
oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi 
pertumbuhan biota yaitu keturunan (genetik), 
jenis kelamin, parasit dan penyakit, serta umur 
dan maturitas. Faktor eksternal mempengaruhi 
pertumbuhan biota yaitu jumlah dan ukuran 
makanan yang tersedia, jumlah biota yang 
menggunakan sumber makanan yang tersedia, 
suhu, oksigen terlarut, kadar amonia di 
perairan dan salinitas (Moyle dan Cech 2004). 
Hasil pengukuran morfometrik pada keong 
kowoe, menunjukkan keragaman ukuran 
mulai dari besar, sedang dan kecil. Bahtiar 
(2005) menyatakan  bahwa pola pertumbuhan 

keong kowoe adalah tergolong cepat sampai 
lambat akibat pengaruh lingkungan tempat 
hidupnya, sehingga secara morfometrik 
menunjukan ukuran yang beragam.

Rendemen daging keong kowoe
Rendemen adalah persentase antara 

berat suatu bagian yang dapat dimanfaatkan 
dibandingkan dengan berat bahan utuh. 
Bagian yang umumnya dimanfaatkan oleh 
masyarakat sebagai bahan pangan adalah 
bagian daging. Berdasarkan hasil pengukuran 
rendemen daging keong kowoe adalah 
sebesar 11,86%. Rendemen ini lebih rendah 
dibandingkan dengan rendemen cangkang 
dan cairannya yaitu masing 73,16% dan 
14,96%. Hafiluddin (2012) mengemukan 
bahwa rendemen keong bakau (Telescopium 
telescopium) yang berasal dari perairan Sepulu 
memiliki rendemen cangkang 78,50%, daging 
10,16%, dan jeroan 11,34%. Keong bakau dari 
perairan Socah memiliki rendemen cangkang 
78,97%, daging 9,14%, dan jeroan 11,89%.

Keong kowoe memiliki rendemen 
cangkang yang tinggi karena hampir seluruh 
tubuhnya tertutupi oleh cangkang. Cangkang 
keong mempunyai tiga lapisan yang berbeda 
yaitu lapisan nacre yang merupakan lapisan 

Tabel 1  Hasil pengukuran morfometrik keong kowoe

Parameter Ukuran besar 
(n=34)

Ukuran  sedang 
(n=35)

Ukuran kecil 
(n=31)

Berat utuh (g) 74,52±8,97    57,68±3,65 40,66±8,05
Berat daging (g)   7,98±1,59 7,06±1,99   5,45±2,10
Berat Cangkang (g) 56,37±8,95 41,73±5,13 40,66±8,05
Berat cairan (g) 10,15±3,50   8,87±3,00   6,84±3,02
Lebar cangkang (mm) 60,53±3,71 56,60±2,26 51,80±5,07
Panjang cangkang (mm) 66,91±4,05 61,05±2,22 56,53±5,25

Gambar 1 Keong kowoe
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paling dalam, tipis, mengandung CaCO3yang 
keberadannya menentukan penampakan 
warna cangkang, lapisan perismatic yang 
mengandung hampir 90% CaCO3 dan terletak 
vertikal serta lapisan periostracum yang 
terdiri dari zat tanduk (Suwignyo et al. 2005). 
Kadar zat kapur (CaCO3) yang tinggi dan zat 
tanduk pada cangkang membuat rendemen 
cangkang menjadi paling tinggi diantara 
rendemen daging dan jeroan. 

Hasil pengukuran rendemen daging 
keong kowoe setelah dipreparasi yaitu 
rendemen daging keong kowoe segar 
689 g (12,70%) dari 5400 g keong kowoe 
utuh, kemudian mengalami penurunan 
setelah proses pengeringan menjadi 
258 g (4,76%).  Rendemen daging yang 
dihasilkan pada penelitian ini lebih kecil jika 
dibandingkan dengan rendemen penelitian                                     
Merdekawati (2013) menyatakan bahwa 
11,02% pada keong mata lembu, hal ini 
disebabkan keong kowoe memiliki cangkang 
lebih besar dan tebal tetapi daging yang 
dihasilkan sedikit. Penurunan rendemen 
pada daging keong kowoe disebabkan adanya 
penguapan kandungan air selama proses 
pengeringan.

Komposisi kimia
Komposisi kimia menggambarkan 

persentase komposisi lima unsur dasar 
kandungan gizi meliputi kadar air, protein, 
lemak, abu dan karbohidrat. Penghitungan 
komposisi kimia dilakukan dari daging keong 
kowoe berdasarkan berat basah. Kandungan 
gizi daging keong kowoe tersaji pada Tabel 2.

Komposisi proksimat daging keong kowoe 
dapat digolongkan sebagai hasil perikanan 
yang berprotein tinggi (38,06%) dan tinggi 
karbohidrat (10,66%) serta lemak rendah 

(dibawah 5%) sehingga baik untuk dikonsumsi 
khususnya bagi penderita penyakit hati                                                                                                
(Milinsk et al. 2006). Kandungan gizi 
keong kowoe setara dengan beberapa jenis 
moluska maupun echinodermata yang telah 
dikonsumsi dan secara empiris dipercaya 
sebagai aprodisiaka serta mampu mengobati 
berbagai penyakit (Witjaksono 2005 dan 
Nurjanah et al. 2005). Kandungan gizi dari 
daging keong kowoe secara umum tidak 
jauh berbeda dengan kandungan gizi dari 
jenis moluska lainnya. Jenis gastropoda 
air tawar memiliki kandungan gizi yang 
tidak jauh berbeda dengan jenis gastropoda 
laut meskipun dari masing-masing jenis 
gastropoda ini memiliki perbedaan dalam hal 
makanan dan lingkungan hidup. Faktor yang 
mempengaruhi variabilitas dalam kandungan 
gizi dari daging gastropoda yaitu jenis, 
ukuran (umur), tingkat kematangan seksual, 
suhu, jenis makanan, lokasi (pengambilan 
sampel) dan musim (Periyasamy et al. 2011). 
Kandungan gizi dari beberapa jenis moluska 
lainnya disajikan pada Tabel 3.

Kadar air merupakan jumlah air yang 
terkandung di dalam bahan pangan dan ikut 
menentukan kesegaran dan daya awet bahan 
pangan tersebut. Hasil analisis proksimat kadar 
air daging segar keong kowoe adalah 63,79%, 
setelah mengalami proses pengeringan 
dengan oven suhu 50-60°C mempunyai 
kadar air sebesar  40,04%. Kadar air daging 
segar keong kowoe tidak jauh berbeda 
dengan kadar air yang ditemukan pada                                                                                                               
Fasciolaria salmo yaitu 73,075%, sedangkan 
kadar air pada keong kowoe kering 40,04% 
(Nurjanah et al. 2011). Ehigiator et al. 
(2012) juga menyatakan bahwa kadar air                                                                                                    
Tympanotonus fuscatus yaitu 10,37%. Hasil 
kadar air yang berbeda pada Discodoris 

Tabel 2  Kandungan proksimat daging keong kowoe
Proksimat (%) Segar Kering

Protein  18,14±0,49 38,06%±0,23
Lemak  3,44±0,04  2,70%±0,37
Abu 10,49±0,6  8,53%±0,55
Karbohidrat 4,14±0,3 10,66%±0,07
Air 63,79±0,7 40,04%±0,33

Keterangan: Nilai ditunjukkan sebagai rata-rata±standar deviasi dengan pengujian 
        dua kali ulangan
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sp. yaitu 11,17% (Hafiluddin et al. 2011) 
dan Penaeus notialis yaitu 16,09%. (Bello 
2013). Bassey et al. (2011) menyatakan 
bahwa pengetahuan tentang kadar air bahan 
makanan berfungsi sebagai indeks yang 
berguna untuk menjaga kualitas, kerentanan 
terhadap infeksi, jamur, dan kadar air yang 
rendah dapat memperpanjang masa simpan 
dari spesies ini. Kadar air tersebut berada 
di bawah nilai kadar air maksimum untuk 
ekstraksi. Setyowati (2009)  mengemukan  
bahwa  kadar air maksimum harus 11%. 

Kadar protein dari daging segar keong 
kowoe sebesar 18,14%. Nilai tersebut lebih 
rendah dibandingkan dengan kadar protein 
pada Bursa spinosa yaitu sebesar 24,18% 
(Babu et al. 2010). Hasil pengukuran 
kadar protein daging kering keong kowoe 
70,34%. Ehigiator et al. (2012) melaporkan 
nilai protein dari Tympanotonus fuscatus 
yaitu 68,46%. Periyasamy et al. (2011) 
menunjukkan bahwa nilai protein dari 
daging kering Babylonia spirata yaitu 53,86%.                                                                                                 
Palpandi (2010) menjelaskan bahwa 
kandungan protein maksimum Cymbium 
melo yang ditemukan pada bagian mantel 
(30,19%) dan minimum pada jaringan tubuh 
lainnya (20,87%). 

Hasil analisis kadar lemak dari 
daging keong kowoe  segar adalah 3,44%.                         
Nurjanah et al. (2008) melaporkan 
kadar lemak dari Solen spp 0,32% dan                                                                                    
Zlatanos et al. (2006) melaporkan kadar lemak 
dari Loligo vulgaris 0,9%. Hasil tersebut lebih 
tinggi dibandingkan dengan kadar lemak pada 
spesies moluska lainnya. Perbedaan kadar 
lemak dapat dipengaruhi oleh jenis spesies, 
tingkat kematangan gonad dan umur suatu 

spesies. Majewska et al. (2009) menyatakan 
bahwa suatu spesies yang sudah matang 
gonadnya akan mengalami peningkatan 
kadar lemak. Hasil pengukuran kadar lemak 
daging kering keong kowoe adalah 2,70%.                                                                                               
Bassey et al. (2011) melaporkan nilai kadar 
lemak pada Pomecia polludosa dan Ergeria 
radiata memiliki rata-rata 6,03-7,60%. 
Kandungan lemak keong kowoe pada 
penelitian ini termasuk rendah dan dapat 
dikategorikan dalam tipe rendah lemak dan 
diindikasikan bahwa spesies ini tidak akan 
mudah menjadi tengik (Abulude et al. 2006). 

Wang et al. (2011) melaporkan bahwa 
lektin pada moluska memiliki keunikan 
sebagai agen sistem kekebalan tubuh 
bagi moluska terhadap berbagai patogen.                        
Wang et al. (2007) melaporkan bahwa lektin 
rekombinan yaitu rCflec-1 dari kerang Chlamys 
farreri dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri E. coli dan Micrococcus luteus.                                                                 
Ito et al. (2011) melaporkan bahwa lektin dari                                                                                          
Achatina fulica dapat menggumpalkan sel 
darah merah dan eritrosit dari domba dan 
kelinci.

Hasil analisis kadar karbohidrat dari 
daging keong kowoe segar sebesar 4,15% 
dan kadar karbohidrat daging keong kowoe 
kering sebesar 10,66%. Babu et al. (2010) 
melaporkan bahwa kandungan karbohidrat 
dari Bursa spinosa segar berkisar 3,4-7,7%.                                                                     
Periyasamy et al. (2011) juga melaporkan 
bahwa kandungan karbohidrat dari daging 
Babylonia spirata kering adalah 16,65% 
dan Anand et al. (2010) menunjukkan 
bahwa kandungan karbohidrat dari daging 
Pleuroploca trapezium kering sebesar 4,307%. 
Pigott dan Tucker (1990) mengatakan bahwa 

Tabel 3  Kandungan gizi dari beberapa jenis moluska lain bernilai ekonomis penting
Spesies Air Protein Lemak Abu Karbohidrat Literatur

Littorina littorea 79,9 8,3 2,2 1,4 8,2* Zlatanos    et al. (2009)
Patella coerulea 78,0 9,2 2,4 2,6 7,8* Zlatanos    et al.  (2009)
Bursa spinosa 55,54 24,18 3,91 1 6,25 Babu et al. (2010)
Pleuroploca trapezium 80,0 10 2 3 5 Anand et al. (2010)
Discodoris sp. 83,0 12,31 0,44 1,87 2,38 Hafiluddin et al. (2011)
B. Violacea celebensis 82,76 10,73 0,34 0,65 5,52 Yenni (2012)
Turbo setosus 74,81 15,97 0,02 0,82 6,81 Merdekawati (2013)
Keterangan: *by difference 
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beberapa hewan moluska mengandung 
karbohidrat antara 3-5%. Kadar karbohidrat 
pada keong yang tinggi diduga berhubungan 
dengan ketersediaan makanan bagi keong. 
Karbohidrat ini berasal dari fitoplankton 
dan mikroalga sebagai sumber bahan 
makanannya. Kondisi tempat hidup keong 
terutama substrat yang kemungkinan bebas 
dari pencemaran menyebabkan ketersediaan 
makanan bagi keong menjadi tinggi. 

Kadar abu dari daging keong kowoe 
segar sebesar 10,48% hampir sama dengan 
nilai kadar abu dari Tympanotonus spp. 
sebesar 10,50% (Adebayo-Tayo dan Ogunjabi 
2008), kablang (Nerita albicilla) 9,17% 
dan kerang mas ngur 7,88% (Royani dan                                
Waranmaselembun 2007). Hewan pada 
umumnya memperoleh asupan mineral dari 
tumbuhan dan kemudian menumpuknya 
didalam jaringan tubuhnya. Setiap organisme 
memiliki kemampuan yang berbeda dalam 
mengabsorbsi dan mengeluarkan mineral 
sehingga hal ini dapat memberikan pengaruh 
terhadap nilai kadar abu dalam masing-
masing bahan. 

Hasil ekstraksi senyawa aktif keong 
kowoe

Ekstraksi senyawa aktif keong kowoe 
bertujuan untuk mendapatkan informasi 
mengenai rendemen, kandungan fitokimia, 
dan aktivitas antioksidan ekstrak kasar keong 
kowoe. 

Rendemen ekstrak keong kowoe
Proses ekstraksi bertujuan untuk 

mendapatkan bagian-bagian tertentu dari 
suatu bahan yang mengandung komponen-
komponen aktif. Proses ekstraksi pada 
penelitian ini meliputi proses pengeringan 
sampel daging kerang pokea, penghancuran 
sampel sampai menjadi bubuk, maserasi 
dengan pelarut dengan tingkat kepolaran 

yang berbeda, penyaringan dan evaporasi 
menggunakan vacuum rotary evaporator. 
Proses ekstraksi yang dilakukan merupakan 
ekstraksi bertingkat menggunakan pelarut 
Kloroform p.a (non polar), etil asetat p.a. (semi 
polar) dan metanol p.a. (polar). Rendemen 
ekstrak merupakan perbandingan jumlah 
ekstrak yang dihasilkan dengan jumlah 
sampel awal yang diekstrak. Rendemen 
ekstrak dinyatakan dalam persen, sama halnya 
dengan nilai rendemen bahan. 

Hasil rendemen terbanyak dihasilkan 
oleh metanol (6,63%), kemudian etil asetat 
(3,41%) dan kloroform (1,78%). Perbedaan 
nilai rendemen ini disebabkan oleh perbedaan 
jenis kepolaran pelarut yang digunakan. 
Rendemen yang tinggi pada pelarut metanol 
diduga karena keong kowoe mengandung 
lebih banyak senyawa aktif yang bersifat polar. 
Salamah et al. (2008) melaporkan bahwa 
maserasi dengan jenis pelarut yang berbeda 
akan menghasilkan rendemen ekstrak yang 
berbeda pula. Pelarut yang berbeda akan 
melarutkan senyawa yang berbeda-beda 
bergantung tingkat kepolarannya dan tingkat 
ketersediaannya dalam bahan yang diekstrak. 
Hess et al. (2005) menyatakan bahwa ekstraksi 
dari jenis kerang-kerangan akan menghasilkan 
rendemen ekstrak berkisar antara 0,11-0,60% 
dari berat awal bahan baku. Ada empat 
faktor penting yang berpengaruh pada proses 
ekstraksi, yakni ukuran partikel, pelarut, 
suhu dan pengadukan. Ukuran partikel 
berpengaruh terhadap luas permukaan yang 
menentukan kontak bahan dan pelarut, 
pelarut berpengaruh terhadap kesesuaian 
komponen yang akan diekstrak, suhu dan 
pengadukan berpengaruh terhadap kelarutan 
komponen yang akan diekstrak.

Aktifitas antioksidan
Hasil analisis IC50 aktifitas antioksidan  

keong kowoe (Pila ampulaceal) dapat dilihat 

Tabel 2  Kandungan proksimat daging keong kowoe

Sampel
% Inhibisi

IC50 (ppm)
200 ppm 400 ppm 600 ppm 800 ppm

Ekstrak Metanol 50,84 52,8 56,33 56,74 111,28
Ekstrak Etil asetat 29,21 44,38 56,33 65,16 524,91
Ekstrak Kloroform 7,02 19,38 28,66 39,32 997,16
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pada Tabel 4.  Daya perendaman radikal bebas 
DPPH dilakukan pengukuran absorbansi 
dengan spektrofotometer pada panjang 
gelombang 517 nm.  Panjang gelombang 
ini didapatkan berdasarkan kurva standar 
spektrum absorbansi larutan DPPH yang 
menunjukan serapan maksimum dengan 
spektrofotometer UV-VIS. Pengukuran 
absorbansi dilakukan pada setiap sampel 
antioksidan yang dibuat dengan berbagai 
konsentrasi. Konsentrasi ekstrak yang semakin 
tinggi, maka persentase penghambatan 
ekstrak terhadap aktivitas radikal bebas DPPH 
juga semakin tinggi.

Tabel 4 menunjukan bahwa ekstrak 
kasar keong kowoe kering mempunyai nilai 
aktivitas antioksidan tertinggi pada pelarut 
metanol, disusul oleh ekstrak etil asetat dan 
kloroform. Nilai IC50 dari ekstrak kasar keong 
kowoe  lebih tinggi dari nilai IC50 BHT yang 
digunakan sebagai standar yaitu 5,12 ppm.  
Perbedaan nilai aktivitas antioksidan pada 
berbagai pelarut disebabkan oleh kandungan 
senyawa antioksidan yang bebeda pada setiap 
ekstrak kasar.  Nilai antioksidan pada keong 
kowoe jauh lebih rendah dibandingkan 
dengan beberapa jenis moluska yang lainnya, 
seperti keong pepaya (Melo sp.) 1156-2799 
ppm (Suwandi et al. 2010), keong ipong-
ipong (Fasciolaria salmo) 994,47-9210 
ppm (Nurjanah et al. 2011a), dan kerang 
pisau (Solen spp.) 1391,08-2008,52 ppm                           
(Nurjanah et al. 2011b).

Nilai IC50 merupakan salah satu 
parameter yang biasa digunakan untuk 
menginterprestasikan hasil dari pengujian 
DPPH.  Nilai IC50 ini dapat didefinisikan 
sebagai konsentrasi substrat yang dapat 
menyebabkan berkurangnya 50% aktivitas 
DPPH.  Nilai IC50 yang semakin kecil 
berarti aktivitas antioksidannya semakin 
tinggi.  Suatu senyawa dikatakan antioksidan 
sangat kuat apabila nilai IC50 antara 50-100 
µg/mL, sedang apabila nilai IC50 berkisar 
antara 100-150 µg/mL dan lemah apabila 
nilai IC50 berkisar antara150-200 µg/mL                                                
(Molyneux 2004). Aktivitas antioksidan keong 
kowoe tergolong sedang karena nilai IC50 yaitu 
111,28 ppm.

KESIMPULAN
Jenis pelarut yang terbaik untuk ekstraksi 

senyawa aktif keong kowoe yaitu pelarut 
metanol (polar) dengan hasil rendemen 
sebesar 6,63%. Potensi senyawa bioaktif pada 
keong kowoe tergolong sedang dimana nilai 
IC50 yaitu 111,28 ppm.
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