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ABSTRAK
Nama : Ayu Ashari
NIM : 70100114005
Judul :Aktivitas antibakteri hasil fraksinasi daun boboan (cleome rutidospermae

D.C) terhadap beberapa bakteri

Daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C) merupakan tanaman yang belum
dibudidayakan  resmi  karena  keberadaannya yang di alam liar dan belum banyak
digunakan, sehingga sebagian masyarakat ada yang memanfaatkan sebagai obat
herbal untuk mengobati pembengkakan, nyeri, dan merah pada mata. kemampuan
daun boboan untuk menyembuhkan pada mata disebabkan karena adanya zat
antibakteri sehingga diduga berkhasiat sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan
untuk menguji potensi aktivitas daun boboan dari hasil ekstrak dan hasil fraksi
sebagai antibakteri. Sampel di ekstraksi menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat,
etanol 96%, dan refluks menggunakan air. Kemudian dilakukan uji penghambatan
pertumbuhan bakteri dengan metode KLT-Bioautografi. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa Fraksi 6 ekstrak etanol memberikan hambatan yang baik pada
konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, dan 750 ppm pada bakteri Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Pseudomonas aeruginosa,
menunjukkan bahwa daun boboan (Cleome rutidospermae D.C) mengandung
senyawa aktif yang bersifat antibakteri, seperti  Flavanoid, Alkaloid, dan Fenol.

Kata kunci : Daun boboan (Cleome rutidospermae D.C), Antibakteri, Bioautografi
KLT
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ABSTRACK
Name : Ayu Ashari
NIM : 70100114005
Thesis title    : Antibacterial Activity of Fractionation Results on Boboan Leaves

(Cleome rutidospermae D.C)

Boboan Leaf (Cleome rutidospermae D.C) is an officially cultivated plant
because of its presence in the wild and not yet widely used, so that some people use it
as an herbal medicine to treat swelling, pain, and redness in the eyes. the ability of
boboan leaves to heal in the eye is caused by the presence of antibacterial substances
that are thought to have efficacy as antibacterial. This study aims to examine the
potential of boboan leaf activity from the extract and the results of the fraction as
antibacterial. The sample was extracted using n-hexane, ethyl acetate, 96% ethanol,
and reflux using water. Then the bacterial growth inhibition was tested using the
KLT-Bioautography method. The results obtained showed that the ethanol extract 6
fraction gave good resistance at concentrations of 250 ppm, 500 ppm, and 750 ppm in
Escherichia coli bacteria, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans,
Pseudomonas aeruginosa, indicating that Boboan leaves (Cleome rutidospermae
D.C) contain active compounds antibacterial, such as Flavanoids, Alkaloids and
Phenol.

Keywords : Boboan leaf (Cleome rutidospermae D.C), antibacterial, KLT
Bioautography
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia akhir-akhir ini

meningkat, bahkan beberapa bahan alam telah diproduksi secara pabrikasi dalam

skala besar. Penggunaan obat tradisional dinilai memiliki efek samping yang lebih

kecil dibandingkan dengan obat yang berasal dari bahan kimia, di samping itu

harganya lebih terjangkau. Selain itu, keuntungan lain  penggunaan obat tradisional

adalah bahan bakunya mudah diperoleh dan harganya yang relatif murah (Putri,

2010).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman

hayati didunia. Wilayah hutan tropika Indonesia memiliki keanekaragaman hayati

tertinggi ke-2 di dunia setelah Brazil. Sebanyak 40.000 jenis flora yang ada di dunia,

terdapat 30.000 jenis dapat dijumpai di Indonesia dan  940 jenis diantaranya diketahui

berkhasiat sebagai obat dan telah dipergunakan dalam pengobatan tradisional secara

turun-temurun oleh berbagai etnis di Indonesia. Jumlah tumbuhan obat tersebut

sekitar 90% dari jumlah tumbuhan obat yang terdapat dikawasan Asia (Maryati,

2010).

Bakteri patogen merupakan bakteri yang memiliki kemampuan untuk

menimbulkan penyakit pada manusia. Bakteri patogen dapat dihambat

pertumbuhannya atau dibunuh dengan proses fisik (misalnya dengan pemanasan) atau

bahan kimia (misalnya dengan antibiotika). Tetapi antibiotika beberapa tahun lalu

dinyatakan berhasil dalam mengatasi penyebaran bakteri patogen. Permasalahan yang

sedang dihadapi, penggunaan antibiotik dengan dosis dan waktu terapi yang tidak
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tepat dapat menimbulkan resistensi bakteri (Liana, 2013).

Pengendalian bakteri patogen penting dilakukan untuk mencegah penyebaran

penyakit dan infeksi, serta membasmi bakteri patogen pada inang yang terinfeksi.

Bakteri patogen merupakan bakteri yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan

penyakit pada manusia. Bakteri patogen dapat dihambat pertumbuhannya atau

dibunuh dengan proses fisik (misalnya dengan pemanasan) atau bahan kimia

(misalnya dengan antibiotika) (Djide, 2008).

Dalam islam, pengobatan dengan menggunakan bahan alam terutama tumbuh-

tumbuhan telah lama dikenal. Allah swt. tidak menciptakan segala sesuatu dengan

sia-sia. Semua yang diciptakan  Allah SWT   di muka bumi ini mempunyai manfaat

masing-masing tidak terkecuali tumbuh-tumbuhan. Selain sebagai bahan pangan,

tumbuh-tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Sebagaimana firman Allah

swt. dalam QS. Asy-Syu’ara/26: 7

                
Terjemahnya :

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami
tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”.

(Kementerian Agama, 2014).

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt. Senantiasa

mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu

pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam,

baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana telah dijelaskan di

dalam Al-Qur’an mengandung suatu zat/obat yang digunakan untuk menyembuhkan

manusia dari penyakit, meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah

swt. di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu.
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Untuk menggali dan meningkatkan potensi tumbuh-tumbuhan sebagai obat

dan sumber bahan aktif biologis perlu dilakukan penelitian terhadap tumbuhan yang

berkhasiat obat. Salah satu alternatif dalam mencari senyawa baru adalah dengan

melakukan penelitian secara fitokimia yang sekaligus sebagai langkah awal untuk

mengetahui kandungan aktif biologis yang berasal dari tumbuhan obat.

Daun dari tanaman ini belum  dibudidayakan  resmi  karena  keberadaanya

yang di alam liar dan belum banyak digunakan, karena bentuk daunnya yang mirip

tanaman liar lainnya sehingga masyarakat lokal pun jarang ada yang ingin

mengkomsumsi daun tersebut. Pemanfaatannya juga belum optimal karena hanya

beberapa masyarakat lokal saja yang mampu mengkomsumsi. Oleh karena itu, pada

penelitian ini dilakukan uji Pendahuluan daun boboan (Cleome rutidospermae D.C)

sehingga daun tidak hanya digunakan sebagai beberapa khasiat saja  tetapi juga dapat

digunakan sebagai obat.

Berdasarkan hal tersebut menjadi sangat penting untuk mengetahui kandungan

fitokimia beberapa jenis tumbuhan lokal yang masih sering dijadikan obat oleh

masyarakat. Uji kandungan kimia dilakukan melalui analisis fitokimia secara

kualitataif. Uji kandungan ini masih merupakan suatu metode pengujian awal dalam

upaya untuk mengetahui kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam tumbuhan

obat lokal yang berperan penting dalam penyembuhan penyakit.

Secara empiris, tanaman ini yang memiliki manfaat yang digunakan

masyarakat dan berpotensi dalam menyembuhkan penyakit yaitu daun boboan

(Cleome rutidospermae D.C) yang dikenal telah dapat mengatasi pembengkakan,

nyeri, dan merah pada mata.

Hal  inilah  yang  mendorong peneliti untuk melakukan penelitian uji aktivitas



4

antibakteri terhadap daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aktivitas antibakteri hasil ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat, etanol

96%, dan ekstrak air daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C) terhadap bakteri

Escherichia coli, Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas

aeruginosa ?

2. Bagaimana aktivitas antibakteri hasil fraksi daun Boboan (Cleome rutidospermae

D.C) terhadap bakteri Escherichia coli, Streptococcus mutans, Staphylococcus

aureus, Pseudomonas aeruginosa ?

3. Golongan senyawa apakah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada

hasil fraksi dari daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C) ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup

1. Definisi Operasional

a. Aktivitas antibakteri

Merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh ekstrak tumbuhan baik dari daun,

korteks, biji, bunga, akar, umbi dan buah yang dapat menghambat dan membunuh

pertumbuhan bakteri.

b. Ekstrak

Ekstrak adalah suatu bahan atau sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi

tanaman obat

c. Fraksinasi

Fraksinasi adalah suatu proses pemisahan senyawa-senyawa  berdasarkan  tingkat
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kepolaran.

d. Fraksi

Fraksi adalah hasil pemisahan senyawa dari proses fraksinasi berdasarkan tingkat

kepolaran. Sehingga, fraksi yang digunakan dalam penilitian ini adalah fraksi-fraksi

tumbuhan daun boboan yang telah terpisah berdasarkan tingkat kepolarannya.

e. Bioautografi

Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu senyawa

antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba

tersebut pada suatu kromatogram.

f. Bakteri  patogen

Bakteri patogen adalah kelompok bakteri parasit yang dapat menimbulkan

berbagai macam penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan.

2. Ruang Lingkup penelitian

Penelitian ini menentukan daya hambat fraksi dari ekstrak daun Boboan

(Cleome rutidospermae) terhadap beberapa bakteri.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya.

1. Berdasarkan jurnal skripsi Anisah dkk tahun 2014, yang berjudul Aktivitas

antibakteri ekstrak rimpang Jeringau (Acorus calamus L.) terhadap

pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, dalam penelitian

ini dilakukan untuk mengevaluasi aktivitas antibakteri Acorus calamus L

untuk menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.

Etanol dan air yang digunakan sebagai pelarut untuk mengestrak rimpang

jeringau ini. Metode yang digunakan untuk menguji kinerja aktivitas
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antibakteri adalah kertas metode difusi disk 25%, 50%, 75% dan 100% v/v

(ml/ml). Kontrol positif adalah cloramphenicol, dan control negative adalah

aquades. Hasil uji fitokimia  pada masing-masing ekstrak menunjukkan bahwa

ekstrak rimpang jeringau mengandung beberapa golongan senyawa metabolit

sekunder. Hasil pengujian  menunjukkan bahwa masing-masing ekstrak

memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri, Hasil pengukuran

menunjukkan bahwa ekstrak etanol memiliki aktivitas penghambatan

pertumbuhan bakteri lebih besar dibandingkan ekstrak air.

2. Berdasarkan Jurnal Wildan,dkk tahun 2015, dengan judul Identifikasi

Senyawa Aktif Antibakteri dengan Metode Bioautografi KLT Terhadap

Ekstrak Etanol Tangkai Daun Talas ( Colocasia Esculenta (L.) Schott), dalam

penelitian ini telah dilakukan ekstraksi dalam bentuk metode Maserasi dengan

Fraksinasi menggunakan metode ekstraksi cair-cair dengan pelarut n-heksan,

etil asetat, dan air. Dalam proses ekstraksi dilakukan dengan dua metode yaitu

maserasi dan refluks. Pada hasil aktivitas antibakteri pada ekstrak

menghasilkan zona hambat pada konsentrasi terendah yang diujikan pada

0,5% sebesar 1,37 cm dan hasil pada uji fraksinasi menujukkan zona hambat

pada semua konsentasi pada fraksi etil asetat yang bersifat semipolar.

Kemudian fraksinat dengan zona hambat paling tinggi dilakukan pemantauan

KLT, Hasil pemantauan KLT dilakukan pengujian aktivitas Antibakteri

dengan metode Bioautografi KLT dengan selanjutnya menentukan

karakterisasi bercak dengan penampak bercak AlCl3.

3. Berdasarkan jurnal Silvia, dkk tahun 2017, dengan judul Uji Aktivitas

Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pacar Kuku (Lawsonia inermis Linn) pada
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Bakteri Pseudomonas aeruginosa. Dalam penelitian ini dengan menggunakan

metode difusi cakram. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Uji

aktivitas antibakteri dilakukan dengan mengukur zona hambat yang dihasilkan

ekstrak etanol daun pacar kuku dengan 4 variasi konsenrasi 25%, 50%, 750%,

dan 100%. Dalam uji aktivitas antibakteri memerlukan metode petri dish.

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil ekstrak etanol daun pacar

kuku memiliki daya hambat terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa, pada

konsentrasi 100% zona hambat paling besar yaitu 21,6 mm dengan kategori

sangat kuat.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui aktivitas antibakteri hasil ekstrak daun Boboan (Cleome

rutidospermae D.C) terhadap bakteri Escherichia coli, Streptococcus

mutans, Staphylococcus aureus,Pseudoonas aeruginosa.

b. Mengetahui aktivitas antibakteri hasil fraksi daun Boboan (Cleome

rutidospermae D.C) terhadap bakteri Escherichia coli, Streptococcus

mutans, Staphylococcus aureus,Pseudomonas aeruginosa.

c. Mengetahui golongan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan

bakteri pada hasil fraksi dari daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C).

2. Manfaat Penelitian

a. Menambah informasi bagi masyarakat tentang pemanfaatan dan

pengolahan khasiat penggunaan daun Boboan (Cleome rutidospermae

D.C) sebagai alternatif untuk menghambat pertumbuhan bakeri.

b. Memberikan  data  ilmiah  mengenai  aktivitas  ekstrak  dan  fraksi  daun
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Boboan (Cleome rutidospermae D.C) terhadap aktivitas antibakteri

sebagai salah satu alternatif pengobatan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tumbuhan Daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C)

1. Klasifikasi

Berdasarkan determinasi tanaman yang dilakukan di Laboratorium Biologi

Universitas Negeri Makassar di dapatkan klasifikasi dari tanaman Boboan

(Cleome rutidospermae D.C) adalah sebagai Berikut.

Kingdom : plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Class : Dicotyledonae

Ordo : Capparidales

Family : Capparidaceae

Genus : Cleome

Spesies       : Cleome rutidospermae D.C

2. Nama Daerah

Daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C ) dikenal di Indonesia dan negara

lain dengan nama yang berbeda. Di Bulukumba khususnya, spesies ini dikenal

dengan nama yang berbeda. Di Bulukumba khususnya, spesies ini dikenal dengan

nama Sigerru. Beberapa daerah lain misalnya, memiliki nama tersendiri, Maman

ungu atau Maman lelaki (Jawa).

3. Morfologi

Herba tegak, merambat atau tumbuh merangkak tinggi 0,15-0,80 m, daun
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mahkota bunga dengan ujung runcing seperti cakar, panjang 9-12 mm; di Gowa

berwarna keunguan; bulu-bulu halus yang pendek; tangkai buah 20-30 mm;

helaian daun biasanya 3, bentuk daun memanjang atau bulat memanjang, tajam

atau tumpul, dengan bulu-bulu tebal pendek; batang 0,5-2 cm dengan duri tipis.

4. Habitat dan penyebaran

Ditemukan di pinggir jalan, sawah, ladang. Juga ditemukan hidup sebagai

epifit pada batu dan kayu, dan tempat-tempat lainnya.

B. Uraian Mikroba Uji

1. Escherichia coli

a.    Klasifikasi (Garrity, 2004)

Domain : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Bangsa : Enterobacteriales

Suku : Enterobacteriaceae

Marga : Escherichia

Jenis : Escherichia coli

b. Sifat dan morfologi

Escherichia coli adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus, 1,1-1,5

μm x 2,0-6,0 μm, motil dengan flagellum peritrikum atau non motil. Tumbuh

dengan mudah pada medium nutrient sederhana. Laktosa difermentasi oleh

sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas, ada pula yang tidak

memfermentasi glukosa dan maltose. Dapat ditemukan dalam usus mamalia dan

tumbuh optimal pada suhu 37oC (Pelczar, 2008).
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2. Staphylococcus aureus

a. Klasifikasi (Garrity, 2004)

Domain : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Bangsa : Bacillales

Suku : Staphylococcaceae

Marga : Staphylococcus

Jenis : Staphylococcus aureus

b. Sifat dan morfologi

Bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu jenis peracunan

makanan yang sering terjadi. Sel-sel Staphylococcus aureus berbentuk Gram

positif tersusun dalam tandan khas. Staphylococcus aureus dapat tumbuh baik

pada kondisi aerobik tetapi umumnya tidak mampu bersaing dengan mikroba lain

yang ada dalam makanan. Strain tertentu dari Staphylococcus aureus dapat

menyebabkan penyakit yaitu yang menghasilkan enterotoksin. Suatu enterotoksin

yang dihas ilkan oleh strain bakteri dapat dibentuk satu atau lebih dari lima tipe

antigenik yang berbeda dari enterotoksin tersebut. Umumnya penularan oleh

Staphylococcus aureus tidak di dalam tubuh tetapi nampak dipermukaan tubuh,

biasanya di dalam hidung dan bisul-bisul (Ali, 2005).

3. Streptococcus mutans

a. Klasifikasi (Garrity, 2004)

Domain : Bacteria

Filum : Firmicutes
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Kelas : Bacilli

Bangsa : Lactobacillales

Suku : Streptococcaceae

Marga : Streptococcus

Jenis : Streptococcus mutans

b. Sifat dan morfologi

Streptococcus mutans termasuk bakteri Gram positif berbentuk bola sampai

lonjong, berdiameter 0,5-1,5 μm, kolom bulat cembung dengan permukaan licin

atau sedikit kasar dan tepi seluruhnya atau sebagian tidak beraturan. Koloni buram

berwarna biru terang, bersifat fakultatif aerob, dapat tumbuh pada suhu 45°C dan

suhu optimumnya. Dinding sel terdiri dari 4 komponen antigenik yaitu

peptidoglikan, polisakarida, proten dan asam lipokoat (Pelczar. Michael J. and

Chan.E.C.S 2008: 955).

4. Pseudomonas aeruginosa

a. Klasifikasi ( Garrity, 2004 ; 24-95)

Domain : Bacteria

Filum : proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Bangsa : Pseudomonadaceae

Suku : Pseudomonadaceae

Marga : Pseudomonas

Jenis : Pseudomonas aeruginosa

b. Sifat dan morfologi

Pseudomonas  aeruginosa merupakan  bakteri  gram  negatif  berbentuk  sel
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tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada

umumnya berukuran 0,5 - 1,0 μm. Motil dengan flagelum polar, monotrikus atau

multitrikus. Tidak menghasilkan selongsong prosteka. Tidak dikenal adanya

stadium istirahat. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi, tidak pernah

fermentatif. Beberapa merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan H2

sebagai sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerima elektron

universal, beberapa dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat

sebagai penerima pilihan (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008: 952).

C. Uraian umum antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk

memberantas infeksi mikroba pada manusia, termasuk golongan ini yang akan

dibicarakan yang berhubungan dengan bidang farmasi antara lain antibiotika,

antiseptika, desinfektansia, preservatif (Djide, 2008: 339).

Obat-obatan yang digunakan unuk infeksi mikroorganisme yang penyebab

infeksi pada manusia, hewan, maupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif

artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik terhadap mikroorganisme penyebab

penyakit tetapi tidak toksik terhadap jasad inang atau hospes (Djide, 2008).

1. Pembagian Antimikroba

Antimikroba berdasarkan spektrum atau kisaran kerja antimikroba dapat

dibedakan menjadi:

a. Spektrum sempit yaitu antimikroba yang hanya mampu menghambat satu

golongan bakteri saja,contohnya hanya mampu membunuh atau mengham bakteri

dari Gram negatif saja atau Gram positif saja.

b. Spektrum  luas  yaitu  antimikroba  yang  dapat  menghambat atau membunuh
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bakteri baik gram negatif, maupun gram positif (Pratiwi, Sylvia T. 2008).

2. Sifat antimikroba

a. Bakteriostatik

Yaitu zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan

pertumbuhan mikroba (bakteri). Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme

menjadi stasioner, tidak dapat lagi multiplikasi atau berkembang biak.

b. Bakteriosida

Yaitu zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam

hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau bahkan habis, tidak

dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang biak (Djide,M,Natsir&

Sartini,2008).

Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang

menyebabkan infeksi pada manusia, hewan maupun tumbuhan harus bersifat

toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik terhadap

mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relative tidak toksik terhadap

mikroorganisme jasad inang atau herpes (Djide, M.N, Sartini, 2008: 399).

3. Prinsip kerja Antimikroba

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, obatnya lebih

oksis terhadap mikroorganisme daripada sel horpes. Hal ini dapat terjadi karena

pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena obat pada reaksi-

reaksi biokimia penting dalam sel parasit lebih unggul dari pada pengaruhnya

terhadap sel hospes. Disamping itu juga struktur sel mikroorganisme berbeda dengan

struktur sel pada manusia (Djide M.N, 2008: 340).
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Antimikroba mempunyai mekanisme kerja utama ada lima cara antara lain

sebagai berikut:

1) Mengganggu metabolisme sel mikroba

Pada umumnya mikroba membutuhkan asam folat untuk kelangsungan

hidupnya yang disintesis dari asam amino para benzoat (PABA) (Ganiswara, 2012).

Antimikroba bersifat sebagai antimetabolit dimana antimikroba bekerja

memblok terhadap metabolit spesifik mikroba, seperti sulfonamida. Sulfonamida

menghambat pertumbuhan sel dengan menghambat sintesis asam folat oleh bakteri.

Sulfanamida secara struktur mirip dengan asam folat, asam amino para benzoat

PABA), dan bekerja secara kompetitif untuk enzim-enzim yang langsung

mempersatukan PABA dan sebagian petidin menjadi asam dihidrofolat (Djide, 2008).

2) Penghambatan terhadap sintesis dinding sel

Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan yaitu suatu kompleks polimer

mukopeptida. Beberapa antibiotik seperti sikloserin menghambat reaksi paling dini

dari proses sintesis dinding sel diikuti oleh basitrasin, vankomisin dan diakhiri oleh

penisilin dan sefalosposrin yang menghambat reaksi terakhir (transpeptidasi)

(Ganiswara, 2012).

3) Penghambatan terhadap fungsi membran sel

Antimikroba bekerja secara langsung pada membran sel yang mempengaruhi

permeabilitas dan menyebabkan keluarnya senyawa intraseluler mikroorganisme.

Membran sel adalah lapisan di bawah dinding sel yang mempunyai sifat

permeabilitas selektif dan berfungsi mengontrol keluar masuknya substansi dari

dalam dan luar sel, serta memelihara tekanan osmotik internal dan ekskresi. Beberapa

antibiotik bersatu dengan membran yang berfungsi sebagai iondphores yaitu senyawa



16

yang memberi jalan masuknya ion abnormal. Proses ini dapat mengganggu biokimia

sel, misalnya gramicidin. Antibiotik polimiksin dapat merusak membran sel setelah

bereaksi dengan fosfat pada fosfolipid membran sel. Polimiksin lebih aktif terhadap

bakteri gram negatif (Djide, 2008).

4)  Penghambatan terhadap sintesis protein

Hidupnya suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul dalam

keadaan alamiah. Suatu kondisi atau substansi mengubah keadaan ini yaitu

mendenaturasi protein dengan merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu

tinggi atau konsentrasi beberapa zat dapat mengakibatkan koagulasi kerusakan total

komponen seluler yang vital.

5)  Penghambatan terhadap sintesis asam nukleat

Asam nukleat merupakan bagian yang sangat vital bagi perkembangbiakan

sel. Untuk pertumbuhannya, kebanyakan sel tergantung pada sintesi DNA, sedangkan

RNA diperlukan untuk transkipsi dan penentuan informasi sintesis protein dan enzim.

Begitu pentingnya DNA dan RNA dalam proses kehidupan sel. Hal ini berarti bahwa

gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut

dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel. Dalam hal ini mempengaruhi

metabolisme asam nukleat, seperti berikatan dengan enzim DNA dependen RNA-

polymerase bakteri, memblokir helix DNA. Contohnya seperti antibiotik quinolon,

pyrimethamin, sulfonamida, trimethoprim, dan trimetrexat, sedangkan metronidazole

menghambat sintesis DNA (Djide, 2008 dan Pelczar, 2008).

4. Metode Pengujian Antimikroba

a. Metode difusi

Pada  metode ini,penentuan aktivitas didasarkan pada kemampuan difusi dari
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zat antimikroba dalam lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan mikroba

uji. Hasil pengamatan yang akan diperoleh berupa ada atau tidaknya zona

hambatan yang akan terbentuk di sekeliling zat antimikroba pada waktu tertentu

masa inkubasi (Brooks dkk, 2007). Pada metode ini dapat dilakukan dengan tiga

cara, yaitu:

1) Cara Cakram (Disc)

Cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan untuk menentukan

kepekaan kuman terhadap berbagai macam obat-obatan. Pada cara ini, digunakan

suatu cakram kertas saring (paper disc) yang berfungsi sebagi tempat menampung

zat antimikroba. Kertas saring tersebut kemudian diletakkan pada lempeng agar

yang telah diinokulasi mikroba uji, kemudian diinkubasi pada waktu tertentu dan

suhu tertentu, sesuai dengan kondisi optimum dari mikroba uji. Pada umumnya,

hasil yang didapat bisa diamati setelah inkubasi selama 18-24 jam dengan suhu 37

oC. Hasil pengamatan yang diperoleh berupa ada atau tidaknya daerah bening

yang terbentuk di sekeliling kertas cakram yang menunjukkan zona hambat pada

pertumbuhan bakteri. Metode cakram disk atau cakram kertas ini memiliki

kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mudah dilakukan, tidak

memerlukan peralatan khusus dan relatif murah, sedangkan kelemahannya adalah

ukuran zona bening yang terbentuk tergantung oleh kondisi inkubasi, inokulum,

predifusi dan preinkubasi serta ketebalan medium.

2) Cara Parit (Ditch)

Suatu lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat

sebidang parit. Parit tersebut berisi zat antimikroba,kemudian diinkubasi pada

waktu dan suhu optimum yang sesuai untuk mikroba uji.  Hasil  pengamatan  akan
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berupa ada tidaknya zona hambat yang akan terbentuk di sekitar parit.

3) Cara Sumuran (hole/cup)

Pada lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat

suatu lubang yang selanjutnya diisi dengan zat antimikroba uji. Kemudian setiap

lubang itu diisi dengan zat uji. Setelah diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai

dengan mikroba uji, dilakukan pengamatan dengan melihat ada atau tidaknya zona

hambatan di sekeliling lubang.

b. Metode dilusi

Pada metode ini dilakukan dengan mencampurkan zat antimikroba dan

media agar, yang kemudian diinokulasikan dengan mikroba uji. Hasil pengamatan

yang akan diperoleh berupa tumbuh atau tidaknya mikroba di dalam media.

Aktivitas zat antimikroba ditentukan dengan melihat konsentrasi hambat minimum

(KHM) yang merupakan konsentrasi terkecil dari zat antimikroba uji yang masih

memberikan efek penghambatan terhadap pertumbuhan mikroba uji (Pratiwi,

2008). Metode ini terdiri atas dua cara, yaitu:

1) Pengenceran serial dalam tabung

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sederetan tabung reaksi yang

diisi dengan inokulum kuman dan larutan antibakteri dalam berbagai konsentrasi.

Zat yang akan diuji aktivitas bakterinya diencerkan sesuai serial dalam media cair,

kemudian diinokulasikan dengan kuman dan diinkubasi pada waktu dan suhu yang

sesuai dengan mikroba uji. Aktivitas zat ditentukan sebagai kadar hambat minimal

(KHM) (Pratiwi, 2008).

2) Penapisan lempeng agar

Zat antibakteri diencerkan dalam media agar dan kemudian dituangkan ke
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dalam cawan petri. Setelah agar membeku, diinokulasikan kuman kemudian

diinkubasi pada waktu dan suhu tertentu. Konsentrasi terendah dari larutan zat

antibakteri yang masih memberikan hambatan terhadap pertumbuhan kuman

ditetapkan sebagai konsentrasi hambat minimal (KHM) (Pratiwi, 2008).

c. Metode difusi dan dilusi

E-test atau biasa disebut juga epsilometer adalah metode tes dimana huruf

(E) dalam nama E-test menunjukan simbol epsilon (ἐ). E-test merupakan metode

kuantitatif untuk uji antimikroba. Metode ini termasuk gabungan antara metode

dilusi antibakteri dan metode difusi antibakteri ke dalam media. Metode ini

dilakukan dengan menggunakan strip plastik yang sudah mengandung agen

antibakteri dengan konsentrasi terendah sampai konsentrasi tertinggi diletakkan

pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme. Hambatan pertumbuhan

mikroorganisme bias diamati dengan adanya area jernih di sekitar strip tersebut. E-

test dapat digunakan untuk menentukan kadar hambat minimum (KHM) untuk

bakteri seperti Strepcoccus pneumoniae, Sterptococcus β-hemolitik, Neisseria

gonorhoeae dan lain-lain. Dapat juga digunakan untuk bakteri gram negatif seperti

Pseudomonas sp (Pratiwi, 2008).

D. Metode sterilisasi

1. Pengertian

Sterilisasi  dalam  mikrobiologi  adalah  proses  penghilangan  semua  jenis

organisme hidup, dalam hal ini adalah mikroorganisme (Protozoa, Fungi,

mycroplasma, virus) yang terdapat di dalam suatu benda. Proses ini melibatkan

aplikasi biocidal agent atau proses fisik dengan tujuan untuk membunuh atau

menghilangkan mikroorganisme (Pratiwi, 2008;136).
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2. Cara-cara sterilisasi

Pada prinsipnya sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu secara

mekanik, fisik, dan kimiawi.

a.  Sterilisasi secara mekanik (filtrasi) menggunakan suatu saringan yang berpori

sangat kecil (0,22 mikron atau 0,45 mikron) sehingga mikroba tertahan pada saringan

tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang tahan panas, misalnya

larutan enzim dan antibiotik.

b. sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran :

1) Pemanasan

a) Pemijaran (dengan api langsung) : membakar alat pada api secara langsung,

contoh alat : jarum inokulum, pinset.

b) Panas kering : pada proses ini terjadi dehidrasi sel mikroorganisme, sterilisasi

dengan oven kira-kira 160-180°C selama 1,5-2 jam dengan sistem udara yang statis.

Sterilisasi panas kering cocok untuk alat yang terbuat dari kaca misalnya Erlenmeyer,

tabung reaksi, cawan petri.

c) Uap air panas : konsep ini mirip dengan mengukur. Air mendidih atau uap air pada

suhu 100°C dapat membunuh bentuk vegetatif dari mikroorganisme dan virus dalam

waktu 5 menit. Masih banyak spora bakteri yang tahan terhadap pemanasan ini dan

masih tetap hidup setelah dilakukan perebusan selama beberapa jam.

d) Uap air panas bertekanan :menggunakan autoklaf pada suhu 121° selama 15 menit.

Ini dilakukan untuk membunuh spora bakteri yang paling tahan panas. Cara ini

dilakukan untuk mensterilkan alat-alat yang tidak tahan pemanasan seperti spoit.

2) Penyinaran dengan UV

Sinar Ultra Violet juga dapat digunakan untuk proses sterilisasi,misalnya untuk



21

membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior Safety carbinet dengan

disinari lampu UV. Radiasi UV menyebabkan kesalahan dalam replikasi DNA dan

mempunyai aktivitas mutagenik pada sel-sel yang masih hidup. Sinar Ultra Violet

(UV) yang dipancarkan dari lampu uap merkuri sering digunakan untuk menyinari

ruangan-ruangan tertentu, sehingga dapat mengurangi kontaminasi mikroorganisme

di udara dalam ruang bedah di rumah sakit dan ruang pengolahan di pabrik-pabrik

obat

b. Sterilisasi secara kimiawi

Biasanya menggunakan senyawa antiseptik dan desinfektan contohnya antara

lain Alkohol dan formalin (Anonim, 2008 :Djide,2008;190-194).

E. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai,

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi bau yang telah ditetapkan (Dirjen

POM. 1995;10).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang

mempunyai kelarutan berbeda–beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang

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

menggunakan  pelarut organik tertentu (Ditjen POM, 2000).

Jenis-jenis ekstraksi:

a. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan.
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Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun

yang tidak tahan pemanasan. Secara teknologi maserasi termasuk ekstraksi dengan

prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi dilakukan

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan atau

kamar (Ditjen POM, 2000).

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara

ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Proses ekstraksi dihentikan

ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan

konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari

sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari  metode maserasi ini adalah

memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar

kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja

sulit di ekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat

menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Agoes, 2007).

b. Sokletasi

Soxkletasi merupakan proses ekstraksi  dengan menggunakan pelarut yang

selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus soxklet sehingga terjadi

ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik. Caranya, serbuk bahan ditempatkan

pada selongsong dengan pembungkus kertas saring, lalu ditempatkan pada alat

soxklet yang telah dipasang labu dibawahnya. Tambahkan pelarut sebanyak 12 kali

sirkulasi. Pasang pendingin balik, panaskan labu, ekstraksi berlangsung minimal 3

kali jam dengan interval sirkulasi kira-kira 15 menit (Atun,2014).

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung

selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas



23

labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan

suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah proses

ektraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi

sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu.

Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena

ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih.

c. Destilasi uap

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk

mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama

pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak

saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor.

Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi

(Seidel, 2006).

d. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya,

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

pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama

sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Ditjen POM,

2000). Pada metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang

dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap

terkondensasi dan kembali ke dalam labu.

e. Perkolasi

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah

perkolator (wadah silinder yang dilengkapi  dengan  kran bagian  bawahnya). Pelarut
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ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada

bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut

baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen

maka pelrut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga

membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014).

F. Fraksinasi

Fraksinasi pada prinsipnya adalah proses penarikan senyawa pada suatu

ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur.

Pelarut yang umumnya dipakai untuk fraksinasi adalah n-heksan, etil asetat, dan

metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa non polar digunakan n-heksan, etil asetat

untuk menarik senyawa semi polar, sedangkan metanol untuk menarik senyawa-

senyawa polar. Dari proses ini dapat diduga sifat kepolaran dari senyawa yang akan

dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat non polar

akan larut dalam pelarut yang non polar sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat

polar akan larut dalam pelarut yang bersifat polar juga (Mutiasari, 2012).

Kromatografi vakum cair merupakan modifikasi dari kromatografi kolom

gravitasi. Metode ini lebih banyak digunakan untuk fraksinasi sampel dalam jumlah

besar (10-50 g). Kolom yang digunakan biasanya terbuat dari gelas dengan lapisan

berpori pada bagian bawah. Ukuran kolom bervariasi tergantung ukurannya. Kolom

disambungkan dengan penampung eluen yang dihubungkan dengan pompa vakum.

Pompa vakum akan menghisap eluen dalam kolom, sehingga proses pemisahan

berlangsung lebih cepat. Penggunaan tekanan dimaksudkan agar laju aliran eluen

meningkat sehingga meminimalkan terjadinya proses difusi karena ukuran silika gel

yang biasanya digunakan pada lapisan kromatografi KLT sebagai fasa diam dalam
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kolom yang halus yaitu 200-400 mesh. Kolom yang digunakan berukuran lebih

pendek dari pada kolom kromatografi gravitasi dengan diameter yang lebih besar (5-

10 cm). Kolom KVC dikemas kering dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan

kemasan maksimum. Sampel yang akan dipisahkan biasanya sudah diadsorbsikan ke

dalam silika kasar terlebih dahulu (ukuran silika kasar 30-70 mesh) agar

pemisahannya lebih teratur dan menghindari sampel langsung menerobos ke dinding

kaca tanpa melewati adsorben terlebih dahulu, yang dapat berakibat gagalnya proses

pemisahan. Pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penyerap

yang sebelumnya sudah dimasukkan sampel. Kolom dihisap perlahan-lahan ke dalam

kemasan dengan memvakumkannya. Kolom dielusi dengan campuran pelarut yang

cocok, mulai dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolaran ditingkatkan

perlahan-lahan. Kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi,

sehingga  kromatografi vakum cair disebut juga kolom fraksinasi (Atun, 2014).

Kromatografi kolom merupakan salah satu contoh kromatografi adsorbsi.

Senyawa yang dipisahkan dengan kromatografi kolom memiliki mekanisme yang

sama dengan jenis kromatografi lain yaitu berkaitan dengan perbedaan gaya-gaya

antarmolekul dalam sampel dengan fase gerak dan antara komponen dengan fasa

diam. Prinsip kerja kromatografi kolom yaitu zat cair sebagai fasa gerak akan

membawa cuplikan senyawa mengalir melalui fasa diam sehingga terjadi interaksi

berupa adsorbsi senyawa-senyawa tersebut oleh padatan dalam kolom. Kecepatan

bergerak suatu komponen dalam cuplikan tergantung pada seberapa besar/lama

komponen tersebut tertahan oleh padatan penyerap dalam kolom. Hasil yang

diperoleh berupa fraksi-fraksi senyawa (eluat) yang ditampung pada bagian bawah

kolom (Rubiyanto, 2016).
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G. Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik pemisahan komponen-komponen

campuran suatu senyawa yang melibatkan partisi suatu senyawa diantara padatan

penyerap (adsorbent, fase diam) yang dilapisi pada pelat kaca atau aluminium dengan

suatu pelarut (fasa gerak) yang mengalir melewati adsorbent (padatan penyerap).

Pengaliran pelarut dikenal sebagai proses pengembangan oleh pelarut (elusi). KLT

mempunyai peranan penting dalam pemisahan senyawa organik maupun senyawa

anorganik, karena relatif sederhana dan kecepatan analisisnya. Di dalam analisis

dengan KLT, sampel dalam jumlah yang sangat kecil ditotolkan menggunakan pipa

kapiler di atas permukaan pelat tipis fasa diam (adsorbent), kemudian pelat diletakkan

dengan tegak dalam bejana pengembang yang berisi sedikit pelarut pengembang.

Oleh aksi kapiler, pelarut mengembang naik sepanjang permukaan lapisan pelat dan

membawa komponen-komponen yang terdapat pada sampel (Atun, 2014).

Fase diam seringkali disebut dengan penjerap atau adsorben. Untuk

melakukan KLT kita perlu memahami 2 aspek yaitu fase diam tipe normal dan fase

diam terbalik. Pertama, fase diam tipe normal. Fase diam yang banyak diandalkan

digunakan adalah silika. Interaksi dasar yang terjadi adalah ikatan hidrogen. Untuk

fase diam silika maka fase gerak harus dipilih antara kombinasi metanol-klorofotm

atau heksan-etilasetat. Kedua, fase diam terbalik (Saifudin, 2014).

KLT dapat digunakan jika :

1. Senyawa tidak menguap atau tingkat penguapannya rendah.

2. Senyawa bersifat polar, semi polar, non polar, atau ionik.

3. Sampel dalam jumlah banyak harus dianalisis secara simultan, hemat biaya, dan

dalam jangka waktu tertentu.
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4. Sampel yang akan dianalisis akan merusak kolom pada Kromatografi Cair (KC)

ataupun Kromatografi Gas (KG).

5. Pelarut yang digunakan akan meng-ganggu penjerap dalam kolom Kro-matografi

Cair.

6. Senyawa dalam sampel yang akan dianalisis tidak dapat dideteksi dengan metode

KC ataupun KG atau memiliki tingkat kesulitan yang ting-gi.

7. Setelah proses kromatografi, semua komponen dalam sampel perlu dideteksi

(berkaitan dengan nilai Rf).

8. Komponen dari suatu campuran dari suatu senyawa akan dideteksi terpisah setelah

pemisahan atau akan dideteksi dengan berbagai metode secara bergantian (misalnya pada

drug screening).

9. tidak ada sumber listrik.

Pemilihan fase gerak yang tepat merupakan  langkah yang sangat penting

untuk keberhasilan analisis dengan KLT. Umumnya fasa gerak dalam KLT

ditemukan dengan coba-coba dan jarang sekali yang didasarkan pada pengetahuan

yang mendalam. Sifat-sifat pelarut pengembang juga merupakan faktor dominan

dalam penentuan mobilitas komponen-komponen campuran. Umumnya kemampuan

suatu pelarut pengembang untuk menggerakkan senyawa pada suatu adsorben

berhubungan dengan polaritas pelarut (Atun, 2014).

Bercak pemisahan pada KLT umumnya merupakan bercak yang tidak

berwarna. Berikut adalah cara-cara kimiawi untuk mendeteksi bercak (Rohman,

2007):

1. Menyemprot lempeng KLT dengan reagen kromogenik yang akan bereaksi

secara kimia dengan seluruh solut yang mengandung gugus fungsional
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tertentu sehingga bercak menjadi berwarna. Kadang-kadang lempeng

dipanaskan terlebih dahulu untuk mempercepat reaksi pembentukan warna

dan intensitas warna bercak.

2. Mengamati lempeng di bawah lampu UV 254 atau 366 untuk menampakkan

solut sebagai bercak yang gelap atau bercak yang berfluoresensi terang pada

dasar yang berfluoresensi seragam.

3. Menyemprot lempeng dengan asam sulfat pekat atau asam nitrat pekat lalu

dipanaskan untuk mengoksidasi solut-solut organik yang akan nampak

sebagai bercak hitam sampai kecoklat-coklatan.

4. Memaparkan lempeng dengan uap iodium dalam chamber tertutup

5. Melakukan scanning pada permukaan lempeng dengan sitometer, suatu

instrumen yang dapat mengukur intensitas radiasi yang direfleksikan dari

permukaan lempeng ketika disinari dengan lampu UV atau lampu sinar

tampak.

Parameter pada KLT yang digunakan untuk identifikasi adalah nilai Rf

(retentition factor). Dua senyawa dikatakan identik jika mempunyai nilai Rf yang

sama jika diukur pada kondisi KLT yang sama. Harga Rf ditentukan oleh jarak

rambat senyawa dari titik awal dan jarak rambat fase gerak dari titik awal. Penentuan

harga Rf adalah sebagai berikut:

R= Jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal sampai noda yang terbentuk
Jarak yang ditempuh oleh eluen dari titik asal sampai batas atas

(Rohman, 2007).

H. Kromatografi Kolom

Kromatografi adalah metode pemisahan dengan memanipulasi sifat fisik

penyusun campuran dimana komponen-komponen yang dipisahkan di distribusikan



29

diantara dua fase, salah satu fase tersebut adalah suatu lapisan stasioner dengan

permukaan yang luas, yang lainnya sebagai fase gerak atau mobile. Fase stasioner

dalam kromatografi dapat berupa padatan maupun cairan, sedangkan fase gerak dapat

berupa cairan maupun gas. Molekul yang terlarut dalam fase gerak, akan melewati

kolom yang merupakan fase diam. Molekul yang memiliki ikatan yang kuat dengan

fase diam akan cenderung bergerak lebih lambat dibanding molekul yang berikatan

lemah (Sastrohamidjojo, 2004).

Selama proses pengemasan, tabung dapat diketuk-ketuk pada semua sisi

secara perlahan-lahan dengan sumbat karet atau bahan yang lunak agar diperoleh

lapisan yang seragam. Kran dapat dibuka atau ditutup selama penambahan, namun

tetap memperhatikan permukaan pelarut agar tetap merendam seluruh permukaan

penjerap. Hal ini untuk mencegah masuknya udara dalam ruang antar partikel silika

gel yang dapat menyebabkan gangguan pada proses isonasi.

I. KLT – Bioautografi

Bioautografi, berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan autografi

berarti melakukan aktivitas sendiri. Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian

untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara

melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode ini

memanfaatkan pengertian kromatografi lapis tipis (KLT). Pada bioautografi ini

didasarkan atas efek biologi berupa antibakteri, antiprotozoa, antitumor, dan lain-lain

dari substansi yang teliti. Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah didasarkan pada

metode difusi agar, dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapisan KLT

ke medium agar yang telah diinokulasi dengan merata bakteri uji yang peka. Dari

hasil inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambatan di sekeliling
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dari spot dari KLT yang telah ditempelkan pada media agar. Zona hambat di

tampakkan oleh aktivitas senyawa aktif yang terdapat di dalam bahan yang di periksa

terhadap  pertumbuhan  mikroorganisme uji (Djide,dkk. 2006: 299-302).

Metode bioautografi merupakan metode sederhana yang digunakan untuk

menunjukkan adanya aktivitas antibakteri atau antikapang. Metode ini

menggabungkan penggunaan teknik kromatografi lapis tipis dengan respon

mikroorganisme yang diuji berdasarkan aktivitas biologi dari suatu analit yang dapat

berupa antibakteri, antikapang, dan antiprotozoa. Bioautografi dapat digunakan untuk

mencari antibakteri atau antikapang yang terkandung dalam suatu sampel tumbuhan

atau tanaman, dan juga dengan metode ini kita dapat mendeteksi golongan senyawa.

KLT- Bioautografi dapat dibagi atas 3 kelompok yaitu :

a. Bioautografi Langsung

Prinsip kerja dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji peka dalam

medium cair disemprotkan pada permukaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang

telah dihilangkan sisa-sisa eluen yang menempel pada lempeng kromatografi. Setelah

itu dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu.

b. Bioautografi kontak

Metode ini didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan dengan

kromatogafi lapis tipis (KLT) atau kromatografi kertas. Lempeng kromatografi

tersebut ditempatkan diatas permukaan medium Nutrien Agar yang telah

diinokulasikan dengan mikroorganisme yang sensitif terhadap senyawa antimikroba

yang dianalisis. Setelah 15-30 menit, lempeng kromatografi tersebut dipindahkan

diangkat dari permukaan medium. Senyawa antimikroba yang telah berdifusi dari

lempeng kromatografi kedalam media agar dan akan menghambat pertumbuhan
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bakteri setelah di inkubasi pada suhu dan waktu tertentu sampai noda yang

menghambat pertumbuhan mikroorganisme uji tampak pada permukaan membentuk

zona yang jernih.

c. Bioautografi Pencelupan

Pada prakteknya metode ini dilakukan sebagai berikut yaitu bahwa lempeng

kromatografi yang telah dielusi, diletakkan dalam cawan petri, sehingga

permukaannya tertutup oleh medium agar yang berfungsi sebagai “base layer”.

Setelah medium agar memadat, selanjutnya dituangkan medium yang telah

disuspensikan mikroba uji yang berfungsi sebagai “seed layer”. Kemudian diinkubasi

pada suhu dan waktu sesuai.

J. Tinjauan Islam Tentang Tumbuhan dalam Bidang Kesehatan

Allah SWT menciptakan manusia dan alam semesta bukanlah tanpa sebab,

melainkan agar manusia dapat mengambil hikmah dan manfaat semaksimal mungkin

dari alam semesta. Manfaat tersebut baik digunakan untuk dikonsumsi maupun

sebagai pengobatan. Firman Allah subhanahu wa ta’ala yang menyatakan bahwa

segala ciptaanNya dapat dimanfaatkan untuk manusia tertuang dalam QS. Al-

An’am/6:99.

                             
                         
                    

Terjemahnya :
“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan
dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari
tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman
yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai
tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan
pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah
buahnyadi waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya.
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Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah)
bagi orang-orang yang beriman”.

(Kementerian Agama, 2014).

Berkenaan ayat diatas M.Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al- Misbah,

menyatakan ayat tersebut terlebih dahulu menyebut tumbuh-tumbuhan kemudian

menyebut empat jenis buah, yaitu kurma, anggur, zaitun dan delima. Selanjutnya dari

keempat jenis buah, yang pertama disebut adalah kurma karena kurma dalam

masyarakat Arab- dimana Al-Quran turun- merupakan makanan yang dapat

menggantikan makanan pokok. Sesudah kurma, anggur karena ia merupakan buah

istimewa dan dapat dimanfaatkan begitu muncul serta manfaatnya berlangsung terus-

menerus. Zaitun adalah buah yang sangat banyak manfaatnya, darinya diperoleh

minyak yang sangat jernih, disamping buahnya yang lezat. Terakhir adalah delima,

satu buah yang sangat mengagumkan (Shihab. 2009).

Dialah yang menurunkan air hujan dari awan untuk menumbuhkan berbagai

jenis tanaman. Dia mengeluarkan buah-buahan segar dari bermacam tumbuhan dan

berbagai jenis biji-bijian. Dari pucuk pohon korma, Dia mengeluarkan pelepah

kering, mengandung buah yang mudah dipetik. Dengan air itu, Dia menumbuhkan

berbagai macam kebun anggur, zaitun dan delima. Ada kebun-kebun yang serupa

bentuk buahnya, tetapi berbeda rasa, aroma dan kegunaannya. Amatilah buah-buahan

yang dihasilkannya, dengan penuh penghayatan dan semangat mencari pelajaran.

Juga, amatilah proses kematangannya yang melalui beberapa fase. Sungguh, itu

semua  mengandung  bukti  yang  nyata  bagi  orang-orang yang mencari, percaya dan

tunduk kepada kebenaran.

Ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang

tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase, hingga sampai pada fase
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kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung

komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat dan zat tepung. Semua

itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada

umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun.

Daun itu ibarat pabrik yang mengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan ke

bagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah. Lebih dari itu, ayat ini

menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah.

Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan..

Di dunia kedokteran ditemukan bahwa klorofil, ketika diasimilasi oleh tubuh

manusia, bercampur dengan sel-sel manusia. Percampuran itu kemudian memberikan

tenaga dan kekuatan melawan bermacam bakteri penyakit. Dengan demikian, ia

berfungsi sebagai benteng pertahanan tubuh dari serangan segala macam penyakit. Di

bagian akhir ayat ini disebutkan "Unzhurû ilâ tsamarihi idzâ atsmara wa yan'ih"

(amatilah buah- buahan yang dihasilkannya). Perintah ini mendorong perkembangan

Ilmu Tumbuh-tumbuhan (Botanik) yang sampai saat ini mengandalkan metode

pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu  wa  ta’ala menciptakan langit

dan bumi untuk menunjukkan kekuasaannya yang meliputi segala-galanya dan

menunjukkan kepada makhluknya betapa banyak karunia yang telah Dia berikan

dengan menjadikannya sebagai bekal dan persediaan untuk dimanfaatkan sebaik-

baiknya, salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai obat, seperti daun Boboan

(Cleome rutidospermae D.C) yang dimanfaatkan sebagai obat antibakteri alami yang

dapat menghambat antibakteri yang ada dalam tubuh manusia. Dari beberapa

penjelasan dapat menyadarkan kita betapa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya,
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dapat menurunkan air hujan yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan makhluk hidup

di bumi, menumbuhkan dan memperkembangbiakan berbagai jenis tumbuh-

tumbuhan sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup lainnya,

terkhusus untuk bagian daun yang diistimewakan dalam surah Al an’am ayat 99

memiliki kandungan bermanfaat didalamnya yang dapat dimanfaatkan potensinya

sebagai obat.

Agar pemanfaatan tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya diperlukan

penelitian ilmiah yang bersumber dari bacaan-bacaan yang memliki validalitas yang

tinggi. Perintah membaca pun tertuang dalam QS. Al-Alaq/96:1,

Terjemahnya :

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang  menciptakan”

(Kementerian Agama,2014).

Kata iqra’ berasal dari kata qara’a yang pada mulanya berarti menghimpun.

Hal ini berarti pula menyampaikan, menelaah, membaca, memahami, mendalami,

meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan sebagainya yang bermuara pada arti

menghimpun (Shihab, 2009: 454). Penggalan ayat ini merupakan salah satu dari

banyak ayat yang senantiasa menyeru manusia untuk mendalami makna yang

terkandung dalam Al-Qur’an sehingga menjadi acuan kehidupan termasuk dalam

mengobati berbagai penyakit.

Allah SWT  dalam segala kekuasaannya mampu menurunkan penyakit  kepada

hambaNya, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Atas keadilan dari

Allah subhanahu wa ta’ala kepada makhlukNya pula, Allah subhanahuwa ta’ala

menurunkan obat sebagai penawar dari penyakit tersebut melalui Al-Qur’an. Al-
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Qur’an merupakan obat yang paling sempurna untuk berbagai macam penyakit.

Penyakit tidak akan sanggup menanggungkan kalamullah (Al- Qur’an) bagi orang-

orang yang yakin dan memahami kandungan Al-Qur’an sebab dalam ayat-ayat Al-

Qur’an terdapat ketauhidan, puji-pujian, kesempurnaan tawakkal, segala

kekuasaanNya, dan permasalahan yang akhirnya berpulang hanya kepada Allah

subhanahu wa ta’ala serta berisikan permohonan kebahagiaan dunia dan akhirat,

salah satunya kesembuhan dari penyakit. Dari uraian beberapa ayat diatas dapat

disimpulkan bahwa Allah subhanahu wa ta’ala dengan kekuasaannya menurunkan

penyakit kepada makhlukNya, dan atas kekuasaannya pula Allah subhanahu wata’ala

yang menyembuhkan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental

laboratorium.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi, laboratorium

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar, dan di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri

Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah lebih mendekati kearah penelitian

kuantitatif dengan metode eksperimental. Eksperimental merupakan metode

penelitian yang ingin mengetahui hubungan sebab-akibat antara suatu variabel

dengan variabel lainnya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian

ini adalah seluruh tumbuhan Boboan  yang berada di Gowa, Provinsi Sulawesi

Selatan..

2. Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel dari bahan tanaman

yaitu daun boboan (Cleome rutidospermae D.C) yang telah kering.



37

D. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh penelitian

untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Arikanto,2006;150). Teknik pengumpulan

data yang dilakukan pada  penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan suatu

teknik cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap

proses yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan dengan dua cara yaitu

mengamati dan melakukan pencatatan hasil secara teliti dari gejala yang ada

(Sukmadinata,2005;220).

E. Instrumen penelitian

1. Alat-alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoklaf, batang

pengaduk, cawan petri, cawan porselin, chamber, eksikator, gelas erlenmeyer 250 ml,

gelas kimia 250 ml, gelas ukur 5 ml, 10 ml, 50 ml, hotplat, inkubator, Laminar Air

Flow (LAF), lampu spiritus, lampu UV 254 dan 366 nm, mikropipet 10-100 µl,

lemari pendingin, ose bulat, oven, penangas air, pipa kapiler, pipet tetes, rak tabung,

rotavapor, spatula, seperangkat alat kromatografi kolom, spoit 10 ml, refluks, tabung

reaksi, timbangan analitik, vial, vortex , waterbath, dan wadah maserasi.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang digunakan adalah aluminium foil, aquadest, biakan murni

(Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,

Escherichia coli), DMSO (Dimetil Sulfoksida), etanol 96%, etil asetat, HCl, H2SO4

10%, lempeng silica gel GF254, medium Nutrient  Agar (NA), sampel daun Boboan

(Cleome rutidospermae D.C), N-heksan, Aluminium klorida, besi (III) klorida

(FeCl3), dragendorf, H2SO4, Liebermann-Burchard.
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Penyiapan Sampel (Daun Boboan)

a. Pengambilan Sampel

Sampel daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C) diperoleh di kabupaten

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari.

b. Determinasi tanaman

Bagian tumbuhan secara keseluruhan diambil dan dibuat herbarium dilakukan di

Divisi Botani di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar.

c. Pengolahan Sampel

Sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk memisahkan

sampel dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian sampel dicuci

dengan air bersih untuk menghilangkan tanah atau pengotor lainnya yang melekat

pada daun. Setelah itu sampel dirajang kecil-kecil, lalu dikeringkan dengan cara

diangin-anginkan, terlindung dari sinar matahari kemudian diserbukkan hingga

menjadi simplisia.

2. Ekstraksi Sampel

Sampel diekstraksi dengan pelarut n-heksan, etil asetat, dan etanol 96%.

Sampel daun boboan (Cleome rutidospermae D.C) yang telah kering dimasukkan ke

dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan pelarut n-heksan hingga terendam

seluruhnya. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam ditempat yang

terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring,

dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan n-heksan

yang baru sebanyak yang digunakan. Hal ini dilakukan selama 3x24 jam. Filtrat n-
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heksan yang diperoleh kemudin dikumpulkan dan diuapkan cairan penyarinya dengan

rotary evaporator sampai diperoleh ekstrak n-heksan kental.

Dengan cara yang sama, ampas yang telah diperoleh dari proses ekstraksi

pertama dimaserasi kembali dengan etil asetat dengan cara yang sama seperti n-

heksan hingga diperoleh ekstrak etil asetat kental. Selanjutnya, dimaserasi kembali

dengan pelarut etanol 96%. Filtrat etanol 96% yang diperoleh kemudian dikumpulkan

dan diuapkan cairan penyarinya dengan rotary evaporator sampai diperoleh ekstrak

etanol 96% kental. Ampas dari maserat ketiga etanol direfluks dengan air.kemudian

saring dan keringkan.

3. Sterilisasi alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan detergen, wadah mulut lebar

dibersihkan dengan larutan detergen selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan

pertama dengan HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan

dengan posisi terbalik diudara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas

perkamen. Tabung reaksi dengan gelas Erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan

kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan dalam oven pada suhu 180oC selama 2

jam. Alat-alat suntik seperti spoit yang tidak tahan dalam pemanasan tinggi,

disterilkan pada autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit dengan tekanan 2 atm.

Jarum inokulasi  atau  ose  disterilkan   dengan pemanasan

langsung hingga  memijar.

4. Penyiapan mikroba uji

Mikroba uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Escherichia coli,

Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeroginosa. Mikroba

yang berasal dari kultur koleksi Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri
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Alauddin Makassar yang diremajakan dalam medium Nutrient Agar (NA) miring dan

diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 370C.

5. Pembuatan Suspensi Kultur Mikroba Uji

Mikroba uji yang telah diremajakan dalam medium Nutrient Agar (NA)

miring, kemudian disuspensikan dalam 10 ml larutan NaCl fisiologis (NaCl 0,9 %)

kemudian diukur serapannya 25% T pada spektrofotometri UV-Vis pada panjang

gelombang 580 nm.

6. Pengujian Skrining aktivitas antibakteri

a. Pembuatan larutan stok

Sebanyak 20 mg ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat, ekstrak etanol 96%, dan

ekstrak air masing-masing dilarutkan dalam 0,2 ml DMSO, kemudian ditambahkan

dengan 9,8 ml air steril hingga volume akhir 10 ml (2000ppm) kemudian dibuat

dalam konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, dan 750 ppm.

b. Uji aktivitas ekstrak

Sebanyak 20 μl mikroba uji ditambahkan 10 ml medium NA untuk bakteri.

Campuran dibuat dalam botol coklat lalu dituangkan ke dalam cawan petri secara

aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Sampel

diteteskan diatas paper disk dengan konsentrasi  750 ppm, 500 ppm dan 250 ppm,

kemudian diletakkan diatas medium yang telah diinokulasi bakteri kemudian

diinkubasi pada suhu 37oC selama 1 x 24 jam.

7. Kromatografi Lapis Tipis

a. Penjenuhan Chamber

Cairan pengelusi yang digunakan dimasukkan ke dalam chamber sebanyak 3

ml, kemudian diberi kertas saring.Kejenuhan chamber ditandai dengan naiknya cairan
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pengelusi pada kertas saring hingga melewati kaca penutup.

b. Penotolan Sampel pada Lempeng

Ekstrak teraktif dari sampel ditotolkan pada lempeng bagian batas bawahnya.

Lempeng dielusi dengan eluen dalam chamber, sampai cairan pengelusi mengelusi

lempeng sampai batas atas. Lempeng dikeluarkan dan diangin-anginkan, lempeng

siap untuk diamati penampakan nodanya.

c. Penampakan Noda pada Lampu UV 254 nm dan 366 nm.

Lempeng yang telah dielusi diamati penampakan noda yang terbentuk

dibawah sinar lampu UV 254 nm dan 366 nm.

d. Penampakan Noda dengan serium sulfat

Setelah diamati di bawah lampu UV, lempeng disemprot dengan larutan

serium sulfat, kemudian dipanaskan pada pemanas listrik.

8. Fraksinasi ekstrak aktif dengan kromatografi kolom

Ekstrak etanol ditimbang sebanyak 11 gram, kemudian difraksinasi dengan

menggunakan kromatografi kolom. Kolom kromatografi disiapkan dengan membuat

bubur silika yang dimasukkan ke dalam kolom kromatografi secara perlahan-lahan.

Ekstrak dilarutkan dengan pelarutnya lalu dihomogenkan dengan selit kemudian

dimasukkan ke dalam kolom. Kemudian dibuat fade gerak dengan gradin kepolaran

yang semakin meningkat yaitu berturut-turut heksan : etil asetat {(9:1), (7:1),

(6:1),(5:1), (3:1), (2:1), (1:1)}. Langkah pertama dilakukan dengan mengaliri kolom,

pelarut yang menetes dari kolom ditampung dalam vial yang sebelumnya telah

ditimbang dan diberi nomor. Penggantian gradient fase gerak dilakukan ketika fase

gerak gradien sebelumnya telah habis digunakan untuk mengaliri kolom.
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Fraksi-fraksi hasil pengoloman ditampung dan kemudian diuapkan. Seluruh

fraksi yang diperoleh diidentifikasi dengan kromatografi lapis tipis (KLT) dengan

eluen heksan : etil (2:1). Kemiripan bercak yang timbul pada lempeng dapat diamati

baik secara langsung maupun dibawah sinar UV 254 nm dan UV 366 nm. Fraksi yang

mempunyai kemiripan bercak dijadikan satu.

9. Uji aktivitas Fraksi teraktif dan pengujian antibakteri secara KLT-

Bioautografi

a. Uji Aktivitas Fraksi Teraktif

Pengujian fraksi dengan cara menggunakan sebanyak 20 µl bakteri uji

ditambahkan 10 ml medium Na untuk bakteri, lalu dituangkan kedalam cawan petri

secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat.

Penanaman bakteri dilakukan menggunakan paperdisk dengan konsentrasi 750 ppm,

500 ppm, dan 250 ppm kedalam medium yang sudah dibuat. Kemudian diinkubasi

pada suhu 370C selama 1x 24 jam, zona hambat terbentuk diukur diameternya. Fraksi

yang paling banyak menghambat aktivitas antibakteri selanjutnya,dilanjutkan pada

KLT Bioautografi.

b. Pengujian antibakteri secara KLT-Bioautografi

Sebanyak 20 μl mikroba uji ditambahkan 10 ml medium NA untuk bakteri.

Lalu dituangkan ke dalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan

agar merata dan dibiarkan memadat. Kromatogram hasil pemisahan senyawa secara

KLT kemudian diletakkan di atas permukaan medium yang memadat. Setelah 30

menit lempeng (kromatogram)  diangkat dan dikeluarkan dari medium. Selanjutnya

diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37oC.

10. Identifikasi bercak aktif dengan beberapa penampakan bercak
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Kromatogram disemprot dengan menggunakan pereaksi semprot sebagai

berikut :

a. Alkaloid

Pereaksi yang digunakan yaitu Dragendorf, jika sampel positif mengandung

alkaloid, maka timbul warna jingga dengan latar belakang kuning.

b. Steroid

Pereaksi yang digunakan yaitu Liebermann-Buchard sampel terlebih dahulu

dipanaskan setelah disemprot pereaksi. Jika sampel positif mengandung

steroid maka timbul noda berflouresensi coklat atau biru menunjukkan

senyawa triterpen. Kromatogram diamati pada lampu UV 254 dan 366.

c. Flavonoid

Pereaksi yang digunakan yaitu aluminium klorida. Diamati di lampu UV, jika

sampel mengandung senyawa flavonoid maka noda akan berflouresensi hijau.

d. Fenol

Pereaksi yang digunakan adalah Besi (III) klorida, jika sampel positif

mengandung fenol akan dihasilkan warna hijau atau biru.

e. Kumarin

Pereaksi yang digunakan adalah KOH etanolik, jika sampel positif

mengandung senyawa kumarin akan dihasilkan warna merah terang.

f. Penampak bercak H2SO4

Kromatogram disemprotkan pereaksi H2SO4 10% dipanaskan pada suhu

105oC selama 5 menit dan diamati. Banyak senyawa organik memberi warna

kuning, coklat, dan hitam .
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil ekstraksi Daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C)

Penelitian yang dilakukan menggunakan 600 gram simplisia daun boboan

(Cleome rutidospermae D.C) yang dimaserasi dengan menggunakan metode maserasi

bertingkat dengan diperoleh ekstrak kering. Hasil ekstraksi yang diperoleh dengan

pelarut n-heksan, etil asetat, etano 96%, dan air. Data dapat  dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil ekstraksi Daun Boboan  (Cleome rutidospermae D.C).

Sampel Berat
Sampel

Pelarut Berat Ekstrak % Rendamen

Daun
Boboan

600 gram

N-heksan 7,05 gram 1,175

Etil Asetat 7,9 gram 1,31

Etanol 96% 38,4 gram 6,4

Air 39,7 gram 6,61

2. Hasil pengujian aktivitas antibakteri

Pada pengujian aktivitas antibakteri ekstrak daun boboan (Cleome

rutidospermae D.C) dengan menggunakan ekstrak n-heksan, ekstrak etil asetat,

ekstrak etanol 96%, dan ekstrak air terhadap bakteri Escherichia coli, Staphylococcus

aureus, Streptococcus mutans, Pseudomonas epidemidis. Data dapat dilihat pada

tabel 2.
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Tabel 2. Hasil skrining aktivitas antibakteri ekstrak daun boboan (Cleome

rutidospermae D.C) terhadap bakteri uji.
Ekstrak Bakteri konsentrasi Diameter

1 (cm)
Diameter

2 (cm)
Diameter

3 (cm)
Rata-
rata

N-
Heksan

EC
750 ppm 0,95 0,95 0,9 0,93
500 ppm 0,89 0,91 0,89 0,89
250 ppm - - - -

SA
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

SM
750 ppm 0,70 0,72 0,81 0,74
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

PA

750 ppm 0,91 0,90 0,85 0,90
500 ppm 0,90 0,85 0,85 0,86
250 ppm 0,80 0,75 0,81 0,78

Etil
Asetat

EC
750 ppm 0,82 0,80 0,82 0,81
500 ppm 0,80 0,75 0,81 0,78
250 ppm - - - -

SA
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

SM
750 ppm 0,76 0,75 0,72 0,74
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

PA
750 ppm 0,81 0,82 0,82 0,81
500 ppm 0,70 0,82 0,82 081
250 ppm - -

Etanol

EC
750 ppm 0,78 0,77 0,74 0,76
500 ppm 0,69 0,67 0,67 0,67
250 ppm - - - -

SA
750 ppm 0,82 0,81 0,85 0,82
500 ppm 0,67 0,65 0,68 0,66
250 ppm - - - -

SM
750 ppm 0,91 0,84 0,82 0,85
500 ppm 0,82 0,81 0,70 0,77
250 ppm 0,75 0,75 0,77 0,75

PA
750 ppm 0,82 0,80 0,82 0,813
500 ppm 0,80 0,75 0,81 0,78
250 ppm - - - -

EC
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -
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Keteragan : EC : Escherichia coli

PA : Pseudomonas aeruginosa

SA : Staphylococcus aureus

SM : Streptococcus mutans

3. Identifikasi KLT

Tabel 3. Hasil identifikasi KLT ekstrak etanol daun Boboan (Cleome

rutidospermae D.C)

Ekstrak

UV 254 nm UV 366 nm

perbandinganNoda Rf Noda Rf

Etanol

96%

1 0,09 1 0,09

Heksan : Etil

9 : 1

2 0,18 2 0,18

3 0,27 3 0,27

4 0,45

4. Hasil Fraksi Ekstrak Etanol melalui Kromatografi Kolom

Fraksinasi ekstrak etanol 96% daun boboan (Cleome rutidospermae D.C)

melalui kromatografi kolom menggunakan campuran perbandingan eluen hasil

profil KLT yang telah diperoleh sebelumnya. Berdasarkan hasil kromatografi

kolom, diperoleh 345 hasil fraksi dengan bobot berbeda-beda (lihat pada tabel 4),

kemudian dielusi dengan campuran eluen Heksan : Etil sehingga diperoleh 7

gabungan fraksi yang sama melalui lampu UV 254 nm dan 366 nm.

Air
SA

750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

SM
750 ppm - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

PA
750 ppm 0,80 0,75 0,81 0,78
500 ppm 0,75 0,75 0,74 0,74
250 ppm - - - -
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Tabel 4. Hasil Fraksinasi daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C)
No. Fraksi Vial Berat (gram)

1. F1 1-101 328,9 mg

2. F2 102-141 402,3 mg

3. F3 142-192 133,8 mg

4. F4 193-243 135,9 mg

5. F5 244-263 234,7 mg

6. F6 264-311 214,7 mg

7. F7 312-345 60,1 mg

5. Pengujian Aktivitas Hasil Fraksinasi

Pengujian aktivitas antibakteri hasil fraksinasi dengan mengamati zona

bening. Hasil fraksinasi dilakukan pengujian terhadap bakteri Streptococcus

mutans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli.

Diperoleh hasil bahwa dari hasil gabungan fraksi tersebut, fraksi yang

memberikan aktivitas antibakteri yang paling baik dibandingkan dengan fraksi

lain.dapat dilihat pada tabel.

Tabel 5. Hasil Skrining fraksinasi etanol 96% ekstrak  Boboan (Cleome

rutidospermae D.C)) Terhadap Bakteri Uji.
Fraksi Bakteri konsentrasi Diameter

1 (cm)
Diameter

2 (cm)
Diameter

3 (cm)
rata-
rata

Fraksi
1

EC
750 ppm 1,12 1,12 1,22 1,15
500 ppm 0,97 1,18 1,12 1,09
250 ppm - - - -

SA
750 ppm 0,93 1,21 1,13 1,09
500 ppm 0,91 0,82 0,98 0,90
250 ppm 0,91 1,12 0,92 0,98

SM
750 ppm 0,83 0,91 0,89 0,88
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -
750 ppm - - - -
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PA 500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

Fraksi
2

EC
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

SA
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

SM
750 ppm 0,91 1,19 1,12 1,07
500 ppm 1,12 1,78 1,18 1,36
250 ppm 0,97 0,92 1,18 1,02

PA
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

Fraksi
3

EC
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

SA
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

SM
750 ppm 0,97 0,87 0,72 0,85
500 ppm 0,81 0,91 0,81 0,84
250 ppm 0,71 0,87 0,72 0,76

PA
750 ppm 1,19 0,91 1,24 1,11
500 ppm 0,89 0,78 0,72 0,79
250 ppm - - - -

Fraksi
4

EC
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

SA
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

SM
750 ppm 0,72 0,73 0,72 0,72
500 ppm 0,81 0,81 0,82 0,81
250 ppm 0,91 0,81 0,91 0,87

PA
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

EC
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

SA
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -
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Fraksi
5 SM

750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

PA
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

Fraksi
6

EC
750 ppm 2,31 2,18 2,17 2,22
500 ppm 1,52 1,48 1,51 1,50
250 ppm 1,19 1,18 1,12 1,16

SA
750 ppm 1,71 1,61 1,73 1,68
500 ppm 1,72 1,69 1,68 1,69
250 ppm 0,93 1,19 1,19 1,10

SM
750 ppm 1,78 1,61 1,71 1,7
500 ppm 2,13 2,47 2,38 2,32
250 ppm 1,22 1,37 1,18 1,25

PA
750 ppm 0,82 0,72 0,98 0,84
500 ppm 0,71 0,71 0,88 0,76
250 ppm 0,87 0,71 0,72 0,76

Fraksi
7

EC
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

SA
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

SM
750 ppm 2,42 2,31 2,21 2,31
500 ppm 2,21 1,91 2,12 2,08
250 ppm 1,82 1,98 1,71 1,83

PA
750 ppm - - - -
500 ppm - - - -
250 ppm - - - -

Keterangan :

EC : Escherichia coli

SA : Staphylococcus aureus

SM : Streptococcus mutans

PA : Pseudomonas aeruginosa

6. Hasil uji KLT-Bioautografi dan Identifikasi Senyawa

Lempeng kromatografi Fraksi 6 kemudian diuji dengan KLT-

Bioautografi kontak pada 4 bakteri uji (Escherichia coli, Pseudomonas
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aeruginosa, Staphylococcus aureus, streptococcus mutans). Hasil pengujian

menunjukkan Fraksi 6 mampu menghambat pertumbuhan dari empat jumlah

bakteri yang ditandai dengan adanya zona hambat bening pada area sekitar noda

pada lempeng yang diinokulasi pada medium. Fraksi paling efektif kemudian

diidentifikasi komponen senyawanya menggunakan pereaksi warna semprot

Lieberman Buchardat, Dragendorf, Besi (III) klorida, Aluminium klorida, dan

penampak bercak H2SO4. Hasil dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil uji KLT-Bioautografi fraksi etanol 96% Boboan (Cleome

rutidospermae D.C) terhadap bakteri uji.
Bakteri Rf Senyawa

Escherichia coli 0,21 (+) Fenol

Pseudomonas aeruginosa 0,34 (+) Alkaloid

Streptococus mutans 0,6
0,34

(+) Flavanoid
(+) Alkaloid

Staphylococcus aureus 0,34
0,21

(+) Alkaloid
(+) Fenol

B. Pembahasan

Antibakteri adalah suatu senyawa yang digunakan untuk menghambat

bakteri. Antibakteri biasanya terdapat dalam suatu organisme sebagai metabolit

sekunder. Mekanisme senyawa antibakteri secara umum dilakukan dengan cara

merusak dinding sel, mengubah permeabilitas membran, mengganggu sintesis

protein, dan menghambat kerja enzim (Pelczar dan Chan, 2008). Senyawa yang

berperan dalam merusak dinding sel antara lain fenol, flavonoid, dan alkaloid.

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi bertingkat menggunakan

pelarut n-heksan, etil asetat, etanol, dan air. Prinsip dari metode maserasi adalah

penyarian komponen zat aktif dari simplisia, dengan cara merendam serbuk

simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan masuk ke rongga sel

menembus dinding sel dan melarutkan zat aktif yang ada dalam sel. Karena
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perbedaan konsentrasi zat aktif didalam dan di luar sel menyebabkan terjadinya

difusi zat aktif yang ada dalam sel akan keluar sel. Demikian seterusnya sampai

terjadi kesetimbangan (Ditjen POM,2000). Maserasi bertingkat ini bertujuan agar

ekstrak yang didapatkan terpisah antara ekstrak polar, ekstrak semi polar dan

ekstrak non polar. Setelah dimaserasi kemudian sampel di refluks. Adapun prinsip

dari metode refluks yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara

sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama dengan cairan penyari lalu

dipanaskan, uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor menjadi

molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat,

demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarin

sempurna, refluks dilakukan selama 3-4 jam (Ditjen POM, 2000).

Dari hasil maserasi yang dilakukan diperoleh ekstrak n-heksan sebanyak

7,05 gram, ekstrak etil asetat sebanyak 7,9 gram, ekstrak etanol 96% sebanyak

38,4 gram, dan ekstrak air sebanyak 39,7 gram (lihat pada tabel 1).

Pada tahap selanjutnya dilakukan uji skrining aktivitas antibakteri ekstrak

n-heksan, etil asetat, dan ekstrak etanol 96% terhadap bakteri uji Streptococcus

mutans, Staphylococcus aureus,Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli.

Pengujian skrining ini dilakukan untuk mengetahui ekstrak yang aktif sebagai

inhibitor pada pertumbuhan bakteri dengan cara mengamati zona hambat bening

disekitar paperdisk yang telah di tetesi 20µl sampel pada konsentrasi yang

berbeda-beda yaitu 750 ppm, 500 ppm, 250 ppm. Berdasarkan hasil pengujian,

diketahui ekstrak etanol 96% merupakan ekstrak paling aktif dimana mampu

memberikan aktivitas penghambatan pertumbuhan terhadap keempat bakteri yang

digunakan, sedangkan ekstrak n-heksan pada bakteri Escherichia coli hanya

menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 750 ppm dan 500 ppm,

bakteri Streptococcus mutans hanya menghambat pertumbuhan bakteri pada
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konsentrasi 750 ppm, bakteri Pseudomonas aeruginosa menghambat ketiga

konsentasi yang digunakan, dan bakteri Staphylococcus aureus tidak menghambat

pertumbuhan bakteri pada ketiga konsentrasi tersebut. Pada Ekstrak Etil asetat

pada bakteri Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa hanya menghambat

pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 750 ppm dan 500 ppm, bakteri

Streptococcus mutans hanya menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi

750 ppm, bakteri dan bakteri Staphylococcus aureus tidak menghambat

pertumbuhan bakteri pada ketiga konsentrasi tersebut. Dan Ekstrak Air hanya

sebagian bakteri saja yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri yaitu pada

bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan konsentrasi 750 ppm dan 500 ppm.

(Lihat pada tabel 2. ). Menurut septiani (2017), pemanfaatan etanol 96% sebagai

pelarut pada ekstraksi senyawa bioaktif banyak dilakukan karena etanol baik

untuk mengekstrak senyawa antibakteri tanin, alkaloid, steroid, terpenoid,

fenol,dan flavanoid, karena etanol lebih mudah untuk menembus membran sel

untuk mengekstrak bahan intraseluler dari bahan tumbuhan. Jadi, berdasarkan

hasil dan literatur sesuai dengan pernyataan bahwa pelarut etanol 96% merupakan

pelarut universal sehingga berbagai senyawa baik polar dan nonpolar yang

terkandung pada daun Boboan dapat tertarik kedalam pelarut.

Selanjutnya pencarian eluen profil KLT ekstrak etanol 96%. Prinsip dari

KLT yaitu perpindahan analit pada fase diam karena pengaruh fase gerak

(Rohman,2007). Jika pada penampakan noda belum didapat atau jika posisi noda

yang terlalu ke atas maka kepolaran eluen diturunkan atau jika posisi noda terlalu

dibawah maka kepolaran eluen perlu ditingkatkan. Ekstrak ditotolkan pada

lempeng, selanjutnya lempeng dielusi dalam chamber yang telah jenuh.

Penjenuhan chanber ini dimaksudkan agar proses elusi dari eluen hanya berasal

dari eluen dari dasar chamber dan bukan dari eluen yang menguap jika chamber
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tidak jenuh. Setelah itu lempeng dimasukkan dalam chamber yang telah

dijenuhkan.

Pada tahap selanjutnya, lempeng yang telah dielusi dikeluarkan dari

chamber setelah itu dibiarkan sampai kering.Selanjutnya noda-noda pada lempeng

diamati di bawah lampu UV 254 nm dan UV 366 nm, kemudian di semprot

dengan serium sulfat dan dipanaskan di atas pemanas. Pada UV 254 nm, lempeng

akan berfluoresensi sedangkan sampel akan tampak berwarna gelap. Penampakan

noda pada lampu UV 254 nm adalah karena adanya daya interaksi antara sinar UV

dengan indikator fluoresensi yang terdapat pada lempeng. Pada UV 366 nm noda

akan berfluoresensi dan lempeng akan berwarna gelap. Penampakan noda pada

lampu UV 366 nm adalah karena adanya daya interaksi antara sinar UV dengan

gugus kromofor yang terikat oleh ausokrom yang ada pada noda tersebut.

Sehingga noda yang tampak pada lampu UV366 terlihat terang karena silika gel

yang digunakan tidak berfluoresensi pada sinar UV 366 nm. Sedangkan

penampakan noda oleh serium sulfat adalah karena bersifat reduktor sehingga

dapat memutuskan ikatan rangkap yang akan mengakibatkan pergeseran panjang

gelombang ke arah yang lebih panjang sehingga dapat terlihat oleh mata.

Selanjutnya, hasil identifikasi KLT ekstrak etanol 96% pada daun boboan

(Cleome rutidospermae D.C), dengan eluen heksan : etil (9:1) pada penampakan

noda UV254 nm diperoleh 3 noda dengan nilai Rf-nya yaitu 0,09; 0,18; dan 0,27;

sedangkan pada UV366 nm di peroleh 4 noda dengan perbandingan pengelusi

heksan : etil (9:1), dan nilai Rf-nya yaitu 0,09; 0,18; 0,27; dan 0,45 (Lihat pada

tabel 3).  Menurut Hanani (2014), Nilai Rf dapat didefinisikan sebagai jarak yang

ditempuh oleh pelarut dari titik asal. Oleh karena itu, bilangan Rf selalu lebih

kecil dari 1,0. Harga Rf terletak antara 0,2-0,8 untuk memaksimalkan pemisahan.

Jadi berdasarkan hasil nilai Rf yang diperoleh  dengan literatur bahwa Nilai Rf
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yang didapatkan pada hasil identifikasi KLT ekstrak etanol 96% daun Boboan

(Cleome rutidospermae D.C) termasuk batas nilai Rf yang ditentukan yang selalu

lebih kecil dari 1,0.

Setelah identifikasi KLT ekstrak daun Boboan (Cleome rutidosperma D.C)

yaitu dilakukan Fraksinasi dengan menggunakan kromatografi kolom (KK).

Ekstrak etanol 96% yang di fraksinasi yaitu 11 gram. Prinsip kerja kromatografi

kolom perbedaan daya serap dari masing-masing komponen campuran yang akan

diuji, dilarutkan dengan sedikit pelarut lalu dimasukkan lewat pucuk kolom dan

dibiarkan mengalir. senyawa yang lebih polar akan terserap lebih kuat sehingga

turun lebih lambat dari senyawa non polar yang terserap lebih lemah dan turun

lebih cepat (Sastrohamidjojo,2014). Metode ini dipakai karena hasil partisi yang

diperoleh sangat bagus, sebab elusi tejadi secara wajar tanpa ada tekanan dari alat

lain serta waktu kontak antara eluen. Metode ini dilakukan menggunakan fase

diam silika gel 60F254 dan fase gerak dengan gradien kepolaran yang semakin

meningkat  yang berturut-turut heksan : etil {(9:1), (7:1), (6:1), (5:1), (3:1), (2:1),

(1:1)}. Hasil fraksi tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode

kromatografi lapis tipis (KLT).

Pada proses fraksinasi, berdasarkan hasil dari ekstrak daun boboan

(Cleome rutidospermae D.C) diperoleh sebanyak 345 fraksi yang kemudian di

KLT dengan fase gerak heksan : etil (2 :1), sehingga pada Kromatogram fraksi

yang memiliki bercak warna yang sama digabungkan dengan diperoleh 7

gabungan fraksi yang diperoleh dengan bobot yang berbeda-beda kemudian

dilanjutkan dengan skrining aktivitas hasil dari fraksinasi untuk mendapatkan

fraksi teraktif (lihat tabel 4).

Pada  hasil  penggabungan  fraksi yang didapatkan yaitu 7 gabungan fraksi

kemudian dilakukan skrining aktivitas hasil fraksinasi dengan tujuan mendapatkan
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fraksi teraktif, dengan mengamati zona bening pada medium agar. Hasil

pengamatan yang didapatkan bahwa pada pengujian aktivitas hasil dari fraksinasi

bahwa Fraksi 6 yang menunjukkan bahwa memiliki daya hambat yang baik

dengan mengamati hasil zona bening pada tiap penghambatan dari keempat

bakteri yang telah diujikan. Berdasarkan hasil pengamatan, Pada Fraksi 1 pada

bakteri Escherichia coli hanya menghambat pertumbuhan bakteri pada

konsentrasi 750 ppm dan 500 ppm, bakteri Streptococcus mutans hanya

menghambat pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 750 ppm, bakteri

Pseudomonas aeruginosa tidak menghambat ketiga konsentasi yang digunakan,

dan bakteri Staphylococcus aureus menghambat pertumbuhan bakteri pada ketiga

konsentrasi tersebut, Pada Fraksi 2 pada bakteri Escherichia coli, Staphylococcus

aureus Pseudomonas aeruginosa tidak menghambat ketiga konsentasi yang

digunakan, dan bakteri Streptococcus mutans menghambat pertumbuhan bakteri

pada ketiga konsentrasi tersebut, Pada Fraksi 3 pada bakteri Escherichia coli dan

Staphylococcus aureus tidak menghambat ketiga konsentasi yang digunakan,

bakteri Pseudomonas aeruginosa hanya menghambat pertumbuhan bakteri pada

konsentrasi 750 ppm, dan bakteri Streptococcus mutans menghambat ketiga

konsentasi tersebut, Pada Pada Fraksi 4 pada bakteri Escherichia coli,

Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa tidak menghambat ketiga

konsentasi yang digunakan, sedangkan bakteri Streptococcus mutans menghambat

ketiga konsentasi tersebut, Pada Fraksi 5 tidak ada yang menghambat

pertumbuhan keempat bakteri uji yang digunakan pada ketiga konsentrasi

tersebut, Pada Pada Fraksi 7 pada bakteri Escherichia coli, Staphylococcus

aureus, dan Pseudomonas aeruginosa tidak menghambat ketiga konsentasi yang

digunakan, sedangkan bakteri Streptococcus mutans menghambat ketiga

konsentasi tersebut. Menurut Elgayyar (2001), menyatakan bahwa aktivitas
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antibakteri dikatakan kuat jika DDH (Diameter Daya Hambat) yang muncul

disekitar cakram berukuran lebih dari 8 mm, sedang bila DDH 7-8 mm dan bila

daerah hambatan kurang dari 7 mm diaanggap lemah. Jadi, dapat disimpulkan

bahwa pada fraksi 6 aktivitas antibakterinya kuat dan sedang (lihat pada tabel 5).

Pada hasil Fraksi teraktif yaitu Fraksi A yang terlebih dahulu di elusi

bersamaan dengan 4 mikroba dan untuk 6 identifikasi senyawa, kemudian

dilakukan tahap pengujian metode KLT-Bioautografi. Metode KLT-Bioautografi

dilakukan untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum

teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu

kromatogram. Pada metode ini didasarkan pada difusi agar dimana senyawa

antimikrobanya akan berdifusi dari lapisan lempeng kromatogram ke medium

agar yang masing-masing telah diinokulasi dengan bakteri uji yang peka, bakteri

Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,

Escherichia coli. Selanjutnya lempeng kromatografi tersebut diletakkan diatas

permukaan medium agar yang telah memadat yang sebelumnya diinokulasi

dengan bakteri sensitif terhadap senyawa antibakteri yang dianalisis, bagian ujung

pada kromatogram yang telah dielusi dibengkokkan hingga garis  batas bawah

untuk memudahkan pada saat lempeng dikeluarkan. Setelah 15-30 menit, lempeng

kromatografi diangkat dari permukaan medium kemudian diinkubasi selama 1x24

jam pada suhu 37°C. Berdasarkan hasil uji KLT-Bioautografi, fraksi 6 dapat

menghambat bakteri yang digunakan dalam penelitian, hal ini ditandai dengan

adanya zona bening pada permukaan medium agar dan mengandung senyawa

Flavanoid, Fenol, dan Alkaloid (lihat pada tabel 6).

Profil KLT Fraksi 6 menggunakan eluen Heksan : Etil perbandingan (2:1)

memberikan pemisahan senyawa yang tampak jelas terpisah dengan baik, setelah

itu identifikasi komponen kimia dengan menggunakan pereaksi Aluminium
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klorida untuk menunjukkan hasil senyawa Flavanoid, pereaksi Besi (III) klorida

untuk menunjukkan senyawa Fenolik, pereaksi Dragendorf untuk menunjukkan

hasil senyawa Alkaloid, perekasi Liebermann-Burchard untuk menujukkan hasil

Steroid dan terpenoid, pereaksi KOH untuk menunjukkan hasil khumarin,

pereaksi H2SO4 untuk menunjukkan hasil senyawa organik. Adapun hasil yang

diperoleh dari pengujian KLT-Bioautografi untuk bakteri Pseudomonas

aeruginosa mengandung senyawa Alkaloid dengan nilai Rf = 0,34; Bakteri

Streptococcus mutans mengandung senyawa Flavanoid dan Alkaloid dengan nilai

Rf= 0,6 dan Rf= 0,34, Bakteri Staphylococcus aureus mengandung senyawa

Alkaloid dan Fenol dengan nilai Rf= 0,34 dan Rf= 0,21, Bakteri Eschericia coli

mengandung senyawa Fenol dengan nilai Rf=  0,21 (lihat pada tabel 6).

Adapun hasil Identifikasi dari Profil KLT dari fraksi gabungan 6 dengan

menggunakan eluen Heksan : Etil (2:1) yang memberikan pemisahan senyawa

yang tampak jelas terpisah dengan baik, pada penyemprotan pereaksi dragendorf

ditandai dengan warna jingga dengan latar kuning untuk senyawa Alkaloid

dengan perlakuan foto langsung, Pereaksi Liebermann-Burchard ditandai dengan

adanya warna hijau untuk senyawa Steroid dengan diamati UV 366 dengan noda

berfluoresensi coklat dengan perlakuan dipanaskan, Besi (III) klorida dengan

ditandai warna hijau kebiruan untuk senyawa Fenolik dengan perlakuan foto

langsung, Aluminium klorida menunjukkan senyawa Flavanoid dengan ditandai

warna kuning dan diamati di UV 254 dengan warna noda yang berfluoresensi

hijau dengan perlakuan dipanaskan, penyemprotan Pereaksi warna H2SO4 10 %

menunjukkan warna cokelat untuk menandakan adanya senyawa organik dengan

perlakuan dipanaskan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Pada hasil pengujian Aktivitas antibakteri ekstrak n-Heksan, etil asetat,

etanol 96 %, dan air menunjukkan bahwa Ekstrak Etanol 96% daun Boboan

(Cleome rutidospermae D.C) memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan

bakteri Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,

Escherichia coli dengan zona hambat paling besar pada konsentrasi 750 ppm..

2. Pada hasil pengujian Hasil Fraksinasi teraktif yaitu Fraksi gabungan 6

menunjukkan bahwa Fraksi gabungan 6 daun Boboan (Cleome rutidospermae

D.C) memiliki Aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus

mutans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli.

3. Pada hasil identifikasi Fraksinasi daun Boboan (Cleome rutidospermae

D.C) menunjukkan bahwa yang berperan sebagai antibakteri yaitu senyawa

Alkaloid, Flavanoid, dan Fenol.

B. Saran

Untuk menambah data ilmiah dari tanaman daun Boboan (Cleome

rutidospermae D.C), sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan mengenai isolasi

komponen kimia dan elusidasi struktur senyawa yang memberikan aktivitas

antibakteri.
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Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian

Pengambilan sampel

Pengolahan Sampel

Ekstrak Etil asetat

Uji aktivitas ekstrak
antibakteri

Identifikasi Profil KLT

Fraksinasi dengan Kromatografi
Kolom

Uji KLT-Bioautografi

Identifikasi golongan
senyawa

Ekstrak Etanol96%Ekstrak n-heksan Ekstrak air

Uji aktivitas fraksinasi
antibakteri
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Lampiran 2. Skema Kerja Ekstraksi Daun Boboan (Cleome rutidospermae

D.C)

Dimaserasi dengan Etil Asetat dan

disaring

Dimaserasi dengan

Etanol 96% dan disaring

K

Di refluks

Simplisia daun Boboan
(Cleome rutidospermae D.C)

Ekstrak n-heksan Ampas

Ekstrak etil asetat Ampas

Ekstrak Etanol

Ekstrak heksan,etil
asetat,etanol

Ampas

Ekstrak Air

Timbang ekstrak
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Lampiran 3. Skema Kerja Pengujian Skrining Antibakteri

1. Penyiapan Stok Larutan Uji

Dilarutkan dalam

Dicukupkan dengan 10 ml

Diencerkan dengan konsentrasi

Ekstrak n-heksan,etil asetat, etanol 96%

0,2 ml DMSO

Aquadest steril

250 ppm 500 ppm 750 ppm
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2. Skrining Aktivitas Antibakteri

Dimasukkan dalam

Tambahkan 20µl bakteri

konsentrasi

Dimasukkan

10 ml Medium NA

Botol coklat

Escherichia
coli

Staphylococcus
aureus

Streptococcus
mutans

Paper disc ditetesi 20 µl

250 ppm 500 ppm 750 ppm

Cawan petri, inkubasi 1x24 jam suhu 370C

Amati Zona hambat

Pseudomona
aeruginosa



65

Lampiran 4. Skema Kerja Fraksinasi Sampel

Ekstrak Aktif

Fraksinasi dengan
Kromatografi Kolom

Gabungkan fraksi yang
memiliki kromatogram dan

warna bercak yang sama

Fraksi
A

Fraksi
B

Fraksi
C

Fraksi
D

Fraksi
E

Uji aktivitas hasil fraksinasi

Fraksi
G

Fraksi
F
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Lampiran 5. Skema Kerja Uji Aktivitas Hasil Fraksinasi

Dimasukkan dalam

Konsentrasi

Dimasukkan

10 ml Medium NA

Botol coklat

Tambahkan 20 µl mikroorganisme yang
terhambat pada skrining aktivitas antibakteri

Paper disc ditetesi 20µl
masing-masing fraksi

250 ppm 500 ppm 750 ppm

Cawan petri, inkubasi 1x24 jam suhu 370C

Amati Zona hambat
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Lampiran 6. Skema Kerja KLT-Bioautografi

Dimasukkan dalam

Tambahkan 20µl bakteri

Ditempelkan pada media dalam cawan

Diangkat kembali lempeng

10 ml Medium NA

Botol coklat

Escherichia
coli

Staphylococc
us aureus

Streptococcus
mutans

Lempeng kromatogram

Cawan petri yang telah di
inokulasi dengan bakteri ,
Diamkan selama 30 menit,

Cawan petri, inkubasi 1x24 jam suhu 370C

Amati Zona hambat
bening

Pseudomona
aeruginosa
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Lampiran 7. Skema Kerja Identifikasi Senyawa Kimia

Dielusi
usi

Dragendrof LB FeCl3 AlCl3 KOH H2SO4

Jingga
(+) Alkaloid

Disemprotkan

Kuning
(+) Flavanoid

Biru/Hitam
(+) Fenolik

Merah
(+) Khumarin

Coklat
(+) Senyawa

Organik

Coklat/Biru
(+) Terpen

Hijau
kebiruan

(+) Steroid

UV
254/36

6

UV
254/36

6

Fraksi Aktif

Penentuan profil
KLT
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Lampiran 9. Perhitungan Rendamen

Ekstrak n-Heksan daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C) = 7,05 g

% Rendamen = ,
x100 % = 1,175 %

Ekstrak Etil asetat daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C) = 7,9 g

% Rendamen =
,

x100 % = 1,316 %

Ekstrak Etanol 96% daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C) = 38,4 g

% Rendamen =
,

x100 % = 6,4 %

Ekstrak Etanol 96% daun Boboan (Cleome rutidospermae D.C) = 39,7 g

% Rendamen =
,

x100 % = 6,61 %

Lampiran 10. Perhitungan Konsentrasi dan Pengenceran dari Ekstrak Dan

Fraksi n-Heksan, Etil Asetat, Etanol 96%, Air

Dik : 20 mg (20x1.000) -20.000 µl

10 ml (n-heksan, Etil asetat, Etanol 96%, ekstrak air) /

(F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7)

ppm =
.

= 2000 ppm

Untuk 250 ppm → V1 x N1 = V2 x V2

V1 x 2000 ppm  = 5 ml x 250 ppm

V1 =
.

= 0,6 mL

Untuk 500 ppm → V1 x N1 = V2 x V2

V1 x 2000 ppm  = 5 ml x 500 ppm

V1 =
.

= 1,25 mL
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Untuk 750ppm → V1 x N1 = V2 x V2

V1 x 2000 ppm  = 5 ml x 750 ppm

V1 =
.

= 1,87 mL

Lampiran 11. Perhitungan Nilai Rf

Rf =

1. Nilai Rf ekstrak etanol   96% hasil maserasi

UV254 Rf1 =
,, = 0,09 cm

Rf2 = , = 0,18 cm

Rf3 =
,, = 027 cm

UV366 Rf1 =
,, = 0,09 cm

Rf2 = , = 0,18 cm

Rf3 =
,, = 0,27 cm

Rf4 =
,, = 0,45 cm

2. Nilai Rf hasil KLT-Bioautografi dan identifikasi Fraksi 6 daun Boboan

(Cleome rutidospermae D.C)

1. Pseudomonas aeruginosa

Rf1 =
,, =    0,34  cm

2. Staphylococcus aureus

Rf1 =
,, =    0,34  cm

Rf2 =
,, =    0,21  cm
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3. Streptococcus mutans

Rf1 =
,, =   0,6   cm

Rf2 =
,, = 0,34  cm

4. Eschericia coli

Rf2 =
,, = 0,21 cm
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Lampiran 12.  Gambar

Gambar 1. Tumbuhan boboan (Cleome rutidospermae D.C)

Keterangan :

A : Morfologi tumbuhan boboan

B : Morfologi daun boboan

Gambar 2. Preparasi sampel

Keterangan

A : Pencucian sampel

B : Sampel dikeringkan

A

A B

A B C

B
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`

Gambar 3. Uji pendahuluan

A : Penyiapan simplisia F : Hasil Dragendorf

B : Penimbangan simplisia G : Hasil H2SO4

C : Pembagian simplisia tiap tabung reaksi H : Hasil FeCl2

D : Pengambilan pereaksi I : Hasil AlCl3

(Dragendorf, H2SO4, FeCl2, AlCl3, LB,KOH) J : Hasil LB

E : Hasil Uji Pendahuluan K : Hasil KO

A B C

D

HF G

E

KJI
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Gambar 4. Proses Ekstraksi

A. Penimbangan simplisia F. Ekstrak N-Heksan

B. Proses Ekstraksi G. Ekstrak etil asetat

C. Penyaringan hasil maserasi H. Ekstrak etanol 96%

D. Proses rotavapor I. Ekstrak Air

E. Proses Refluks

A

FED

CB

HG I
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Escherichia coli              Streptococcus mutans Stapylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa Streptococcus mutans             Escherichia coli

Staphylococus aureus Pseudomonas aeruginos Escherichia coli

Streptococcus mutans Staphylococus aureus Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli Streptococcus mutans Staphylococus aureus

AA

A

A

B B

B B C

CCC

DDD
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Pseudomonas aeruginosa

Gambar 5. Hasil uji skrining aktivitas antibakteri daun boboan (Cleome

rutidospermae D.C) Konsetrasi 750 ppm, 500 ppm, 250 ppm pada bakteri uji

A. Hasil uji skrining aktivitas antibakteri ekstrak n-heksan

B. Hasil uji skrining aktivitas antibakteri ekstrak Etil asetat

C. Hasil uji skrining aktivitas antibakteri ekstrak Etanol 96%

D. Hasil uji skrining aktivitas antibakteri ekstrak Air

Gambar 5. Kromatografi Lapis Tipis

A. Proses pencarian Profil KLT

B. Profil KLT dilihat pada UV 254 nm

C. Profil KLT dilihat pada UV 366 nm

D. Profil KLT setelah disemprot serim sulfat

Fase gerak : Heksan : Etil (9:1)

Fase diam : Silika gel GF254

D

A DB C
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Gambar 6. Proses kromatografi kolom

A. Penyiapan  alat dan bahan

B. Penyiapan  Eluen

C. Penambahan bubur silika

D. Penambahan sampel

E. Proses fraksinasi menggunakan Kromatogrfi kolom

F. Hasil fraksinasi

Vial 1-77 Vial  81-157

A

FED

CB

AA A
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Vial 161-237 Vial 241-317

Vial  1-77 Vial 81-157 Vial  161-237

Vial 241-317 Vial  321-345

Vial  1-77 Vial 81-157 Vial  161-237

Vial 241-317 Vial  321-345

C

B

B

B B

A A

B

C
i

C
i

C
i

C D
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Vial  1- 77 Vial  81-157 Vial  161-237

Vial  241-317 Vial  321-345

Gambar 8. Penggabungan hasil Fraksinasi

A. Penjenuhan lempeng

B. Profil KLT fraksi dilihat pada UV 254 nm

C. Profil KLT fraksi dilihat pada UV 366 nm

D. Penyemprotan serium sulfat

E. Profil KLT setelah disemprot serium sulfat

F. Hasil penggabungan

Escherichia coli Stapylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa

A

E E E

E FE

AA
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Streptococcus mutans Eschericia coli Pseudomonas aeruginosa

Streptococcus mutans Stapylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa

Eschericia coli Stapylococcus aureus Streptococcus mutans

Streptococcus mutans      Pseudomonas aeruginosa Stapylococcus aureus

A B B

B B

CC

C

C

D D D
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Escherichia coli               Streptococcus mutans Stapylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa             Escherichia coli              Escherichia coli

Streptococcus mutans Stapylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli Streptococcus mutans Stapylococcus aureus

D E E

EE F

FFF

G G G



82

Pseudomonas aeruginosa

Gambar 9. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri daun boboan (Cleome

rutidospermae D.C) Konsetrasi 750 ppm, 500 ppm, 250 ppm pada bkateri uji

A. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 1

B. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 2

C. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 3

D. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 4

E. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 5

F. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 6

G. Hasil uji Fraksinasi aktivitas antibakteri Fraksi 7

Streptococcus mutans ALK               FLA

G
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Staphylococcus aureus ALK FNL

Eschericia coli FNL

Pseudomonas aeruginosa ALK

Gambar 10. Hasil Uji KLT-Bioautografi Fraksi Aktif daun boboan,

(Cleome rutidospermae D.C) pada Bakteri Streptococcus mutans,

taphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli
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(A) (B) (C) (D)

(E)

Gambar 11. Identifikasi senyawa Fraksi Aktif

A : Dragendorf

B : H2SO4

C : Besi (III) Klorida

D : Aluminium Klorida

E : Liebermann-Buchard
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