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ABSTRAK 

 

Nama     : Nurul Annisa 

Nim        : 60500117061 

Judul  : Karakterisasi dan Penentuan Kadar Senyawa Likopen Ekstrak  

n-Heksana dari Buah Tomat Apel (Solanum Lycopersicum Pyriporme) 

dengan Menggunakan High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC) 

 

Likopen merupakan zat pigmen golongan karotenoid yang menyebabkan warna 

merah pada buah. Sumber utama senyawa likopen terdapat dalam buah tomat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakterisasi dan kadar senyawa likopen 

ekstrak n-heksana dari buah tomat apel (Solanum lycopersicum pyriperme) 

menggunakan High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Penelitian ini 

telah berhasil mengesktrak likopen menggunakan dua metode ekstraksi yaitu maserasi 

dengan n-heksana dan partisi cair-cair dengan pelarut n-heksana: akuades (1:1). 

Metode pemurnian dilakukan dengan dua tahap yaitu kristalisasi antisolvent dan KLT 

tiga sistem eluen. Identifikasi senyawa likopen menggunakan reagen Carr priece dan 

dianalisis menggunakan High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Hasil 

analisis likopen yang diperoleh yaitu puncak kromatogram muncul pada waktu retensi 

17,589 menit dan kadar senyawa likopen dari buah tomat apel sebesar 2,089 mg/g. 

 

Kata Kunci: Likopen, Buah Tomat Apel, HPLC.  
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ABSTRACT 

 

Name     : Nurul Annisa 

Nim        : 60500117061 

Tittle   : The Characterization and Determination on Lycopene Content of  

n-Hexane Extract from Apple Tomato (Solanum lycopersicum 

pyriperme) by Using High Performance Liquid Chromatograpy 

(HPLC). 

 
Lycopene is a carotenoid pigment that causes the red color of the fruit. The main 

source of lycopene is found in tomatoes. This study is aimed to determine the 
characterization and level of lycopene compounds from apple tomatoes (Solanum 
lycopersicum pyriperme) using High Performance Liquid Cromatography (HPLC). 
This researc succeeded in extracting lycopene with using two extraction methods, 
namely maceration with n-hexane and liquid partitions with n-hexane: aquadest (1:1). 
Te purification method was carried out in two stages, namely antisolvent 
crystallization and KLT three eluent systems. Identification of lycopene compounds 
used Carr Priece reagent and analyzed with using high performance liquid 
chromatography (HPLC). The results of the lycopene analysis were obtained that the 
peak of the chromatogram appeared at the retention time of 17,589 minutes and the 
concentration of lycopene compounds from apple tomatoes was 2,089 mg/g. 
 
Keywords: Lycopene, Apple Tomato, HPLC. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Daya tahan tubuh yang dimiliki setiap orang berbeda-beda ada yang memiliki 

daya tahan tubuh kuat dan lemah. Orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah 

biasanya disebabkan karena adanya penumpukan radikal bebas dalam tubuh sehingga 

akan menyebabkan mudah terserang berbagai penyakit (Sima, dkk., 2019: 95).  Radikal 

bebas dapat diatasi dengan mengonsumsi tumbuhan yang mengandung antioksidan. 

Salah satu tumbuhan yang mengandung antioksidan adalah buah tomat yang 

mengandung senyawa likopen sebesar 63,6%. Senyawa ini berfungsi sebagai 

antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas yang akan merusak sel dalam tubuh  

(Wahyuningsih, dkk., 2020: 135).  Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah swt. yaitu 

menciptakan tumbuhan yang bermanfaat sebagai bahan pangan, obat penyakit dan 

manfaat lainnya. Sebagaimana Allah swt. berfirman pada QS ‘Abasa/80: 27-32 yang 

berbunyi:   

ا   نۢبَتۡنَا فيِهَا حَب ّٗ
َ
ا   ٢٧فَأ ا   ٢٩وَزَيۡتُونّٗا وَنََۡلّٗٗ   ٢٨وعَِنَبّٗا وَقضَۡبّٗ ب ّٗا   ٣٠وحََدَائٓقَِ غُلۡبّٗ

َ
َٰكِهَةّٗ وَأ   ٣١وَفَ

Terjemahnya: 

27. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi ini, 
28. Anggur dan sayur-sayuran,  
29. Zaitun dan kurma,  
30. Kebun-kebun yang rindang,  
31. Dan buah-buahan serta rerumputan  

 Ayat diatas Allah swt. menyebutkan beberapa macam tumbuh-tumbuhan: 

pertama, Allah swt. menumbuhkan di bumi biji-bijian seperti gandum, padi dan  

lain-lainnya yang menjadi makanan pokok. Kedua dan ketiga, Allah swt. 

menumbuhkan pula buah anggur dan bermacam sayuran yang dapat dimakan secara 

langsung. Keempat dan kelima, buah zaitun dan pohon kurma. Keenam, kebun-kebun 

1 
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yang besar, tinggi dan lebat buahnya. Ketujuh, menumbuhkan buah-buahan yang lain, 

seperti buah pir, apel, mangga, dan sebagainya. Kedelapan, berbagai macam  

rumput-rumputan (Tafsir Kemenag RI, 2009). 

 Berdasarkan tafsir diatas telah dijelaskan bahwa tumbuh-tumbuhan seperti 

buah-buahan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Begitupulah yang 

telah dijelaskan oleh Allah swt. menciptakan biji-bijian, sayur-sayuran,  

buah-buahan yang biasa menjadi bahan makanan bagi manusia. Hal tersebut 

merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah swt. atas semua yang diciptakannya. Setiap 

unsur makanan yang berasal dari tumbuhan memiliki khasiat bagi tubuh yang berperan 

terhadap keberlangsungan hidup manusia. Tumbuhan memiliki banyak manfaat yang 

dapat diambil seperti bahan makanan pokok, obat-obatan, dan beragam manfaat 

lainnya yang sudah digariskan fungsinya dalam Al-Qur’an (Tafsir Nurul Qur’an, 

2005). 

Berdasarkan tafsir diatas bahwa tumbuhan sebagai kekayaan alam yang 

menjadi tanda kebesaran Allah swt. yang menjamin kelangsungan hidup manusia. 

Kekayaan alam yang melimpah seperti buah dan tumbuhan merupakan suatu berkah 

dari Allah swt. yang sangat besar manfaatnya. Sebagaiman Allah swt. berfirman pada 

QS al-Nah{l /16: 11 yang berbunyi: 

َٰلكَِ لَأٓيةَّٗ  َٰتِِۚ إنَِّ فِِ ذَ ِ ٱلثَّمَرَ
عۡنََٰبَ وَمِن كُ 

َ
يۡتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلۡۡ رۡعَ وَٱلزَّ رُونَ   ينُۢبتُِ لَكُم بهِِ ٱلزَّ  ١١ل قَِوۡمٖ يَتَفَكَّ

Terjemahnya:  

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, 
korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 
memikirkan. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt. dengan air hujan itu menumbuhkan 

untuk kamu beragam tanam-tanaman yang dapat kamu manfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Air hujan itu pula yang menumbuhkan pohon-pohon 
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penghasil buah, seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala macam  

buah-buahan. Dari zaitun mereka memperoleh minyak yang diperlukan oleh tubuh dan 

dari kurma dan anggur mereka dapat memperoleh buah-buahan sebagai penambah gizi 

makanan mereka. Kemudian disebutkan pula segala macam buah-buahan, agar manusia 

dapat mengetahui kekuasaan-Nya yang tidak terbatas. Dari air yang sama, Allah swt. 

berkuasa menumbuhkan buah-buahan yang beraneka ragam bentuk, warna dan rasanya 

(Tafsir Kemenag RI, 2009). 

Begitupula yang dijelaskan pada Tafsir Shihab (2002), bahwa Allah swt. telah 

menciptakan tumbuhan dan tanam-tanaman yang indah dari warna maupun khasiat, 

rasa dan baunya, ada yang manis, pedas, pahit, dan sebagainya. Diantaranya ada yang 

menjadi makanan manusia, menjadi obat dan sebagainya. Semua itu tidak dapat 

diketahui kecuali orang-orang yang berilmu dan semua itu adalah berkat kebesaran dan 

kekuasaan Allah swt. Berdasarkan ayat diatas Allah swt. menciptakan berbagai jenis 

tumbuhan, buah-buahan dan berbagai manfaat di dalamnya. Salah satu tumbuhan yang 

memiliki banyak manfaat adalah buah tomat (Solanum lycopersicum). 

Buah tomat (Solanum lycopersicum L) menjadi salah satu komoditas 

hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi. Tomat dalam bentuk segar maupun olahan, 

memiliki komposisi gizi yang cukup lengkap. Buah tomat banyak dimanfaatkan sebagai 

sayuran, buah, pelengkap bumbu masak, minuman segar, sumber vitamin dan mineral 

(Dewi, dkk., 2019: 110). Selain mudah ditemukan, buah tomat juga bermanfaat dalam 

kesehatan tubuh manusia terhadap konsumsi dan pemanfaatan tomat. Tomat yang 

dikonsumsi sehari-hari memiliki kandungan serat dan vitamin yang tinggi. Serta kaya 

akan sumber  vitamin C dan A, likopen, β-karoten, lutein, lektin, dan berbagai senyawa 

fenolik seperti flavonoid dan asam fenolat (Tarigan, dkk., 2016: 9). Kandungan 

senyawa dari beberapa buah dipengaruhi oleh jenis varietasnya. Beberapa penelitian 
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sebelumnya sudah banyak menggunakan buah tomat, tetapi sedikit yang memanfaatkan 

varietas tomat seperti halnya tomat apel (Solanum lycopersicum pyriporme). 

 Buah tomat sebagai sumber yang kaya akan senyawa likopen yang terdiri dari 

80% hingga 90% dari semua kandungan makanan karotenoid (Grabowska, dkk., 2019: 

2). Likopen menyebabkan warna tomat menjadi merah sehingga kandungan senyawa 

likopen dalam buah tomat berpengaruh terhadap proses pematangannya. Semakin 

matang tomat, warnanya semakin merah yang menyebabkan kadar likopen semakin 

besar. Proses pematangan dan warna merah pada tomat berkaitan dengan sintesis 

pigmen yang dihasilkan oleh akumulasi likopen (Tarigan, dkk., 2016: 9).  

Struktur likopen terbentuk dari delapan unit isoprena yang terdiri atas karbon 

dan hidrogen. Likopen memiliki rumus molekul C40H56, suatu hidrokarbon poliena 

dengan rantai asiklik tak jenuh, mempunyai 13 ikatan rangkap, 11 diantaraya ikatan 

rangkap terkonjugasi yang tersusun linear. keberadaan ikatan rangkap tekonjugasi, 

menyebabkan likopen sebagai antioksidan yang kuat (Arifullo, dkk., 2016: 15). 

Senyawa likopen larut dalam pelarut organik karena adanya struktur asiklik, sedikit 

larut dalam metanol atau etanol dan tidak larut dalam air (Grabowska, dkk., 2019: 1).  

Senyawa likopen sangat dibutuhkan dalam tubuh karena aktivitas antioksidan, 

anti-inflamasi dan antiproliferatif yang kuat (Chen, dkk., 2019: 791). Ikatan rangkap 

pada likopen menyebabkan elektron akan menyerap energi dalam jumlah besar untuk 

menjadi ikatan jenuh, sehingga energi dari radikal bebas dapat menetralisir penyakit 

dan penuaan dini (Maulida dan Zulkarnaen, 2010: 10). Kemampuannya dalam 

mengendalikan radikal bebas 100 kali lebih efisien dari pada vitaminn E. Selain sebagai 

anti skin aging, likopen juga memiliki manfaat untuk mencegah penyakit kanker, 

aterosklorosis, penyakit cardiovaskular, neurologis, hormonal dan penyakit lainnya. 

(Dyshlyuk, dkk., 2020: 1). Selain itu likopen juga telah terbukti memberikan 
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perlindungan saraf terhadap gangguan sistem saraf pusat (SPP) yang disebabkan 

neurodegenerasi (Saini, dkk., 2020: 2). Konsumsi likopen juga telah terbukti 

memperlambat pertumbuhan tumor. Pasien yang telah mengonsumsi likopen 

menunjukkan tumor perostat mengecil dan penurunan tingkat antigen prostat. 

Berdasarkan dari manfaat likopen itu sendiri, maka likopen berperan penting dalam  

tubuh manusia. Sehingga asupan harian likopen harus diperhatikan, berdasarkan 

rekomendasi  konsumsi rata-rata yang disarankan yaitu sebesar 1,86 mg/gr likopen atau 

idealnya mengonsumsi 200 gram tomat segar (Agarwal dan Rao, 2000). Begitupula 

penelitian Sima, dkk (2019: 98), rekomendasi asupan harian likopen yaitu sebesar  

3,35-4,82 mg likopen perhari atau mengonsumsi 1 kg buah tomat perhari. 

Senyawa likopen dapat diperoleh menggunakan beberapa metode. Metode 

ekstraksi merupakan metode yang cocok untuk mengambil likopen dalam buah tomat 

(Arifulloh, dkk., 2016: 15). Terdapat beberapa metode ekstraksi dari metode 

konvensional hingga modern. Beberapa penelitian telah melakukan isolasi senyawa 

likopen dengan metode ekstraksi maserasi. Sehingga penelitian ini menggunakan 

metode ekstraksi maserasi. Ekstraksi maserasi menjadi metode yang cocok  

untuk mengambil likopen dalam tomat karena likopen merupakan senyawa yang  

tidak stabil dan mudah terdegradasi pada suhu tinggi (Fadilah, 2012: 27). Proses 

ekstraksi telah dijelaskan dalam al-Qur’an , sebagaimana Allah swt. berfirman pada  

QS Ar-Ra’d/13: 3 yang berbunyi: 

ِ ٱلثَّمَرََٰتِ جَعَلَ فيِهَا زَوجَۡيِۡۡ ٱثۡنَ 
اۖ وَمِن كُ  نهََٰۡرّٗ

َ
رۡضَ وجََعَلَ فيِهَا رَوََٰسَِِ وَأ

َ
ِي مَدَّ ٱلۡۡ ۡ وهَُوَ ٱلََّّ ِِ ٱََّّ ۡۡ لَ يِۡۡ ِۖ يُ
 َٰ َۚ إنَِّ فِِ ذَ رُونَ  ٱلنَّهَارَ  ٣لكَِ لَأٓيََٰتٖ ل قَِوۡمٖ يَتَفَكَّ

Terjemahnya:  

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan 
sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan 
berpasang-pasangan; Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang 
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demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 
berpikir. 

Allah swt. dalam ayat ini menjelaskan perihal bumi dan isinya. Bumi yang 

terhampar dengan gunung-gunung serta sungai-sungai yang berkelok-kelok dan 

bermuara ke laut, terdapat-bagian-bagian tanah berdampingan yang menjadi  

kebun-kebun anggur, yang cocok ditanami tanaman-tanaman tertentu, dan ada pula 

yang cocok ditanami pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang.  

Bagian-bagian tanah yang ditanami itu disiram dengan air yang sama.  

Tanaman-tanaman itu tumbuh dan berkembang, lalu mengeluarkan bunga dan buah 

yang jenisnya beragam. Meski demikian, kami lebihkan tanaman yang satu dari yang 

lainnya, baik dalam hal rasa, warna, ukuran, maupun bobot-Nya. Sungguh pada yang 

demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mengerti 

(Tafsir Kemenag RI, 2009). 

Berdasarkan tafsir tersebut bahwa proses ekstraksi terjadi dimana  

bagian-bagian tanah yang ditanami itu disiram dengan air yang sama.  

Tanaman-tanaman itu tumbuh, berkembang, lalu mengeluarkan bunga dan buah yang 

jenisnya beragam. Allah SWT. memisahkan tanaman yang satu dari yang lainnya, baik 

dalam hal rasa, warna, ukuran, maupun bobotnya agar sesuai dengan fungsinya. Seperti 

halnya dalam penelitian ini menggunakan metode ekstraksi yaitu proses pemisahan 

senyawa dari tanaman buah tomat apel agar diperoleh senyawa likopen. 

Pada pemilihan pelarut ekstraksi bergantung pada keadaan sampel dan 

komposisi karotenoid. Karoten larut dalam pelarut non polar seperti n-heksana 

(Arifulloh, 2016: 15). Penelitian Mu’nisa (2012), berhasil mengekstrak likopen dari 

tomat ceri dan tomat keriting menggunakan pelarut campuran n-heksana:aseton:etanol 

memperoleh kadar likopen tomat ceri sebesar 1,47 mg/gr dan tomat kentang sebesar 

0,85 mg/gr. Berbeda dengan penelitian Dewi (2018), berhasil mengeksrtrak likopen 
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dari tomat buah menggunakan pelarut n-heksana memperoleh kadar likopen sebesar 

2,25 mg/gr. Begitupula dengan penelitian Fadilah (2012), berhasil mengekstrak likopen 

dari tomat menggunakan pelarut  n-heksana memperoleh kadar likopen sebesar 21,85 

%. Sehingga penelitian ini menggunakan pelarut n-heksana karena dapat memperoleh 

kadar yang cukup tinggi. 

Analisis likopen dari buah tomat dapat dilakukan dengan berbagai macam 

metode. Berdasarkan beberapa penelitian, senyawa likopen telah dianalisis dari buah 

tomat dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Penelitian Susanti, dkk., 

(2016) menggunakan jenis tomat buah dengan metode ekstraksi cair-cair dan dianalisis 

spektrofotometer UV-VIS diperoleh kadar likopen sebesar 0,42 mg/100gr. Mu’nisa, 

(2012) menggunakan jenis tomat chery dan tomat keriting dengan metode ekstraksi 

cair-cari dan dianalisis spektrofotometer UV-VIS diperoleh kadar likopen tomat ceri 

sebesar 1,478 mg/gr dan tomat keriting sebesar 0,857 mg/gr. Begitupun dengan 

penelitian Tesalonika, (2016) menggunakan jenis tomat ceri dengan metode ekstraksi 

cair-cair dan dianalisis spektrofotometer UV-VIS diperoleh kadar likopen sebesar 

6,182 mg/gr. 

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, masih perlu dilakukan 

pengembangan metode instrumen dalam penelitian analisis likopen pada varietas buah 

tomat terutama pada jenis tomat apel. Pada penelitian ini analisis likopen dapat 

menggunakan instrumen high performance liquid cromatography (HPLC). HPLC 

merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk teknik analisis pemisahan 

secara kualitatif, kuantitatif, isolasi dan pemurnian (Angraini dan Desmaniar, 2020: 

70). HPLC digunakan sebagai identifikasi dan kuantifikasi senyawa dalam proses 

pengembangan obat dan telah  digunakan di seluruh dunia dalam beberapa dekade 

(Annissa, dkk., 2020: 190). 
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 Beberapa penelitian telah melakukan analisis senyawa likopen menggunakan 

instrumen HPLC, seperti Barba, dkk., (2006) telah melakukan penelitian analisis 

likopen dan ß-karoten dalam sayuran menggunakan metode HPLC. Berra (2012) telah 

melakukan penelitian penentuan likopen pada tomat. Cucu, dkk., (2012) telah 

melakukan penelitian untuk menentukan likopen dalam makanan. Ketiga penelitian 

tersebut menganalisis senyawa likopen menggunakan HPLC tetapi tidak disebutkan 

varietas tomat yang digunakan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian ini untuk 

pengembangan metode terkait karakterisasi dan penentuan kadar senyawa likopen 

fraksi n-heksana dari buah tomat apel (solanum lycopersicum pyriporme) menggunakan 

HPLC yang bertujuan untuk mengetahui hasil karakterisasi senyawa likopen ekstrak  

n-heksana dari buah tomat apel (solanum lycopersicum pyriporme) menggunakan 

HPLC dan untuk mengetahui kadar likopen yang dihasilkan dari ekstrak n-heksana 

buah tomat apel (Solanum lycopersicum pyriporme). 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil karakterisasi senyawa likopen fraksi n-heksana dari buah 

tomat apel (Solanum lycopersicum pyriporme) menggunakan HPLC? 

2. Berapa kadar likopen yang dihasilkan dari fraksi n-heksana buah tomat apel 

(Solanum lycopersicum pyriporme) menggunakan HPLC? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hasil karakterisasi senyawa likopen fraksi n-heksana dari 

buah tomat apel (Solanum lycopersicum pyriporme) menggunakan HPLC. 
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2. Untuk mengetahui kadar likopen yang dihasilkan dari fraksi n-heksana buah 

tomat apel (Solanum lycopersicum pyriporme) menggunakan HPLC. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan cara 

mengkarakterisasi senyawa likopen yang bersumber dari buah tomat apel 

(Solanum lycopersicum pyriporme) menggunakan HPLC. 

2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kadar senyawa likopen 

yang terkadung dalam jenis buah tomat apel (Solanum lycopersicum pyriporme) 

dibandingkan dengan kadar likopen pada beberapa jenis tomat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Buah Tomat Apel (Solanum lycopersicum pyriporme) 

Tomat (Solanum lycopersicum pyriporme) merupakan salah satu tanaman 

sayuran utama dan banyak dibudidayakan di seluruh dunia (Dono, dkk., 2019: 1). 

Tomat tergolong tanaman semusim yang berbentuk perdu dan termasuk kedalam 

famili solanaceae (Fadel, dkk., 2017: 152). Tanaman ini dapat tumbuh di tempat yang 

bersuhu panas tetapi tomat memiliki suhu optimum untuk pertumbuhannya (Kartika, 

dkk., 2015: 718). 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Buah Tomat Apel (Solanum lycopersicum pyriporme) 

(Sumber: Safriani, 2018: 32) 

Adapun klasifikasi dari Buah Tomat menurut (Wahab, 2016: 19) adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom                  : Plantae 

Subkingdom             : Trachebionta 

Divisio : Magnoliophyta  

Kelas : Magnolipsida 

Subkelas                   : Asteridae 

Ordo : Solanales 

Famili : Solanaceae 

Genus : Solanum 

Spesies : Solanum lycopersicum pyriporme 

10 
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Varietas jenis tomat apel memiliki bentuk buahnya bulat, padat dan agak keras 

seperti buah apel atau pir (Safriani, 2018: 32). Buah tomat mentah merupakan sumber 

utama likopen yang paling banyak. Kandungan likopen banyak terdapat dalam bagian 

daging buah tomat (Arifulloh, dkk., 2016: 15). Kandungan senyawa dari beberapa 

buah dipengaruhi oleh pengolahan dan jenis varietasnya. Varietas yang berwarna 

merah mengandung lebih banyak likopen dibandingkan yang berwarna kuning  

(Suci, 2015: 152). Buah tomat memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran, 

umumnya berdiameter berkisar 3-10 cm. Bentuk tomat ada yang bulat dan ada 

berbentuk lonjong. Menurut Hok, dkk., (2007: 112), buah tomat memiliki 5 macam 

tipe sesuai dengan bentuknya yaitu : 

1. Tomat biasa (Lycopersicum commune) 

Tomat jenis ini memiliki bentuk bulat, agak pipih dan tidak teratur serta 

tomat jenis ini banyak ditemui di pasar-pasar lokal. 

2.  Tomat apel atau pir (Lycopersicum pyriporme)  

Tomat jenis ini buahnya berbentuk bulat dan sedikit keras menyerupai buah 

apel atau pir dan banyak dijumpai di pasar-pasar lokal. 

3. Tomat kentang (Lycopersicum grandifolium) 

Tomat jenis ini berbentuk bulat, besar, padat menyerupai buah apel. 

Ukurannya lebih besar dari buah tomat apel.  

4. Tomat ceri (Lycopersicum Esculentum var cerasiforme) 

Tomat ini berbentuk bulat, ukurannya kecil dan rasanya manis. 

5. Tomat gondol (Lycopersicum validum) 

Tomat jenis ini bentuknya agak lonjong, lapisannya keras dan berkualitas 

tebal. 
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Tomat termasuk salah satu jenis sayuran berbentuk buah yang mengandung 

karotenoid jenis likopen sebagai pemberi warna mera pada buah (Noviyandari, dkk., 

2019: 323).  Tomat salah satu jenis buah yang memiliki senyawa polifenol, likopen, 

karotenoid, dan vitamin C yang dapat bertindak sebagai antioksidan (Eveline, dkk., 

2014: 22). Jenis karotenoid pada tomat yang dominan adalah pigmen likopen 

sedangkan polifenol sebagian besar terdiri dari flavonoid. Kandungan senyawa dalam 

buah tomat diantaranya solanim (0,007%), saponin, asam folat, asam malat, asam 

sitrat, bioflavonoid (termasuk likopen, α dan ß-karoten), lemak, proten, vitamin dan 

mineral. Ekstrak buah tomat mengandung lebih banyak likopen yaitu   

50-116 μg/g berat basah (Junnaeni, 2019: 759).  

Tomat memiliki komposisi zat yang cukup lengkap seperti vitamin A dan 

vitamin C (Handrian, 2013: 335). Kandungan nutrisi buah tomat dalam 100 gram 

adalah vitamin C, A, E, K dan B-6, folat, lycopene, ß-carotene dan lutein  

(Dewi, 2018: 123), dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawa ini: 

Tabel 2.1 Kandungan Nutrisi Buah Tomat dalam 100 gram buah tomat 
Nutrisi Satuan Kadar per 100 gram 

buah tomat 

Vitamin C Mg 22.8 

Vitamin B-6 G 0.078 

Folat µg 13 

Vitramin A IU 489 

Lycopene µg 3.041 

ß-carotene µg 293 

Lutein µg 94 

Vitamin E µg 0.56 

Vitamin K µg 2.8 
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Buah tomat memiliki kandungan likopen yang cukup tinggi yang 

kemampuannya dalam mengendalikan radikal bebas 100 kali lebih efisien dibanding 

vitamen E. Buah tomat ini salah satu tanaman yang banyak dan mudah untuk 

didapatkan di Indonesia (Sima, dkk., 2019: 95). Likopen dalam buah tomat segar rata-

rata 3-5 mg sedangkan konsentrasi likopen dari pasta tomat mengandung 50% likopen 

(Noviyandari, dkk., 2019: 323). 

B. Likopen 

Likopen merupakan suatu hidrokarbon poliena linear yang terdiri dari 40 atom 

karbon. Likopen memiliki 11 ikatan rangkap terkonjugasi dan dua tidak terkonjugasi 

yang mengalami isomerisasi ke 5-cis, 9-cis, 13-cis, atau 15-cis setelah terpapar oleh 

cahaya, suhu dan reaksi kimia (Grabowska, dkk., 2019: 1). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar likopen pada buah tomat semakin tinggi 

aktivitas antioksidannya (Mu’nisa, 2012: 65). 

Secara struktural rumus kimia likopen C40 H56 adalah lipofilik tetraterpen 

dengan ikatan rangkap terkonjugasi (faktor warna merah) dan struktur likopen pada 

tumbuan adalah isomers all-trans. Likopen dalam tubuh (darah, cairan, dan jaringan) 

dominan adalah isomer cis yang lebih mudah larut dalam air dan lebih banyak tersedia 

secara hayati (Mirahmadi, dkk., 2020: 1). 

 

                   

CH3

CH3 CH3

CH3CH3

CH3 CH3 CH3

CH3 CH3

                

Gambar 2.2.Struktur Likopen 
(Sumber: Mirahmadi, dkk., 2020: 2) 
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Likopen secara struktural terbentuk dari delapan unit isoprena. Banyaknya 

ikatan rangkap pada likopen menyebabkan elektron menuju ke transisi yang lebihh 

tinggi membutuhkan banyak energi sehingga likopen dapat vmenyerap sinar yang 

memiliki panjang gelombang tinggi (sinar tampak) dan mengakibatkan warnanya 

menjadi merah terang. Sayuran dan buah-buahan berdaging merah merupakan sumber 

utama likopen seperti tomat, semangka, jeruk besar dan jambu biji (Maulida dan 

Zulkarnaen, 2010: 10). 

Likopen sering disebut sebagai α-karoten yaitu suatu karotenoid pigmen yang 

ditemukan dalam buah atau tanaman merah dan kuning. Pigmen warna pada buah 

merupakan penentu utama kualitas pada buah. Warna pada buah-buahan dan sayuran 

disebabkan oleh pigmen yang dikandungnya (Novita, dkk., 2015: 35). Saat ini proses 

perkembangan pigmen warna dalam buah tomat semakin meningkat dan pigmen dalam 

buah tomat sebagian besar adalah karotenoid (Wu Qiong, dkk., 2018: 169). Karotenoid 

merupakan pigmen warna kuning, merah dan orange pada tumbuhan (Wahyuni dan 

Widjanarko, 2015: 390). Buah yang memiliki pigmen warna merah memiliki 

kandungan likopen yang tinggi (Li Fangman, 2018:391).Sumber utama senyawa 

likopen terdapat dalam buah tomat. Sehingga banyak penelitian  likopen fokus pada 

buah tomat (Arifulloh, dkk., 2016: 15). Tetapi belum banyak penelitian yang 

memanfaatkan perbedaan varietas jenis tomat, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini: 

Tabel 2.2 Senyawa likopen dalam berbagai buah tomat dari beberapa penelitian 

Sumber Sampel Kadar Likopen 

Sima, dkk (2019) Tomat Buah 3,42 mg/g 

Dewi, dkk (2019) Tomat Buah 5,12 mg/100g 

Setyawati dkk (2019) Tomat Merah 40,59 mg/kg 

Dewi, (2018) Tomat Merah 2,25 mg/100g 
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Likopen merupakan pigmen merah di beberapa sayuran dan buah yang 

memiliki kandungan penting sebagai makanan diet untuk manusia karena nilai 

nutraceutical, epidemiologi dan farmasi. Zat pewarna alami yang banyak digunakan 

dalam industri makanan sebagai pewarna makanan (Fantin, dkk., 2007: 1). Likopen 

memberi banyak manfaat bagi manusia antara lain untuk menjaga kesahatan kulit, 

rambut, dan juga mencegah beberapa penyakit seperti penyakit jantung, kankerprostat 

dan stroke (Suyuti, dkk., 2018: 52). Tubuh manusia tidak dapat mensintesis likopen, 

sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dari luar tubuh melalui makanan. Likopen 

dalam tubuh manusia disimpan dalam hati, paru-paru, kelenjar prostat dan kulit 

(Tristiyanti, dkk., 2013: 12). Likopen dikenal secara khusus relatif lebih efisien 

sebagai penangkap oksigen singlet dari pada karotenoid lainnya. Kekuatan antioksidan 

likopen sebagai penangkap oksigen singlet adalah dua kali lipat dari karoten dan 

sepuluh kali lipat tokoferol (Rahayuningsih, 2016: 117). 

Karotenoid memiliki fungsi sebagai pewarna alami yang larut dalam lemak. 

Karotenoid merupakan metabolit sekunder dari jenis terpenoid berupa poliisoprenoid 

panjang yang terdiri atas 40 atom karbon/tetraterpen yang mengandung ikatan rangkap 

dan tersusun dari rantai poliisoprena simetris teradap pusat ikatan (Sulistyaningum, 

2014: 76). Karotenoid juga memiliki sifat yang mudah rusak atau terdegadasi yang 

disebabkan oleh cahaya, panas, dan oksigen sehingga kandungan karotenoid dalam 

bahan akan menurun (Mertz, dkk., 2010: 1).  

Karotenoid termasuk subkelas dari metabolit isoprenoid dan karotenoid 

umumnya mengasilkan warna (Hermanns, dkk., 2020: 343). Karotenoid merupakan 

pigmen warna kuning, merah dan orange pada tumbuhan (Wahyuni dan Widjanarko, 

2015: 390). Kandungan likopen dalam tomat sangat dipengaruhi oleh proses 

pematangan dan perbedaan varietas warna. Varietas yang berwarna merah 
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mengandung lebih banyak likopen dibandingkan yang berwarna kuning (Kailaku, 

dkk., 2007: 53) dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini: 

Tabel 2.3 Kandungan Likopen pada Tomat dengan berbagai tingkat kematangan 

Tingkat Kematangan Tomat Kandungan Likopen 

Tomat muda berwarna hijau 

Tomat matang berwarna hijau 

Tomat kekuningan 

Tomat merah 

Tomat lewat matang 

25 µg/100g 

10 µg/100g 

370 µg/100g 

4600 µg/100g 

7050 µg/100g 

Menurut penelitian Suyuti, dkk., (2018), bahwa kesimpulan yang didapat dari 

hasil penelitian yaitu lama pemanasan memberikan pengaruh nyata pada kadar likopen 

sari buah tomat. Sedangkan menurut penelitian Sima, dkk., (2019: 98), membuktikan 

bahwa hasil penelitian yang didapatkan kadar likopen dalam buah tomat (Solanum 

lycopersicum) adalah 3,42 mg/kg. 

C. Maserasi 

Ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu 

padatan maupun cairan dengan menggunakan pelarut (Prayudo, dkk., 2015: 26). 

Ekstraksi menggunakan metode maserasi merupakan salah satu cara yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk mendapatkan senyawa bioaktif pada buah tomat. Kelebihan 

dari metode maserasi adalah proses yang sederhana yang mampu menarik senyawa 

organik polar maupun senyawa non polar (Gultom, dkk., 2020: 439). Faktor yang 

mempengaruhi laju ekstraksi adalah jenis pelarut, rasio bahan pelarut, waktu ekstraksi 

dan jumlah pelarut yang digunakan (Rifai, dkk., 2018: 23).  
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Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

Metode ini baik untuk skala kecil maupun skala industri (Amelinda, dkk., 2018: 166). 

Maserasi merupakan proses penyaringan dengan cara sampel direndam dalam pelarut 

sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat muda larut (Nurfadilla, 

dkk., 2016: 79). Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan 

pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat dalam suhu kamar. Proses 

ekastraksi dihentikan ketika mencapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa 

dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut 

dipisahkan dari sampel dengan penyaringan (Mukhriani, 2014: 362). 

Maserasi merupakan proses perendaman sampel pelarut organik yang 

digunakan pada temperatur ruang. Proses ini menguntungkan dalam isolasi senyawa 

bahan alam karena dengan adanya perendaman dari sampel tumbuhan akan terjadi 

pemecahan dinding sel akibat perbedaan tekanan dari dalam sel dan luar sel. Sehingga 

metabolit sekunder yang ada dalam pelarut organik dan ekstrak senyawa akan 

sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Maserasi 

menggunakan pelarut yang sesuai, pemilihan pelarut untuk proses ini akan 

memberikan efektifitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan 

alam pelarut tersebut. (Hasrianti, dkk., 2016: 20).  

Prinsip dari ekstraksi maserasi adalah penyarian zat aktif yang dilakukan 

dengan cara merendam serbuk dalam cairan yang sesuai selama sehari atau beberapa 

hari pada temperatur kamar yang terlindungi dari cahaya. Cairan penarik akan masuk 

ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan 

konsentrasi antara larutan di dalam sel dan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya 

tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penarik dengan konsentrasi rendah 

(proses difusi). Proses tersebut berlangsung sampai terjadi keseimbangan konsentrasi 



18 
 

 
 

antara larutan di dalam sel dan di luar sel. Selama proses maserasi dilakukan 

pengadukan dan penggantian cairan penarik setiap hari. Endapan yang diperoleh 

dipisahkan dan filtratnya dipekatkan (Hasrianti, dkk., 2016: 20). 

Waktu ekstraksi sangat berpengaruh terhadap senyawa yang dihasilkan. Waktu 

mesarasi yang tepat akan menghasilkan senyawa yang optimal. Waktu mesarasi yang 

terlalu singkat dapat mengakibatkan tidak semua senyawa terlarut dalam pelarut yang 

digunakan (Budiyanto dan Yulianingsih, 2008: 43). Metode maserasi digunakan untuk 

mengekstrak sampel yang relatif tidak tahan panas. Metode ini dilakukan hanya 

dengan merendam sampel dalam suatu pelarut dalam jangka waktu tertentu, biasanya 

dilakukan selama 24 jam tanpa menggunakan pemanasan. Metode ini memiliki 

kelebihan diantaranya tidak memerlukan peralatan yang rumit, relatif murah, dapat 

menghindari penguapan komponen senyawa karena tidak menggunakan panas. 

Sedangkan kelemahannya adalah memerlukan waktu yang lama dan pelarut yang 

banyak (Kiswandono, 2011: 127). Kelebihan lain dari metode mesarasi yaitu dapat 

menghindari rusaknya senyawa-senyawa  yang bersifat termolabil (Mukhriani, 2014: 

362).  

D. Ekstraksi Cair-Cair 

 Ekstraksi cair-cair atau yang dikenal dengan ekstraksi solvent merupakan 

proses pemisahan fasa cair yang memanfaatkan perbedaan kelarutan zat terlarut yang 

akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut ekstrak (solvent). Ekstraksi cair-cair 

menjadi pemisahan yang unggul ketika larutan yang akan dipisahkan mempunyai 

kemiripan sifat-sifat fisikanya yaitu titik didih yang perbedaannya relatif kecil. 

Keunggulan ekstraksi cair-cair yaitu dapat beroperasi pada kondisi ruang, dapat 

memisahkan sistem yang memiliki sensitivitas terhadap temperatur dan kebutuhan 

energi relatif kecil (Mirwan, 2013: 33). 
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Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan yang dilakukan jika campuran 

yang akan dipisahkan berupa larutan homogen (cair-cair) (Dewi, 2018: 124). Ekstraksi 

cair-cair merupakan proses pemisahan fasa cair yang memanfaatkan perbedaan 

kelarutan zat terlarut yang akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut pengekstrak 

(solvent) (Mirwan, 2013: 32). Penelitian ini menggunakan metode ekstraksi cair-cair 

karena memiliki kelebihan yaitu metode yang sederhana dan proses kerjanya mudah 

dilakukan. Selain itu, pengoperasiannya cepat dan hasil ekstrak yang didapatkan 

mengandung zat terlarut dan pelarut organik yang dapat diuapkan serta dibentuk 

kembali menjadi volume kecil pelarut sesuai konsentrasi pada saaat analisis instrumen 

(Gjelstad, dkk., 2013: 1377). 

Prinsip dasar ekstraksi cair-cair melibatkan pengontakan suatu larutan dengan 

pelarut (solvent) lain yang tidak saling melarut (immisible) dengan pelarut asal yang 

mempunyai densitas yang berbeda sehingga setelah penambahan solvent akan 

terbentuk dua fasa. Sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan massa dari pelarut 

asal ke pelarut pengekstrak (solvent). Perpindahan zat terlarut ke dalam pelarut baru 

yang diberikan akan menyebabkan oleh adanya daya dorong (dirving force) yang 

muncul akibat adanya beda potensial kimia antara kedua pelarut. Proses ekstraksi cair-

cair merupakan proses perpindahan massa yang berlangsung secara difusional 

(Mirwan, 2013: 33). 

Ekstraksi cair-cair atau yang dikenal dengan ekstraksi solvent merupakan 

proses pemisahan fasa cair yang memanfaatkan perbedaan kelarutan zat terlarut yang 

akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut pengekstrak (solvent) (Mirwan, 2013: 

32), dalam hal ini asam-asam karbosilat atau asam-asam lemak bebas yang larut dalam 

fasa air. Fasa air dipisakan menggunakan pelarut organik yang tidak larut dalam fasa 

air, secara kontak langsung baik kontinyu maupun diskontinyu (Putranto, 2012: 746). 
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Konsentrasi asam yang larut dalam fasa air maksimum adalah 3%, semakin 

encer konsentrasi asam yang terlarut dalam fasa air proses ekstraksi akan semakin 

mudah (Putranto, 2012: 746). Pemilihan pelarut ekstraksi bergantung pada keadaan 

sampel dan komposisi karotenoid. Karoten larut pada pelarut nonpolar seperti heksana 

dan toluen (Arifulloh, dkk., 2016: 15). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

Tarigan, dkk., (2016: 13) membuktikan bahwa semakin tinggi jumlah volume pelarut 

maka kadar likopen yang diperoleh semakin besar. Sedangkan penelitian Arifulloh, 

dkk., (2016: 18) telah berhasil diekstraksi buah tomat menggunakan komposisi 

campuran pelarut yang optimum adalah campuran pelarut n-heksana:aseton:metanol 

dengan perbandingan 1:2:1. 

E. Kromatogafi Lapis Tipis (KLT) 

KLT adalah metode kromatogafi paling sederhana yang banyak digunakan. 

Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemisahan dan analisis 

sampel dengan metode KLT cukup sederhana yaitu sebuah bejana tertutup (chamber) 

yang berisi pelarut dan lempeng KLT. Prinsip dasar KLT yaitu menotolkan alikuot 

kecil sampel pada salah satu ujung fasa diam (lempeng KLT) untuk membentuk zona 

awal. Kemudian sampel dikeringkan dan ujung fasa diam yang terdapat zona awal 

dicelupkan ke dalam fasa gerak (pelarut tunggal ataupun campuran dua sampai empat 

pelarut murni) di dalam chamber (Wulandari, 2011: 1). 

Salah satu teknik kromatogafi yang sering digunakan yaitu  KLT. Prinsip dari 

KLT suatu analit bergerak melintas lapisan fasa diam di bawah pengaruh fasa gerak 

yang bergerak melalui fasa diam. Identifikasi komponen senyawa yang terdapat dalam 

pigmen tumbuhan dapat dilakukan menggunakan metode KLT  (Syahmani, dkk., 

2017: 2). Kelebihan KLT yaitu proses pemisahan yang sederhana dan memiliki biaya 

rendah. Pada penelitian ini memilih perbandingan dua fase gerak yaitu etil asetat-
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metanol (4:6), nilai Rf yang dihasilkan paling baik diantara fase gerak lainnya 

(Fadillah, 2012: 25). 

Pemilihan fasa gerak dan fasa diam dengan benar akan mempengaruhi 

campuran komponen-komponen sampel yang bermigrasi dengan kecepatan yang 

berbeda selama pergerakan fasa gerak melalui fasa diam. fasa gerak yang telah 

bergerak hingga jarak yang diinginkan, fasa diam diambil dan fasa gerak yang terjebak 

dalam lempeng dikeringkan. Zona yang dihasilkan dideteksi secara (visual) atau 

dibawah sinar ultraviolet (UV) dengan atau tanpa penambahan pereaksi penambah 

noda yang cocok (Wulandari, 2011: 2). 

Pertimbangan untuk pemilihan pelarut pengembang (eluen) umumnya sama 

dengan pemilihan eluen untuk kromatogafi kolom. Dalam kromatogafi adsorbsi, 

pengelusi eluen naik sejalan dengan pelarut (misalnya dari heksana ke aseton, alkohol, 

air). Eluen pengembang dapat berupa pelarut pelarut tunggal dan campuran pelarut 

tertentu. Pelarut-pelarut eluen harus mempunyai kemurnian yang tinggi. terdapatnya 

sejumlah air atau zat pengotor lainnya yang dapat mengasilkan kromatogram yang 

tidak diharapkan, maka eluen yang digunakan harus memiliki potensi baik untuk 

memisakan senyawa-senyawa (Maulana, 2018: 16). 

Prinsip dari KLT suatu analit bergerak melintas lapisan fasa diam di bawah 

pengaruh fasa gerak yang bergerak melalui fasa diam. Semakin polar suatu senyawa 

fasa gerak, semakin besar partisi ke dalam fasa diam gel silika, semakin sedikit waktu 

yang dibutuhkan fasa gerak untuk bergerak menyusuri plat sehingga semakin pendek 

jarak tempuh senyawa tersebut menaiki plat dalam waktu tertentu. Identifikasi 

komponen senyawa yang terdapat dalam pigmen tumbuhan dapat dilakukan 

menggunakan metode KLT (Syahmani, dkk., 2017: 2). 
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F. High Performance Liquid Chromatograpy (HPLC) 

HPLC ini tergolong kromatogafi kolom, sebagaimana kromatogafi kolom 

lainnya sampel yang melalui kolom akan mengalami pemisahan senyawa-senyawa di 

dalamnya. Jika kekuatan interaksi masing-masing senyawa berbeda-beda maka 

senyawa-senyawa tersebut akan terpisah menjadi puncak-puncak tersendiri. Proses 

dari pemisahan kromatogafi ini akan dimonitor oleh suatu detektor. Hasil  

yang diproleh akan berbentuk suatu kromatogram yang terdiri atas puncak untuk  

masing-masing senyawa yang terpisah (Syenina, 2011: 12).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Alat HPLC (high performance liquid chromatography)   

 Kegunaan umum HPLC adalah untuk pemisahan sejumlah  senyawa organik, 

anorganik maupun senyawa biologis, analisis ketidakmurniaan, analisis senyawa-

senyawa tidak mudah menguap, penentuan molekul-molekul netral, ionik, maupun 

zwitter ion, isolasi dan pemurnian senyawa, pemisahan senyawa-senyawa yang 

memiliki struktur hampir sama, pemisahan senyawa-senyawa dalam jumlah sekelumit. 

Instrumentasi HPLC pada dasarnya terdiri atas delapan komponen pokok yaitu wadah 

fase gerak, sistem penghantaran fase gerak dan alat untuk memasukkan sampel, kolom, 

detektor, wadah penampung fase gerak, komputer atau perekam (Rahmi, 2016: 9-10). 

 Adanya proses adsorpsi dinamis dimana molekul analit akan bergerak 

melewati celah berpori merupakan prinsip dasar HPLC. Material kolom (fase diam) 

akan berinteraksi dengan komponen sampel sehingga terjadi pemisahan. Lamanya 
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waktu interaksi (retention time) dipengaruhi oleh kekuatan interaksi dari material 

kolom dan komponen sampel (Angraini dan Desmaniar, 2020: 70). 

 HPLC menggunakan dua fase kerja yaitu fase gerak (mobile phase) dan fase 

diam (stationary phase). Fase gerak berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk 

membawa komponen campuran menuju detektor sedangkan fase diam adalah fase 

tetap didalam kolom berupa partikel dengan pori yang kecil dan memiliki area surface 

tinggi (Angraini dan Desmaniar, 2020: 70). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Diagam Alir HPLC (high performance liquid chromatogaphy)   
(Sumber: Angraini dan Desmaniar, 2020: 70) 

 Fase gerak ditampung dalam resorvoir. Botol kaca merupakan jenis reservoir 

yang paling umum digunakan. Dari reservoir, fase gerak akan dialirkan secara terus 

menerus dengan kecepatan alir yang tetap oleh pompa. Pengaturan kecepatan alir fase 

gerak dilakukan dengan menggunakan program dalam HPLC. Kemudian sampel 

diinjeksikan melalui injektor dan akan terbawa oleh fase gerak menuju kolom. 

Didalam kolom akan terjadi proses pemisahan dimana komponen sampel akan ditahan 

oleh fase diam kemudian akan larut oleh fase gerak yang terus menerus dialirkan 

sehingga melewati kolom untuk menuju ke detektor. Detektor akan mendeteksi adanya 

komponen sampel didalam kolom dan menghitung kadarnya sehingga keluar dalam 

bentuk angka pada layar komputer (Angraini dan Desmaniar, 2020: 70). 

Tujuan penggunaan HPLC adalah memisahkan molekul dalam waktu 

minimum (Behnoush, 2015), sehingga penting untuk meningkatkan hasil analisis dan 
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mengurangi waktu analisis. Metode paling sederhana yang tersedia dalam 

mempersingkat proses analisis adalah mempersingkat panjang kolom dan 

meningkatkan kecepatan aliran tetapi berisiko, karena campuran kompleks dari 

senyawa tidak akan dipisahkan secara memadai dan efisiensi kolom akan jauh lebih 

rendah. Adapun cara kedua dalam mempersingkat waktu analisis  dengan mengurangi 

ukuran partikel (Novakova, dkk., 2006: 2). 

 Prinsip kerja dari alat HPLC adalah pemisahaan senyawa berdasarkan 

kepolarannya. Sementara itu prinsip kerja alat HPLC sendiri adalah ketika sampel 

yang akan diuji diinjeksikan dalam kolom kemudian sampel tersebut akan terurai dan 

terpisah menjadi senyawa-senyawa kimia sesuai dengan perbedaan afinitasnya 

(Lestari, 2014: 12). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2021 bertempat  

di Laboratorium Kimia Organik, Laboratorium Riset, Laboratorium Analitik Fakultas 

Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium 

Kimia Organik FMIPA Universitas Hasanuddin dan Laboratorium Instrumen SMK 

SMAK Makassar. 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat-alat yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah High Performance 

Liquid Chromatograpy (HPLC) (Agilent Tecnologies 1260 infinity), vakum filtriation 

(Schott Duran Germany), rotary evaporator (Hahn Shin Model: HS-200NS), (plat 

kromatografi lapis tipis (TLC Silica Gel 60 F254), neraca analitik ABJ 220-4M (Kern, 

Jerman) dan neraca analitik (Precisa, Swaziland), corong pemisah (Schot Duran 

Germany), labu takar (pyrex), pipet skala dan volum (pyrex), oven (Memmert), oven 

(Sharp), vortex, wadah maserasi, blender (Cosmos), erlenmeyer (Iwaki), chamber, 

gelas beaker (Iwaki asahi glass), gelas ukur (Iwaki), hairdryer (Kirin), wadah maserasi, 

wadah fraksi, batang pengaduk, botol vial, pipet tetes, spatula, bulp dan pinset. 

2. Bahan 

Bahan-bahan yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah akuades 

(H2O), aluminium foil, asetonitril p.a (C2H3N), buah tomat apel (Solanum 

lycopersicum pyriporme), etil asetat p.a (CH3COOC2H5), kertas saring biasa, kertas 

saring whattman no. 42 (Ashles filter papers), kertas saring whatman membrane filters 

25 
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PTFE (Polypropylene backed) size 0,5µm, kloroform p.a (CHCl3), metanol p.a 

(CH3OH), natrium sulfat anhidrat (Na 2SO4), n-heksana p.a (C6H12), petroleum eter p.a 

(PE), standard likopen (Macklin L8112281-20mg; CAS: 502-65-8), silica gel 60 

(Dessicant), stibium triklorida (SbCl3), syringer filter nylon PTFE 25 mm; 0,25µm, 

trietilamina (TEA) p.a (C6H15N) dan tissu. 

C. Prosedur Kerja 

1. Preparasi Tomat Apel (Solanum lycopersicum pyriporme) 

Penelitian ini menggunakan sampel tomat apel yang masih segar yang 

diperoleh dari pasar tradisional Sungguminasa. Buah tomat di bersihkan dan dicuci 

terlebih dahulu, setelah itu dibuang bijinya dan dipotong kecil-kecil. Kemudian 

dikeringkan pada suhu 75oC, setelah kering dihaluskan dengan menggunakan blender 

dan disimpan dalam wadah gelap. 

2. Maserasi  

Ditimbang 100 gram serbuk tomat apel kering, kemudian dimasukkan ke 

dalam wadah maserasi. Dimaserasi dengan merendam sampel menggunakan pelarut  

n-heksana hingga melewati permukaan sampel. Dilakukan pengulangan sebanyak 3 

kali dalam perendaman selama 24 jam. Disaring pada setiap pengulangan dan filtrat 

ditampung ke dalam botol. Selanjutnya dilakukan penguapan dengan menggunakan 

rotary evaporator untuk diperoleh ekstrak kental. 

3. Ekstraksi cair- cair 

Ditimbang ekstrak maserasi terlebih dahulu untuk mengetahui bobot awal. 

Setelah itu ekstrak di masukkan dalam corong pemisah dengan partisi akuades dan n-

heksana dengan perbandingan 1:1. Kemudian dikocok untuk memisahkan ekstrak 

dengan pengotor-pengotornya. Kemudian terbentuk dua lapisan, diambil semua 

lapisan non polar dan ditampung dalam gelas beaker. Kemudian ditambahkan natrium 
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sulfat anhidrat sebagai agen pengering secara perlahan hingga terbentuk endapan 

dalam ekstrak. Setelah itu, dilakukan dekantasi untuk memisahkan endapan dengan 

ekstrak. 

4. Kristalisasi dengan antisolvent 

Fraksi yang diperoleh ditambahkan metanol sebagai antisolvent dengan cara 

ditetesi sedikit demi sedikit kemudian didiamkan dalam wadah yang berisi pendingin 

hingga terbentuk kristal. Setelah itu, kristal yang terbentuk di saring menggunakan 

kertas saring whattman no. 42. Kristal yang diperoleh kemudian di timbang untuk 

mengetahui bobot kristal (likopen) dan disimpan dalam botol vial. 

5. Analisis Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Tiga Sistem Eluen 

Diukur tiga plat KLT dengan panjang 7 cm dan lebar 2 cm, lalu dipanaskan di 

oven pada suhu 110°C selama 15 menit. Kemudian dibuat fase gerak yang disimpan 

dalam 3 buah chamber masing-masing berukuran 5 mL. Kemudian digunakan tiga 

jenis eluen (n-heksana : petroleum eter (9:1); etil asetat : metanol (4:6); n-heksana: etil 

asetat (1:9). Kristal dilarutkan dengan menggunakan n-Heksana. Dibuat spot larutan 

ekstrak pada ketiga base line plat KLT. Ditunggu spot hingga mencapai batas top line 

plat KLT lalu diamkan beberapa saat. Diamati spot pada sinar UV 366 nm dan dihitung 

nilai Rf. 

6. Identifikasi Senyawa Likopen (Karotenoid) 

Bahan yang diuji yaitu ekstrak kasar, fraksi n-heksana dan kristal likopen yang 

dilarutkan dengan menggunakan n-Heksana. Setelah itu ditambahkan 2-3 tetes reagen 

Carr Priece (SbCl3 dalam kloroform) dan diamati perubahan yang terjadi. Hasil 

positifnya yaitu terbentukmya warna kecoklatan pada larutan setelah penambahan 

SbCl3.  
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7. Karakterisasi enyawa likopen menggunakan High Performance Liquid 

Chromatogaphy (HPLC)  

Standar likopen ditimbang 2,5 mg kemudian dilarutkan menggunakan  

n-heksana p.a dalam labu takar 25 mL. Setelah diperoleh larutan induk, dilakukan 

serangkaian pengenceran. Konsentrasi yang dibuat diantaranya 50; 60; dan 100 ppm. 

Larutan deret standar dan larutan sampel secara bergantian diinjeksikan ke dalam 

pangkal kolom sejumlah 100,0 μL. Kolom yang digunakan C18 (250L × 4,6 mm) 

sebagai fase diam. Fase gerak menggunakan larutan ACN/MeOH (50:50 v/v) 

ditambahkan TEA 1,0 µL, tekanan laju aliran (flow) 3,0 mL/min dan suhu oven 30°C. 

Dideteksi pada panjang gelombang 472 nm. 

8. Perhitungan Kadar Likopen 

Penentuan kadar likopen dihitung menggunakan rumus berikut:  

Kadar(µg/g) = 
 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝑉𝐿 𝑥  𝑓𝑝 

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑔𝑟𝑎𝑚)
  

 Keterangan:  

Fp              : Faktor Pengenceran 

VL             : Volume larutan injek 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Rendemen Ekstrak Kental dan Kristal Likopen Tomat Apel (Solanum 

lycopersicum pyromerme) 

Hasil rendemen ekstrak kental yang diperoleh dari hasil maserasi dan kristal 

likopen diperoleh dari proses ekstraksi cair-cair dan kristalisasi antisolvent 

menggunakan metanol dapat dilihat pada tabel 4.1  

Tabel 4.1 Hasil Rendemen Ekstrak Kental dan Kristal Likopen 

No Sampel Rendemen (%) Warna 

1. Ekstrak kental 1,37 Jingga 

2. Kristal Likopen 0,54 Merah jingga 

2. Uji Kemurnian Senyawa Likopen  

Uji kemurnian senyawa likopen pada buah tomat apel dilakukan dengan 

membandingkan spot dan nilai Rf yang terbentuk antara fraksi n-heksana tomat apel 

dengan spot dan nilai Rf dari standard likopen murni. Hasil analisis KLT dapat dilihat 

pada tabel 4.2 dibawah ini: 

Tabel 4.2 Hasil Analisis KLT 3 Sistem Eluen 

 

Sampel  
Nilai Rf 

 

 
n-Heksana : PE 

(9:1) 

Etil asetat : Metanol 

(4:6) 

n-Heksana : Etil asetat 

(1:9) 

Fraksi Tomat Apel 0,1 0,6 0,9 

Standard Likopen 0,1 0,6 0,9 
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3. Identifikasi Senyawa Likopen  

Hasil identifikasi senyawa likopen dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:  

Tabel 4.3 Hasil Identifikasi Senyawa Likopen menggunakan SbCl3 

  Sampel 

(Buah Tomat Apel) 

Perubahan Warna 

No. Sebelum Sesudah 

1. Ekstrak Jingga Biru Kelasi 

2. Fraksi Jingga Jingga 

3. Kristal Jingga Coklat 

4. Karakterisasi dan Penentuan Kadar Senyawa Likopen menggunakan High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

a. Analisis Karakterisasi Tomat Apel   

Analisis High performance liquid chromatograpy (HPLC) dari kristal 

senyawa likopen pada tomat apel dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini: 

Tabel 4.4 Karakterisasi Tomat apel menggunakan HPLC 

No. Sampel Waktu Retensi 

(Min) 

Luas Area 

(mAU) 

Tinggi Konsentrasi 

(mg/gr) 

1. Tomat Apel 17,589 591,2252 4,9169 208,96 

b. Analisis Penetapan Kadar Likopen dari Buah Tomat Apel 

Penetapan kadar kristal senyawa likopen dari tomat apel menggunakan 

HPLC dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini: 

Tabel 4.5 Kadar Kristal Likopen dari Tomat apel menggunakan HPLC 

No. Sampel Berat ditimbang (g) Luas Area 

(mAU) 

Kadar likopen (mg/g) 

1. Tomat Apel 0,0020 591,2252 2,089 
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B. Pembahasan 

1. Ekstraksi dan Pemisahan Senyawa Likopen 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah tomat apel (Solanum 

licopersicum pyriperme) yang masih segar. Tomat apel dipilih yang berwarna merah, 

sedikit padat dan berbentuk bulat yang bervariasi. Menurut Suci, 2015, varietas yang 

berwarna merah mengandung lebih banyak likopen dibandingkan yang berwarna 

kuning. Setelah itu dilakukan preparasi sampel dengan cara membersihkan dan 

memotong kecil-kecil buah tomat apel yang bertujuan untuk menghilangkan pengotor 

yang menempel pada sampel dan memperluas permukaan pada proses pengeringan. 

Proses ini sangat penting karena pemotongan yang dilakukan dengan tidak benar 

tentunya dapat mengakibatkan senyawa likopen terbuang. Menurut Arifulloh, dkk., 

(2016), kandungan likopen banyak terdapat pada bagian daging buah tomat. 

 Proses pengeringan tomat apel dilakukan menggunakan oven pada suhu 75 oC 

selama 22 jam. Proses pengeringan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan 

kadar air dalam buah tomat. Pemanasan dengan oven pada suhu 75 oC menghasilkan 

pengeringan yang terbaik. Sebelumnya telah dilakukan percobaan terlebih dahulu 

sesuai dengan literatur. Pada suhu 60oC kondisi serbuk tomat masih mengandung air 

sehingga dapat mengalami pembusukan. Ketika suhu pemanasan dinaikkan menjadi 

70 oC kondisi serbuk tomat yang diperoleh cukup kering. Oleh karena itu, suhu 

pemanasan dinaikkan 75 oC agar didapatkan kondisi pengeringan yang optimal. Hal 

ini sesuai dengan  penelitian Maulida dan Zulkarnaen (2010: 27) suhu 70 oC 

menghasilkan kadar likopen yang stabil. Akan tetapi tomat yang dikeringkan pada 

suhu 80 oC akan mengalami penurunan karena kenaikan suhu akan menyebabkan 

dekomposisi dari komponen likopen. Penelitian ini menggunakan suhu 75 oC karena 

sesuai yang telah dilakukan pada suhu 70 oC sampel belum kering merata sehingga 
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suhunya dinaikkan 5 oC agar stabil dalam proses pengeringan. seperti halnya penelitian 

Tan, dkk (2021) pada suhu +80 oC akan menyebabkan likopen terdegradasi disebabkan 

oleh oksidasi sehingga kandungan likopen menurun. 

 Proses maserasi dilakukan dengan menimbang 100 gr serbuk tomat kering. 

Perendaman dengan n-heksana pada serbuk tomat kering berfungsi untuk menarik 

senyawa likopen. Pemilihan pelarut pada suatu sampel disesuaikan dengan sifat 

kelarutan dan sifat komponen yang dilarutkan. Penggunaan n-heksana sebagai pelarut 

dikarenakan sifat  non polarnya sehingga lebih cepat melarutkan likopen. Senyawa 

likopen merupakan zat hidrofobik kuat sehingga larut dalam pelarut organik (Sima, 

dkk., 2019: 98). Proses perendaman dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dalam 24 

jam. Hal ini bertujuan agar senyawa yang terkandung dalam sampel tomat dapat 

tertarik semaksimal mungkin oleh pelarut. Kemudian dilakukan pengadukan dan 

penyaringan untuk mengganti pelarut yang bertujuan menghindari kejenuhan pelarut 

dalam mengekstrak senyawa dan diperoleh ekstrak yang berwarna jingga. Warna 

jingga menandakan bahwa filtrat tersebut mengandung senyawa karotenoid (Arifulloh, 

2013). Setelah itu, hasil maserasi disaring untuk memisahkan maserat dengan 

ampasnya dan disimpan dalam wadah gelap agar sampel tidak mengalami oksidasi 

dalam masa penyimpanan. Selanjutnya, melakukan proses evaporasi dengan 

menggunakan rotary vakum evaporator pada tekanan rendah 45 oC yang bertujuan 

untuk mempercepat proses penguapan pelarut sehingga diperoleh ekstrak kental.  Hasil 

ekstrak kental yang diperoleh bobot sebesar 1,3768 gram menghasilkan rendemen 

1,37%. Hasil yang diperole relatif hampir sama dengan penelitian Putri (2016) yang 

mengekstrak buah tomat menggunakan pelarut n-heksana: aseton dengan rendemen 

sebesar 1,67%. Penelitian Desmiaty, dkk., (2008), memperoleh rendemen dari fraksi 

kloroform sebesar 0,3%. 
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Ekstrak kental yang didapatkan kemudian dipartisi cair-cair dengan 

menggunakan corong pisah. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pelarut 

akuades dan n-heksana, pelarut n-heksana bertujuan untuk menarik senyawa non polar 

yaitu likopen sedangkan pelarut akuades bertujuan untuk menarik senyawa polar yang 

masih terdapat dalam ekstrak. Hasil yang diperoleh pada partisi cair-cair terbentuk 3 

lapisan yaitu lapisan atas merupakan lapisan non polar, lapisan tengah terbentuk 

endapan merah dan lapisan terakhir merupakan lapisan polar. Setelah lapisan polar 

dikeluarkan, terdapat lapisan endapan merah yang mirip dengan sifat fisik likopen 

yaitu berwarna merah. Setelah uji KLT mengasilkan spot noda berwarna kuning. 

Menurut Arifulloh, dkk., (2016), hasil uji KLT yang diperoleh spot noda berwarna 

kuning yang merupakan kelompok xantofil. Sedangkan likopen salah satu pigmen 

yang berwarna jingga hingga merah. 

Lapisan non polar yang telah ditampung ditambahkan natrium sulfat anhidrat 

(Na2SO4) secara perlahan. Kemudian dilakukan dekantasi untuk memisahkan natrium 

sulfat anhidrat (Na2SO4) yang membentuk endapan. Penambahan natrium sulfat 

anhidrat (Na2SO4) sebagai agen pengering untuk mengikat sisa air dalam larutan  

n-heksana (Fadilah, 2012).  

2. Pemurnian senyawa likopen 

Proses pemurnian dilakukan dengan kristalisasi melalui penambahan metanol 

sebagai antisolvent. Semua lapisan non polar yang ditampung ditambahkan metanol 

sebagai antisolvent yang berfungsi sebagai agen presipitasi yang memiliki koefisien 

dielektrik serta koefisien partisi yang cukup besar dalam melarutkan beta karoten dan 

trigliserida sehingga likopen tidak terlarut dalam metanol dan terpisah dari larutannya 

(Christianty, dkk., 2015: 42). Seperti halnya penelitian Dewi, dkk., (2019), proses 

kristalisasi dengan penggunaan metanol sebagai antisolvent yaitu mengurangi 
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kelarutan suatu zat terlarut sehingga membentuk kristal dengan cepat. Sehingga 

penelitian ini sesuai dengan teori tersebut bahwa setelah penambahan metanol ke 

dalam ekstrak akan terjadi pembentukan dua lapisan sehingga komposisi kristal 

mengalami peningkatan. 

 

 

  

 

 

 

(a)                                      (b)                                      (c) 
Gambar 4.1 Kristalisasi Antisolvent; (a) Ekstrak Likopen (b) Ekstrak likopen 

diantisolvent dengan pelarut methanol (c) Kristal likopen tomat apel 

Hasil kristalisasi  antisolvent dapat dilihat pada gambar 4.1 pada bagian (a) 

ekstrak likopen ±50 mL fraksi n-heksana berwarna jingga pekat. Bagian (b) ekstrak 

likopen dengan penambahan metanol sebagai antisolvent terlihat jelas terbentuk 

pemisahan dua fase. Lapisan atas endapan berwarna merah (likopen) dan lapisan 

bawah yang berwarna jingga. Proses ini menandakan bahwa likopen telah terpisah dari 

campuran  n-heksana dan metanol dari proses antisolvent. Bagian (c) dapat dilihat 

kristal berwarna merah kecoklatan yang terindikasi sebagai kristal likopen. 

Berdasarkan bentuk fisik yang berwarna merah kecoklatan berbentuk serbuk merah 

(Dewi, dkk., 2019). Bobot kristal likopen yang diperoleh sebesar 0.5482 gram 

sehingga kadar rendemen kristal likopen sebesar 0,54%. Hasil yang diperoleh lebih 

tinggi dibandingkan dengan penelitian Dewi, (2018) yang memperoleh rendemen 

kristal sebesar 2,25 mg/100g. Selanjutnya uji kemurnian senyawa likopen dapat 

dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis. 

Pada uji KLT 3 sistem eluen menggunakan sampel kristal dari tomat apel dan 

standard likopen. Pada pemilihan eluen sangat penting diperhatikan tingkat kepolaran 
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dari senyawa yang ingin didapatkan yaitu senyawa likopen. Likopen merupakan 

senyawa yang bersifat non polar maka akan terpisah secara maksimal dengan senyawa 

non polar atau semi polar (Fadilah, 2012: 25).   

Hasil uji KLT kristal likopen menunjukkan 1 spot pada setiap 3 sistem eluen 

yaitu n-heksana: PE (9:1), etil asetat: metanol (4:6) dan eluen n-heksana: etil asetat 

(1:9). Ketiga eluen tersebut dipilih karena dari beberapa percobaan yang telah 

dilakukan, eluen tersebut memiliki spot noda dan nilai Rf yang terbaik dibandingkan 

dengan eluen lainnya. Eluen yang telah dicoba yaitu eluen kloroform: metanol (9:1) 

menghasilkan spot noda yang berbentuk bulan sabit berwarna jingga dengan nilai Rf 

(0,9), eluen n-hesksan: etil asetat (9:1) menghasilkan spot noda berbentuk bulat 

berekor berwarna jingga dengan nilai Rf (0,9), eluen PE: aseton (1:9, 4:6, 6:4, 7:3 dan 

8:2) menghasilkan spot noda yang berbagai bentuk seperti bulat berekor, 

bergelombang dan bulan sabit berwarna jingga memiliki nilai Rf yang tinggi (>0,9), 

berbeda dengan PE: kloroform (9:1) yang spot nodanya berbentuk bulat jingga dengan 

Rf (0,8) dan n-heksan: PE (1:9) yang spot nodanya berbentuk bolat berwarna jingga 

dengan nilai Rf rendah (0,1). Sistem KLT yang digunakan yaitu KLT 3 sistem eluen 

yang mewakili nilai Rf rendah <0,1, Rf tengah <0,6 dan Rf tinggi <0,9 

 

 

  

 

 

  
 

 

Gambar 4.2 Hasil KLT Kristal Likopen dan Standar Likopen dengan 3 Sistem Eluen 

Penelitian ini dengan menggunakan uji KLT 3 sistem eluen terhadap sampel dan 

berdampingan dengan standar likopen untuk mengetahui kesamaan nilai Rf dari 
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sampel dan standar. Dapat diliat gambar 4.2 plat (a) dengan menggunakan eluen  

n-heksana: PE (9:1), spot yang terbentuk antara sampel dan standar sama dengan nilai 

rf yang sama 0,1, plat (b) menggunakan eluen etil asetat: metanol (4:6) menghasilkan 

spot yang sama antara sampel dan standar dengan nilai rf 0,6 dan plat (c) menggunakan 

eluen n-heksana: etil asetat (1:9) dengan nilai rf 0,9. Warna yang diperoleh sampel dan 

standar sama yaitu berwarna jingga. Likopen memiliki ikatan rangkap terkonjugasi 

yang lebih banyak dibandingkan senyawa karotenoid lainnya yaitu 11 ikatan rangkap 

terkonjugasi sehingga likopen berwarna jingga (Arifulloh, 2013: 20). Hal ini sesuai 

dengan penelitian Arifulloh, dkk (2016: 17) menghasilkan spot dan noda yang sama 

yaitu berwarna jingga yang merupakan senyawa likopen. 

3. Identifikasi Senyawa Likopen (Karotenoid) 

Kristal likopen murni yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya dilakukan 

identifikasi senyawa dengan uji fitokimia. Uji fitokimia bertujuan untuk 

mengidentifikasi adanya kandungan senyawa likopen golongan karotenoid dalam 

sampel. Reagen yang digunakan yaitu reagen Carr-Price (SbCl3 dalam kloroform) 

untuk mengidentifikasi golongan karotenoid. Perubahan warna yang terjadi dapat 

dilihat pada gambar 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Hasil Uji Fitokimia setelah penambahan reagen Carr-Price 

Setelah ditetesi kristal likopen dengan reagen Carr-Priece terjadi perubahan 

warna dari warna jingga menjadi warna biru kecokelatan. Hal ini sesuai dengan 
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penelitian Sumarlin, dkk., (2015), uji karotenoid menggunakan pereaksi Carr-Price 

akan terbentuk merah jingga atau biru kecokelatan setelah penambahan SbCl3 yang 

menunjukkan bahwa dalam ekstrak sampel terdapat karotenoid. Seperti halnya dengan 

penelitian Kusbandari dan Susanti (2017), uji karotenoid dengan reagen Carr-Price 

akan menghasilkan perubahan warna dari kuning orange menjadi biru kecokelatan. 

Hasil uji fitokimia menghasilkan positif mengandung karotenoid yaitu senyawa 

likopen.  

SbCl3
 

Gambar 4.4 Reaksi Carr-Priece 

4. Karakterisasi dan Penentuan Kadar Senyawa Likopen menggunakan High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

Pada penelitian ini, hasil kristal likopen dari tomat apel dan standar likopen 

murni dianalisi kualitatif dan kuantitaif menggunakan alat HPLC Agilent 

Technologies. Sistem kromatografi cair kinerja tinggi fase terbalik menggunakan elusi 

isokratik dengan komposisi fase gerak asetonitril: metanol (50:50 v/v) ditambah TEA 

dan fase diam yang digunakan adalah C18. Proses elusi dilakukan dengan cara 

isokratik, elusi dengan menggunakan komposisi fase gerak yang sama tanpa ada 

perubahan perbandingan fase gerak yang digunakan. Pemilihan sistem HPLC tersebut 

didasari pada penelitian Berra, (2012). 
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Penggunaan fase gerak dengan komposisi asetonitril: metanol (50:50) bertujuan 

untuk menyeimbangkan antara pelarut metanol dan non polar, karena proporsi metanol 

yang tinggi menyebabkan pengendapan likopen dalam ekstrak. Penambahan TEA 

sebagai buffer bertujuan untuk meningkatkan respon karotenoid dan mengurangi atau 

menghilangkan degradasi pada kolom (Barba, dkk., 2006: 331). Panjang gelombang 

472 digunakan karena menurut penelitian Berra (2012), puncak likopen terdeteksi 

pada panjang gelombang 472 nm menggunakan spektrum UV/VIS. Seperti halnya 

Susanti (2016), hasil spektrum likopen terdapat tiga buah puncak utama pada panjang 

gelombang 445, 472 dan 503 nm. Detektor yang digunakan dalam analisis ini adalah 

detektot visible karena likopen dapat menyerap sinar yang memiliki panjang 

gelombang tinggi (sinar tampak) (Maulida dan Zulkarnain, 2010). Berikut gambar 

hasil kromatogram kristal likopen dari buah tomat apel dan standar likopen. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Kromatogram Kristal Likopen dari Buah Tomat Apel 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Kromatogram Standar Likopen 100 ppm 
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Dapat dilihat pada gambar 4.5 dan 4.6 yaitu puncak likopen dari tomat apel 

muncul pada waktu retensi 17,589 sama halnya puncak standar likopen 100 ppm 

muncul pada puncak 17,500. Dilihat dari waktu retensi yang didapat memiliki 

kemiripan dengan standar, maka senyawa yang terdapat dalam sampel hasil isolasi 

merupakan senyawa likopen. Kondisi analisis ini sesuai dengan penelitian Berra 

(2012), puncak waktu retensi likopen muncul pada waktu 17,144 menit tidak berbeda 

jauh dengan hasil penelitian yang didapatkan yaitu waktu retensi 17,589. Hasil dari 

analisis karakterisasi likopen menegaskan bahwa puncak yang muncul dengan waktu 

retensi 17,589 merupakan puncak senyawa likopen. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7 Grafik Kurva Standar Likopen 

Penetapan kadar likopen dari buah tomat apel dilakukan terlebih dahulu 

pengukuran pengenceran deret standar dari stok kurva kalibrasi. Hasil pengukuran 

kurva kalibrasi standar likopen pada panjang gelombang 472 nm diperoleh  

y = 2,81453x + 3,10460 sehingga diperoleh linearitas 0,9994. Grafik kurva standar 

memiliki koefiesien korelasi yang baik karena memiliki hubungan peningkatan 

konsentrasi dan respon instrumen yang linear. Grafik kurva standar dapat dilihat pada 

gambar 4.1. Setelah dilakukan pengukuran kurva kalibrasi maka dilakukan penentuan 

kadar senyawa likopen. Kadar likopen yang diperoleh sebesar 2,089 mg/gr, hasil yang 

diperoleh lebih besar dibandingkan penelitian Alda, dkk (2009), diperoleh kadar 
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likopen sebesar 0,1258 mg/gr. Penelitian Mu’nisa (2012) menggunakan tomat keriting 

diperoleh kadar likopen sebesar 0,857 mg/g. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis tomat apel 

(Solanum lycopersicum pyiperme) menggunakan High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) berhasil mendapatkan kadar likopen yang cukup tinggi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Karakterisasi senyawa likopen fraksi n-heksana dari buah tomat apel (Solanum 

lycopersicum pyriporme) menggunakan HPLC menunjukkan puncak 

kromatogram dengan waktu retensi 17,589 menit. Hasil puncak kromatogram 

menunjukkan adanya senyawa likopen pada waktu retensi 17,589 menit karena 

memiliki kemiripan dengan waktu retensi standar likopen. 

2. Kadar likopen yang dihasilkan dari fraksi n-heksana buah tomat apel (Solanum 

lycopersicum pyriporme) sebesar 2,089 mg/gr. 

B. Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk analisis menggunakan instrumen HPLC dengan berbagai macam fase gerak agar 

diperoleh puncak kromatogram yang tinggi. 
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LAMPIRAN   

 

 

LAMPIRAN 1. SKEMA PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Penarikan senyawa 

dengan Maserasi 

Identifikasi Senyawa Likopen 

n-heksana: PE (9:1) 

Etil Asetat: Metanol (4:6) 

Karakterisasi senyawa likopen 

menggunakan HPLC 

Preparasi sampel buah tomat  

Maserat  

n-heksana: etil asetat (1:9) 

Kristalisasi dengan 

antisolvent 

Ekstraksi cair-cair  

Analisis dengan KLT 3 Sistem 

Euluen 
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LAMPIRAN 2. PROSEDUR PENELITIAN 

1. Preparasi Sampel  

 

 Dicuci bersih 

 Dipotong dan dihilangkan biji pada buah tomat 

 Dikeringkan dalam oven pada suhu 75°C 

Dihaluskan dengan blender 

   

 

2. Maserasi 

 

 

 Ditimbang 100 gram serbuk tomat kering 

Dimasukkan ke dalam wadah maserasi 

Direndam sampel menggunakan pelarut n-heksana 

Dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dalam perendaman 

selama 24 jam kemudian disaring 

Ditampung filtrat ke dalam botol/wadah 

Dilakukan penguapan menggunakan rotary evaporator  

Diperoleh ekstrak kental 

 

 

 

 

 

Buah Tomat Apel 

Serbuk tomat apel 

Maserasi 

    Hasil  
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3. Ekstraksi Cair-cair 

 

 

 Ditimbang ekstrak maserasi  

Dimasukkan ke dalam corong pemisah dengan partisi akuades 

dan n-heksana perbandingan 1:1 

Diguncang untuk memisahkan ekstrak pengotornya dan 

terbentuk dua lapisan. 

Diambil semua lapisan non polar 

Ditampung ke dalam gelas beaker  

Dikeringkan dengan menggunakan Na2SO4 hingga terbentuk 

endapan atau gumpalan 

Didekantasi untuk memisahkan endapan pada ekstrak   

Ditimbang ekstrak yang dihasilkan  

Diperoleh ekstrak kental 

  

4. Kristalisasi dengan antisolvent 

 

 

Ditambakan metanol pada ekstrak kental dengan cara ditetesi 

Didiamkan dalam wadah pendingin hingga terbentuk kristal  

Disaring kristal yang terbentuk menggunakan kertas saring 

whattman no. 1 

Ditimbang kristal yang diperoleh dan disimpan botol vial 

 

Ekstraksi Cair-cair 

   Hasil 

Kristalisasi 

Hasil 
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5. Analisis dengan kromatografi lapis tipis (KLT) tiga sistem eluen 

 

 

Disediakan tiga buah chamber 5 mL 

Diukur tiga plat KLT dengan panjang 10 cm dan lebar 1 cm 

Dipanaskan di oven pada suhu 110⸰C selama 15 menit 

Dibuat fase gerak menggunakan tiga jenis eluen (n-heksana: PE 

(9:1); etil asetat :metanol (4:6); n-heksana: etil asetat (1:9) 

Dilarutkan kristal menggunakan n-heksana 

Dibuat spot larutan ekstrak pada ketiga base line plat KLT 

Ditunggu spot hingga mencapai batas top line plat KLT 

Diamkan beberapa saat  

Diamati spot pada sinar UV 360 nm 

Dihitung nilai Rf 

 

 

6. Identifikasi Senyawa Likopen 

 

 

Dilarutkan kristal menggunakan n-heksana  

Ditambahkan 2-3 tetes reagen Carr Priece 

Diamati perubahan warna menjadi biru kecokelatan 

 

 

 

KLT tiga sistem eluen 

Hasil 

Kristal 

Hasil 
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7. Karakterisasi likopen menggunakan HPLC 

 

 

 Disediakan larutan standar likopen dan larutan sampel 

Diinjeksi larutan standar likopen dan larutan sampel secara 

bergantian ke dalam pangkal kolom sejumlah 100.00 μL 

Dicuci kolom terlebih dahulu pada saat pergantian sampel 

menggunakan eluen ACN/MeOH (50:50 v/v) ditambahkan 

TEA 1.0 μL 

 Digunakan kolom C18(250L × 4.6 mm) sebagai fase diam 

Digunakan tekanan laju aliran (flow) 3.0 mL/min dengan suhu 

oven 30°C 

Dideteksi pada panjang gelombang 472 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPLC 

    Hasil 
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LAMPIRAN 3. PEMBUATAN REAGEN DAN KURVA STANDAR LIKOPEN 

1. Reagen Carr-Priece 

 Bahan: 

Antimoni (III) Klorida 2 gram  

Kloroform p.a 10 mL 

 Cara Pembuatan: 

Antimoni (III) Klorida ditimbang sebanyak 2 gram setelah itu dimasukkan 

kedalam gelas kimia berisi kloroform sebanyak 10 mL. setelah itu dipanaskan diatas 

penangas yang berisi air selama ± 10 menit. Setelah itu disimpan dalam botol vial 

berwarna coklat. Reagen Carr-Priece diperoleh dengan konsentrasi 2 ppm 

2. Pembuatan Kurva Standard Likopen (C40H56) 

a. Larutan Induk 100 ppm (b/v) 

2,5 mg/25 mL = 0,1 mg/mL = 100 µg/mL 

2,5 mg standard likopen dilarutkan 25 mL n-heksana p.a sehingga diperoleh 

konsentrasi larutan induk 100 ppm \ 

b. Konsentrasi 50 ppm (b/v) 

M1.V1 = M2.V2  

     V1 = 50 ppm . 10 mL / 100 ppm 

   V1 = 5mL 

Dipipet 5 mL larutan induk 100 ppm kemudian ditambahkan n-heksana p.a 

sampai volume 10 mL  

c. Konsentrasi 60 ppm (b/v) 

M1.V1 = M2.V2  

     V1 = 60 ppm . 10 mL / 100 ppm 

   V1 = 6 mL 
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Dipipet 6 mL larutan induk 100 ppm kemudian ditambahkan n-heksana p.a 

sampai volume 10 mL  

3. Data Luas Area (mAU) Larutan Standar Likopen 

 

No. Konsentrasi Larutan Standar Likopen 

(ppm) 

Luas Area (mAU) 

1. 50 148.362 

2. 60 174.074 

3. 100 281.033 
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LAMPIRAN 4: ANALISIS DATA 

1. Perhitungan Kadar Rendemen Ekstrak Kental 

Diketahui:             Bobot Wadah Kosong         = 174.2833 gram 

  Bobot Wadah + Ekstrak     = 175.6601 gram 

 Bobot Ekstrak                    = 1.3768 gram 

 Bobot Sampel   = 100 gram 

Ditanyakan : %Rendemen ? 

Penyelesaian: 

Kadar Rendemen = 
Bobot Ekstrak

Bobot Sampel
× 100%  

                             = 
1,3768 gram

100 gram
× 100%  

                             = 0.03768 × 100% 

                             = 1.37% 

2. Perhitungan Kadar Rendemen Kristal (Likopen) 

Diketahui:             Bobot Kertas Saring                        = 0,8180 gram 

  Bobot Kertas Saring + Kristal     = 1,3662gram 

 Bobot Kristal                                 = 0,5482 gram 

 Bobot Sampel = 100 gram 

Ditanyakan : %Rendemen ? 

Penyelesaian: 

Kadar Rendemen = 
Bobot kristal

Bobot Sampel
× 100%  

                             = 
0,5482gram

100 gram
× 100%  

                             = 0,5482 × 100% 

                             = 0,54%  

3. Perhitungan Kadar Likopen 

Diketahui:   Konsentrasi tomat apel          = 208,96 mg/L 
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  Faktor Pengenceran         = 2 

 Volume Larutan Injek   = 100 µL  

 Bobot sampel (gram)      = 0,02 g 

Kadar     = 
 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑥 𝑓𝑝 𝑥  𝑉𝐿 

𝐵
 

   = 
 208,96

𝑚𝑔

𝐿
𝑥 0,0001 𝐿 𝑥 2 

0,02 𝑔
  

 =  2,089 mg/g 
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LAMPIRAN 5: HASIL KARAKTERISASI HPLC 

a. Kromatogram Tomat Apel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kromatogram Standar Likopen 50 ppm 
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c. Kromatogram Standar Likopen 60 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kromatogram Standar Likopen 100ppm 
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e. Kurva Kalibrasi Standar Likopen 

Compound: Likopen  

Signal: VWD1A 
 

Exp. RT: 17.672 

Corr. Coeff.: 0.999416 

Residual: 4.84708 

RF RSD%:  

Formula: y = ax + b 

a: 2.81453 

b: 3.10460 

c: 0.00000 
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LAMPIRAN 6. DOKUMENTASI PENELITIAN  

1. Sampling Tomat Apel  

 

 

 

 

 

2. Preparasi Sampel Tomat apel  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Tomat Apel dicuci 

bersih 

Dipotong kecil-kecil 

dan dihilangkan biji 
Ditimbang dan disimpan 

dalam aluminium foil 

Dikeringkan dalam oven pada 

suhu 75oC selama 24 jam 
Tomat Apel yang 

sudah kering 

Dihaluskan dengan 

blender 

Ditimbang tomat Apel halus 
Disimpan pada suhu kamar 

dan kondisi gelap 

60 



61 
 

 
 

3. Ekstraksi (Maserasi) dan Fraksinasi (Ekstraksi Cair-Cair) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ditimbang 

sebanyak 100 gram 

Dimaserasi dengan 

n-heksana p.a 300 mL 
Disimpan dalam ruangan 

gelap 

Disaring dan diulangi 

selama 3 x 24 jam 

Hasil maserat selama 3 hari 

dengan volume ± 900 mL 

Di pekatkan dengan 

rotary vakum evaporator 

Ditimbang ekstrak kental 

yang diperoleh 
Ekstrak kental berwarna 

merah jingga 

Dilarutkan ekstrak dengan 

50 mL n-heksana p.a 

Dikocok, didiamkan dan 

dibilas sebanyak 3 kali 

Dipartisi dengan akuades 

sebanyak 50 mL 

Dimasukkan ke dalam 

corong pisah 
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4. Pemurnian (Kristaliasi Antisolvent dan Uji KLT 3 Sistem Eluen) 

a. Kristalisasi Antisolvent 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditambahkan sedikit 

sodium sulfat anhidrat 
Didekantasi Fraksi n-heksana 

Ekstrak dipindahkan 

pada botol vial 
Ditetesi dengan metanol 

sampai terbentuk 2 fase 

Disimpan pada wadah 

pendingin beberapa jam 

Disaring denngan kertas 

Whattman no. 42  
Digerus kristal pada 

kristal saring  

Disimpan dalam 

botol vial  
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b. Uji KLT 3 Sistem Eluen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. Identifikasi dengan Uji Fitokimia (Karotenoid) 

 

 

  

 

 

 

 

Dilarutkan kristal dan standard 

likopen dalam botol vial  

Diaktivasi pada suhu 

110oC selama 10 menit 
Dipotong plat 

ukuran 2x7 cm  

Ditotol pada base line plat klt  Dielusi menggunakan 3 jenis 

sistem eluen  

Disiapkan alat dan 

bahan  

Ditetes 3 sampel uji 

pada plat tetes 
Masing-masing ditetesi 

reagen Carr-Priece 
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6. Karakterisasi senyawa likopen menggunakan HPLC 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan standar likopen 

dan kristal dari buah 

tomat  

Dibuat larutan 

standar 100 ppm 
Dibuat larutan standar 

50 dan 60 ppm 

Masing-masing larutan sampel 

dan larutan standar di 

ultrasonik selama 20 menit 

Fase gerak yang digunakan 

harus disaring menggunakan 

vakuum filtriation 

Di analisis menggunakan alat 

HPLC 
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Lampiran 7. HASIL UJI KLT 3 SISTEM ELUEN DAN UJI FITOKIMIA 

A. Spot 3 Sistem Eluen pada Kristal dan Standard Likopen  

 

     

 

 

 

 

 

 

B. Penampakan spot dibawah sinar UV 366 nm 

 

 

 

 

 

 

C. Hasil Uji Fitokimia Karotenoid (Carr-Priece)  

 

 

 

 

 

(sebelum)      (sesudah) 
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