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ABSTRACT 

 

 

 The isolation, structure determination and activity test against bacteria patogen  secondary metabolites of 

sponges Agelas clothrides has been carried out. Separation techniques used consisted of maceration and fractination, 

while the structure of compounds were elucidated based on physical, spectroscopie UV and IR data. Two compounds 

that obtained were predicted as (1) Triterpenoid, and (2) Steroid. Compound (1) showed stronged toxicity against 

bacteria patogen 9,51 mm  (2) showed  high toxicity bacteria patogen with  11,41 mm. 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan perubahan pola penyakit yang ada, maka 

usaha penemuan obat-obat baru terus dilakukan dan saat 

ini penelitian cenderung dikembangkan ke arah laut 
karena sebagian sumber daya alamnya belum 

dieksploitasi (Nybakken, 1993). Empat per lima jumlah 

organisme yang ada di dunia ini terdapat di laut, antara 

lain terdiri dari ikan, spons, karang lunak, 

echinodermata, ascidian dan tunicates. Beberapa jenis 

organisme tersebut merupakan sumber vitamin, protein 

dan mineral. Selain itu, ada juga beberapa jenis 

organisme yang mensintesis dan menyimpan senyawa 

toksin yang disebut marine toxin pada bagian tubuhnya 

atau dikeluarkan ke lingkungan hidupnya.     

            Beberapa peneliti melaporkan bahwa aktivitas 

substansi dari laut antara lain berkhasiat sebagai 

antimikroba, antivirus, anti HIV, antikanker dan 

antiinflamasi (Satari, 1996). Senyawa tersebut 

merupakan metabolit sekunder yang digunakan dalam 

sistem pertahanan diri, yaitu untuk mempertahankan 

hidup dan menghindari gangguan dari organisme lain di 

lingkungan hidupnya.  Karena aktivitas 

farmakologiknya maka senyawa tersebut memiliki 

prospek untuk diisolasi dan dimanfaatkan dalam bidang 

pengobatan (Sardjoko, 1996). 

 

Pengadaan bahan baku obat terus 

dikembangkan apalagi dalam masa krisis moneter 

seperti saat ini, dimana harga obat-obatan meningkat 

dengan pesat hingga tidak terjangkau oleh sebagian 

masyarakat.  Dalam pengembangannya, ketersediaan 

bahan baku, keterjaminan akan kebenaran khasiat, 

mutu, dan keabsahan obat yang beredar pada 

masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan 

(Yuliani, 2001).   

 

 

 

 

Selain sebagai sumber senyawa bahan alam, spons 

juga memiliki manfaat yang lain, seperti digunakan sebagai 

indikator biologi untuk pemantauan pencemaran laut (Amir, 
1991), dan sebagai hewan penting untuk akuarium laut 

(Riseley, 1971) 

Senyawa-senyawa yang berhasil diisolasi dan 

diidentifikasi zat bioaktifnya dari spons Indonesia, antara lain 

: barangamide A-D (1-4) (Higa et al., 2001); bitungolide A-F 

(5-10) (Tanaka et al., 2005); lembehyne A (11), haliclotriol 

A-B (12-13) (Faulkner et al., 2001); aaptamine (14), 

isoaaptamine (15), dan methylaaptamine (16)     (Calcul et al., 

2003); dan manadomanzamine A (17) (Jiang et al., 2003). 

Dengan berkembangnya penelitian senyawa 

antimikroba baru, kebutuhan akan metode pendeteksian yang 

cepat dan efisien merupakan aspek yang sangat penting dalam 

proses penemuan senyawa aktif. Kompleksnya komponen 

kimia dari ekstrak tanaman atau biota laut telah memacu 

berkembangnya usaha isolasi senyawa-senyawa antibakteri 

dari ekstrak tersebut. Namun demikian, banyaknya jenis 

bunga karang dapat memberikan keragaman produk metabolit 

sekunder dengan aktivitas antimikrobial yang berbeda. 

 Uji resistensi bakteri terhadap bahan antibakteri 

sudah banyak dilakukan di Indonesia. Dari informasi 

diperoleh bahwa E.coli dan Salmonella sp yang diisolasi dari 

ayam, babi, dan ternak lain sudah banyak yang resisten 

terhadap antibakteri, tidak hanya terhadap satu antibakteri 

tetapi juga  terhadap beberapa antibakteri ( Sri Purnomo et 

al,1992). Disamping itu bakteri Staphylococcus sp dan 

Streptococcus sp, dan resistensi Mycoplasma gallisepticum 

yang diisolasi dari kasus mastitis pada sapi, banyak yang 

multiresisten terhadap beberapa antibakteri. 

Sebenarnya masalah resistensi bakteri sudah terjadi 

sejak lama, hanya perhatian terhadap efek resistensi belum 

begitu besar saat ini. Pada saat ini untuk mengetahui resistensi 

tidak saja didasarkan atas uji hambatan pertumbuhan di 

laboratorium, tetapi ditandai juga dengan adanya perubahan 

cara pengobatan, yang semula hanya dengan sulfonamides 
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kemudian harus dengan obat yang lebih paten. 

Penyebaran resistensi dapat terjadi secara transfer 

genetik. 

Pada penggunaan antibakteri yang memiliki 

efek membasmi yang sangat cepat, zat-zat antibakteri 

yang tidak meninggalkan residu tidak dapat 

menciptakan bakteri yang resistan. Resistensi adalah 

hasil penggunaan jangka panjang dalam jumlah yang 

sedikit. Dalam eksperimen bahwa bakteri mutan yang 

resisten terhadap antibiotik, terutama chloramphenicol, 

ampicillin, tetracycline, dan ciprofloxacin.      

            Peralihan musim bagi sebagian peternak 

dianggap sebagai hal yang paling mengkhawatirkan, 

dimana terjadi penurunan kondisi fisik tubuh ternak, 

terutama ternak yang minim antibodi, sehingga respon 

terhadap perlakuan apapun pada ternak menurun. Pola 

penyakit tercatat sebagai penyebab kerugian terbesar di 

peternakan, seperti penyakit pernafasan dan pencernaan 

meliputi ngorok, berak kapur, kolera, dan kolibasilosis  

(Infovet,2006). Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

akan dilakukan ekstraksi senyawa antimikroba berupa 

fraksi kloroform dan fraksi protein dari beberapa jenis 

bunga karang dan analisis aktivitas antimikrobial 

terhadap mikroba patogen dari unggas. 

 Pencarian obat dari spons di beberapa perairan 
Indonesia telah dilakukan, namun masih banyak lokasi 

di Indonesia yang belum tersentuh (Wahyuono, 2003).  

Berdasarkan potensi tersebut, maka pada penelitian ini  

yang diambil di perairan sekitar Pulau Barang Lompo, 

karena memiliki keanekaragaman spesies spons yang 

melimpah ( Rahman R, 2004) 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Isolasi dan pemurnian senyawa metabolit 

sekunder dari spons 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan pada metode yang sering digunakan dalam 

mengisolasi senyawa kimia bahan alam yang meliputi 

pemilihan spesies spons, penentuan lokasi pengambilan 

sampel, persiapan dan pengambilan sampel hewan, 

maserasi, partisi, fraksinasi dan analisis spektroskopi 

dari senyawa murni yang diperoleh dan dilanjutkan 

dengan uji aktivitas dari senyawa yang diperoleh 

(Soekamto, 2003). 

 

2. Uji Antibakteri 
Skrining aktifitas antibakteri dilakukan terhadap 

bakteri Escherichia coil, Staphylococcus aureus, dan 

Salmonella pullorum, Pasteurella Mulcotida. Dasar 

pemilihan mikroba uji ini adalah karena keempatnya 

merupakan mikroba patogen yaitu untuk Escherichia 

coil dan Salmonella pullruom merupakan bakteri 

anaerobik fakultatif gram negatif yang bersifat 

patogenik penyebab utama diare kronik dan tifoid. 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri kokus 

katalase positif gram positif yang bersifat patogenik 

penyebab infeksi kulit dan keracunan makanan, sedangkan 

Pasteurella Mulcotida merupakan  yang bersifat patogenik 

penyebab vaginitis atau keputihan (Hawley, 2003) 

Medium yang digunakan untuk menumbuhkan biakan 

mikroba uji adalah Muller Hiliton Agar (MHA), medium mi 

berisi ekstrak daging peptone sebagai sumber protein dan 

glukosa sebagai sumber karbohidrat yang diketahui dapat 

menunjang pertumbuhan bakteri maupun jamur atau disebut 

juga medium serbaguna. Untuk uji dilusi padat digunakan 

medium Glukosa nutrient agar (GNA) yaitu medium padat 

yang diberi pemadat seperti agar (Hadioetomo, 1990) 

Kloramfenikol dipilih sebagai kontrol positif pada uji 

aktivitas antibakteri karena berspektrum luas yaitu efektif 

untuk bakteri gram positif dan gram negatif serta 

mikroorganisme yang lain (Mycek, 2001),  

 

3. Penentuan Struktur Senyawa 

 

Penentuan struktur senyawa dapat dilakukan berdasarkan 

pengukuran instrument seperti  UV dan IR terhadap senyawa 

bioaktif yang telah dimurnikan. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Ekstraksi dan Fraksinasi 

 

  Hasil maserasi ekstrak kloroform setelah disaring 

dievaporasi pada tekanan rendah diperoleh maserat kental 

berupa residu berwarna coklat sebanyak 1280 mL dan secara 

konversi berat pervolume diperoleh ekstrak sebanyak 142,2 g. 

Hasil ekstraksi cair-cair dalam corong pisah berturut-turut 

dengan pelarut n-heksan, kloroform dan etil asetat pada 

penguapan mengunakan alat rotary vapor dengan tekanan 

rendah diperoleh ekstrak n-heksan (10,45 g), kloroform 

(11,367 g). 

 Ekstrak kloroform (11,367g) tersebut selanjutnya 

difraksinasi dengan  menggunakan KKV dan eluen n-heksan, 

campuran n-hesan-etil asetat dengan peningkatan kepolaran 

diperoleh 15 fraksi. Berdasarkan analisis KLT fraksi dengan 

Rf yang sama digabung hingga diperoleh 8 fraksi utama (A-

I), kemudian dievaporasi dan ditentukan beratnya serta 

dimonitor dengan KLT.   

 Fraksi 3, setelah difraksinasi dengan KKT menggunakan 

eluen n-heksan, campuran n-heksan etil asetat dengan 

peningkatan kepolaran diperoleh 15 fraksi.  

Fraksi  7 berupa serbuk putih kekuningan, dikristalisasi 

dan direkristalisasi dengan metanol diperoleh senyawa (1)  

berupa serbuk putih sebanyak 4,2 mg  dengan titik  leleh 118 

–119 oC. Kemurnian senyawa   tersebut  dengan melalui 

analisis KLT  yang menunjukkan noda tunggal dengan tiga 

macam sistem eluen. 

Fraksi utama ke 3  setelah dikristalisasi dengan metanol 

menghasilkan senyawa (2) yang berupa kristal putih sebanyak 

11,2 mg. Kristal tersebut larut dalam pelarut  n-heksan. Fraksi 

utama 3 difraksinasi lebih lanjut dengan menggunakan KKT 

dengan eluen etil-asetat–n-heksan 40% diperoleh 5 

fraksi.Setelah fraksi dikristalisai dengan aseton kemudian 

fraksi 3 dan fraksi HX dianalisis dengan KLT secara bersama-

sama, karena analisis KLT mempunyai nili Rf yang sama  

dengan titik leleh 187 – 189 oC. Karakter senyawa tidak 
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berpendar dibawah UV, namun dengan menggunakan 

pereaksi penampak  noda seriumsulfat menunjukkan 

noda mula-mula berwarna biru kemudian memudar dan 

larut dalam kloroform. Kemurnian senyawa (2) 

dibuktikan melalui analisis KLT dengan tiga macam 

sistem eluen yang menunjukkan noda tunggal. 
 

2. Uji Bioaktivitas.  antibakteri 
Tabel 1. Nilai aktivitas hambatan dalam mm 

 ekstrak kasar dari beberapa  spons. 

 

Jenis 

spons 

Jenis bakteri 

 SA SP EC PM 

BLU 01 - - 11,15 9,5 

BLS 02 - 10,75 12,4 9,5 

BLU 03 - - 11,15 15,1 

BLS 04 - - 9,15 - 

K.( + ) 10,75 16,5 24,6 24,7 

K.( -  ) - - - - 

 

Tabel 2. Nilai aktivitas  antibakteri 8 fraksi utama hasil  

fraksinasi ekstrak kloroform spons Agelas 

clothrides  

 

Fraksi 

Utama 

Jenis bakteri 

SA SP EC PM 

F1 - - - - 

F2 - 12,05 15,5 10,75 

F3 - - 11,15 - 

F4 - 12,5 12,5 - 

F5 - 18,9   

F6     

F7 12,2 - 11,6 - 

F8 - - - 10,5 

K + 16.6 13,7 22,1 21,9 

K -     

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Tabel 3. Zona hambatan antibakteri dalam mm senyawa 

(isolat tunggal) 

  

No Senyawa Berat  

(mg) 

Zona 

hambatan 

antibakteri) 

(mm) 

1. 

2. 

 

Senyawa 1 

Senyawa 2 

4,2 

11,2 

9,4 

10,3 

 

 

3. Pengukuran Spektroskopi 

 

Senyawa (1) diperoleh sebagai serbuk 

berwarna putih dengan titik leleh 118 – 119 oC. UV 

(MeOH) max: 237 nm dan 366 nm; penambahan 

pereaksi NaOH menunjukkan max : 237 nm dan 366 nm; 

spektrum IR (Kbr) Vmax cm-1 :>3000 cm-1  (OH), 2918, 

2962, 2850 cm-1 (C-H alifatik) 1705 cm-1  (C=O), 1261, cm-1 

(O-CH3), 1097 cm-1 (C-O), 1465 cm-1 dan 1407 cm-1  (CH2 dan 

CH3) serta tekukan keluar bidang C-H  pada serapan 865, 801 

dan 720 cm-1
 

Senyawa (2) dperoleh sebagai kristal berwarna putih 

dengan titik leleh 129 – 131 oC. UV (MeOH) max : 229  nm 

dan 274 nm; penambahan pereaksi geser NaOH menunjukkan 

max : 229 nm dan 274 nm; spektrum IR (Kbr) Vmax cm-1 : 3433 

cm-1  (OH), 2924 dan 2851 cm-1  (C-H alifatik) 1107 (C-O), 

1710 cm-1  (C=O), 1464 dan 1374 cm-1 (CH2 dan CH3) serta 

serapan tekukan keluar bidang C-H pada serapan 959, 879 dan 

793 cm-1. 

 

PEMBAHASAN 

 

1. Interpretasi senyawa 

 

Senyawa 1 diperoleh berbentuk serbuk berwarna 

putih dengan titik leleh 118–119 oC. Hasil uji kualitatif 

dengan pereaksi Liebermann Burchard menunjukkan positif 

warna merah ungu yang mengindikasikan golongan senyawa 

triterpenoid.  

Dari spektrum UV  tampak bahwa senyawa 1 

memberikan pita serapan maksimum pada daerah panjang 

gelombang  λmaks 237 nm (9230) dan serapan pada panjang 

gelombang λmaks 366 nm (727), setelah penambahan pereaksi 

geser NaOH tidak menyebabkan pergeseran panjang 

gelombang yang mengindikasikan bahwa tidak ada 

pergeseran gugus hidroksil. 
Dari data spektrum IR tersebut di atas, nampak adanya 

serapan pada maks >3000 cm-1 menunjukkan adanya gugus 

OH, serapan pada 2918, 2962, 2850 cm-1 yang sangat kuat dan 

tajam menunjukkan adanya gugus C-H alifatik diikuti dengan 

serapan pada maks 1463 cm-1 yang merupakan tekukan C-H 

alifatik dari CH2 dan serapan pada maks 1385 cm-1 yang 

merupakan tekukan C-H alifatik dari CH3 yang khas untuk 

golongan triterpenoid (Yoshihiro et al, 2001). Serapan pada 

1705 cm-1 yang menunjukkan regangan ulur ikatan C=O 

sebagai keton siklik, serapan pada 1261 cm-1 menunjukkan 

adanya gugus metoksi dan serapan pada 1097 cm-1 merupakan 

regangan ulur dari C-O alkohol sekunder serta tekukan keluar 

bidang gugus C-H pada serapan 865, 801 dan 720 cm-1 . 

Berdasarkan data-data di atas dan hasil studi literatur 

senyawa-senyawa triterpenoid maka dapat disimpulkan 

bahwa senyawa 1 adalah senyawa golongan triterpen. 

Senyawa 2 diperoleh  berbentuk  kristal berwarna  

putih dengan  titik  leleh  129– 131 oC. Karakter senyawa ini 

tidak berpendar dibawah UV, namun dengan menggunakan 

pereaksi penampak noda seriumsulfat menunjukkan noda 

mula-mula berwarna biru kemudian memudar dan larut dalam 

kloroform. Hasil uji kualitatif dengan pereaksi Liebermann 

Burchard menghasilkan warna hijau biru yang 

mengindikasikan senyawa golongan steroid hal ini juga 

didukung dengan adanya analisis spektrum UV dan IR.  

Selanjutnya informasi mengenai senyawa 2 sebagai 

senyawa steroid diperoleh dari spektrum infra merah nampak 

adanya bilangan gelombang maksimum pada daerah maks 

3433 cm-1 yang merupakan serapan untuk gugus OH 

(hidroksil),  indikasi terhadap adanya gugus hidroksil 
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didukung oleh serapan pada daerah maks 1107 cm-1 

merupakan regangan ulur dari C-O alkohol sekunder 

yang khas untuk golongan steroid (Guogiang et al, 

2005). Pada bilangan  gelombang  maks 2924, 2851 cm-

1 terdapat serapan yang sangat kuat dan tajam 

menunjukkan adanya gugus C-H alifatik diikuti dengan 

serapan pada maks 1464 cm-1 yang merupakan tekukan     

C-H alifatik dari CH2 dan serapan pada maks 1374 cm-1 

yang merupakan tekukan C-H alifatik dari CH3. 

Bilangan gelombang pada maks 1710 cm-1  

menunjukkan adanya serapan gugus karbonil (C=O) 

sebagai keton siklik dan bilangan gelombang pada 

gelombang  maks  1259 cm-1 yang kuat menunjukkan 

adanya gugus metoksi serta tekukan keluar bidang C-H 

pada serapan 959,879 dan 793 cm-1.   

Berdasarkan data-data di atas dan hasil studi 

literatur senyawa-senyawa steroid maka dapat 

disimpulkan bahwa senyawa 2 adalah senyawa 

golongan steroid. 

 

2. Uji Bioaktivitas Senyawa Metabolit Sekunder 

 

 Metabolit sekunder ekstrak n-heksan, fraksi-

fraksi, dan isolat tunggal yang diperoleh dari spons 

Agelas clothrides. diuji aktivitasnya dengan 

menggunakan bakteri patogen pada unggas. Hasil uji  

menunjukkan adanya toksisitas yang cukup tinggi 

bahkan ada yang toksisitasnya tergolong sangat tinggi.  

Aktivitas ekstrak awal  kloroform, terhadap bakteri 
patogen pada unggas Hasil ini menunjukkan bahwa 

ekstrak kloroform sangat aktif, Hal ini mengindikasikan 

bahwa fraksi-fraksi dari ekstrak kloroform spons Agelas 

clothrides kemungkinan mengandung senyawa yang 

bersifat bioaktif atau kemungkinan terdapat beberapa 

senyawa yang tidak aktif yang bergabung dan saling 

memperkuat  bioaktivitasnya sehingga menyebabkan 

fraksi tersebut aktif. 

Fraksi yang toksisitasnya tergolong sangat 

tinggi, yaitu fraksi G dengan hambatan 12,2 mm 

menunjukkan bahwa pada fraksi ini terdapat senyawa 

yang sangat aktif atau bersifat bioaktif. Hal ini didukung 

dengan ditemukannya senyawa golongan triterpenoid.. 

Aktivitas yang sangat tinggi pada senyawa triterpenoid 

dengan gugus asam karboksilat juga dijumpai pada 

asam (24Z)-3-oksotirukalla-7,24-dien-26-oat   dan asam 

epi-oleanolat (Gambar 5) yang berhasil diisolasi dari 

daun Celaenododendron mexicanum (Euphorbiaceae). 

Kedua senyawa ini  mempunyai aktivitas anti-protozoa 

( Manuel et al., 2001).  

 
 

Gambar 1. Struktur Molekul Senyawa Triterpenoid Asam 

Karboksilat 

 Fraksi C dan fraksi B dengan 10,9 mm dan 12,1 

mm juga tergolong fraksi yang aktif. Hasil fraksinasi fraksi E 

dan fraksi F  memperlihatkan hambatan lemah. Fraksi 3, 

Fraksi 7 dilakukan uji bioaktivitas walaupun tidak larut 

sempurna dalam larutan uji yang digunakan dalam hal ini 

adalah DMSO 

Kemudian fraksi 3, dan fraksi 7 yang aktivitasnya 

tergolong sangat tinggi 10,9 mm setelah direksistalisasi 

diperoleh senyawa (2) yang dipastikan sebagai senyawa 

golongan steroid  menunjukkan bahwa pada fraksi ini terdapat 

senyawa yang bersifat bioaktif. Hal ini didukung dengan 

ditemukannya senyawa golongan steroid pada fraksi tersebut. 

Golongan senyawa steroid yang hampir selalu dapat 

ditemukan pada hewan dan tumbuhan. Senyawa ini diduga 

terbentuk dari asam asetat melalui jalur asam mevalonat 

kemudian mengalami beberapa reaksi kondensasi, siklisasi 

dan sebagainya hingga terbentuk senyawa 

antara/intermediate. Penggunaan senyawa-senyawa aktif 

farmakologik yang berasal dari alam seperti turunan steroid 

sangat penting artinya ditinjau dari segi kesehatan karena efek 

sampingnya relatif kecil dibanding dengan senyawa sintetik. 

Di samping itu, bahan baku senyawa-senyawa ini juga dapat 

diperbaharui. Senyawa golongan steroid seperti  -sitosterol 

memiliki efek farmakologis yaitu mampu menghambat kerja 

enzim yang mengkonversi testosteron menjadi 

dehidrotestosteron (DHT) yang merupakan penyebab 

terjadinya kanker prostat (Renai Sante dalam Sapar, 2004). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur molekul senyawa steroid 

 ( -sitosterol) 

 

HO 
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KESIMPULAN 

 

Hasil interpretasi data fisik dan spektrum (UV 

dan IR) menghasilkan 2 jenis senyawa yang diperoleh 

merupakan (1) senyawa triterpenoid dan (2) senyawa 

steroid. Hasil uji bioaktif yang dilakukan terhadap 

bakteri patogen pada unggas memperlihatkan bahwa 

senyawa (1) sangat toksik terhadap bakteri patogen pada 

unggas 9,51 mm sedang senyawa (2) cukup toksik 

terhadap bakteri patogen pada unggas 11,41 mm 

 

SARAN 

 

Agelas clothrides berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai fitofarmaka mengingat senyawa 

yang terkandung di dalamnya bersifat bioaktif. Untuk 

itu perlu dilakukan eksplorasi lebih jauh dan analisis 

spektrum lebih lanjut agar dapat diketahui secar pasti 

struktur senyawa yang terkandung di dalamnya. 
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