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ABSTRAK 

 

NAMA MAHASISWA : RESKI AWALIA LESTARI  

NIM      : 70100114076 

JUDUL SKRIPSI              : Aktivitas antibakteri fraksi bintang laut (linckia 

laevigata) yang diperoleh dari pulau kodingareng 

 Bintang laut (linckia leavigata) merupakan salah satu spesies bintang 

laut yang berada dalam kelas asteroida yang berpotensi sebagai antibakteri. 

Bintang laut (linckia leavigata) biasanya banyak ditemukan di daerah tropis 

sampai subtropis seperti di pulau Kodingareng Kota Makassar. Penilitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah fraksi bintang laut (linckia leavigata) mampu 

menghambat terhadap bakteri patogen  seperti Bacillus subtillis, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella thypi, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, dan Vibrio sp dan untuk 

mengetahui aktivitas antibakteri dari fraksi bintang laut (linckia laevigata). 

Sampel diekstraksi secara maserasi dengan mengunakan pelarut ethanol 96% , 

kemudian  dilakukan uji skrining menggunakan mikroba uji terhadap ekstrak 

ethanol 96% ,  partis cair padat  dengan pelarut n-heksan dilanjutkan uji fraksinasi 

dengan metode kromatografi cair vakum menggunakan pelarut  n-heksan dan etil 

asetat . Pengujian aktivitas antibakteri fraksi bintang laut (linckia laevigata) 

dilakukan dengan metode difusi agar (kirby dan bauer). 

 Hasil penelitian bahwa fraksi bintang laut (linckia laevigata) mampu 

menghambat aktivitas antibakteri dan bakteri yang mampu dihambat adalah 

Bacillus subtillis  dengan konsentrasi 750 ppm (7,62 sedang), dan Escherichia 

coli konsentrasi 750 ppm (8,18 sedang), 500 ppm (7,39 sedang) 250 ppm (7,18 

sedang). 

Kata kunci : Antibakteri, bintang laut (linckia laevagata), fraksi dan metode 

                         kirby dan bauer. 
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ABSTRACT 

 

NAME OF STUDENTS : RESKI AWALIA LESTARI 

NIM   : 70100114076 

THESIS TITLE  : Antibacterial     activity   of    starfish    fractions   

                                                (Linckia  laevigata) obtained  from Kodingareng    

                                                island 

Sea stars (linckia leavigata) is one of the starfish species in the asteroid 

class which has the potential as an antibacterial. Sea stars (linckia leavigata) are 

commonly found in the tropics to subtopics such as on the island of Makassar, 

Makassar. This research aims to find out whether the starfish fraction (linckia 

leavigata) has antibacterial activity obtained from local tribes such as Bacillus 

subtillis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella thypi, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, and 

Vibrio sp and to determine activity antibacterial starfish fraction (linckia 

laevigata) against several pathogenic bacteria. Samples were extracted macerated 

using 96% ethanol, preliminary research was carried out by screening tests using 

microbial test on 96% ethanol extract, solid liquid partis with n-hexane solvent 

and fractionation by vacuum liquid chromatography using n-hexane and ethyl 

acetate solvents. Testing the antibacterial activity of starfish fractions (linckia 

laevigata) was carried out by agar diffusion method (Kirby and bauer). 

The results showed that the starfish fraction (linckia laevigata) solvent n-

hexane and ethyl acetate effectively inhibited antibacterial Bacillus subtillis with 

concentrations of 750 ppm (moderate 7.62), and Escherichia coli concentrations 

of 750 ppm (8.18 medium), 500 ppm ( 7.39 medium) 250 ppm (7.18 medium). 

Keywords: Antibacterial, starfish (linckia laevagata), fraction and Kirby method 

                      and bauer. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Kota Makassar atau biasa kita dengar Ujung Pandang merupakan kota 

metropolitan. Kota ini tergolong sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dari 

aspek pembangunannya. memiliki beberapa suku-suku seperti suku Makassar, 

Bugis, Toraja dan Mandar. Tidak hanya memiliki bebagai suku, kota Makassar 

juga memiliki beberapa pulau yang memiliki banyak biota laut yaitu pulau Lae-

Lae, Lumu-Lumu, Lanjukang, Bonetambung, Kayangan, Loeha, Samalona,  

Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingarengkeke dan Kodingareng. 

Salah satu pulau yang kaya dengan biota lautnya adalah Pulau 

Kodingareng, pulau ini merupakan pulau yang memanjang dari arah utara ke 

selatan dengan luas wilayah 14 hektar (Ha),  berpenghuni cukup padat dengan 

jumlah pendudduk sebanyak 4526 jiwa dan mata pencarian 90% sebagai nelayan. 

Panorama bawah air yang masih asri dapat dijumpai dibeberapa spot di wilayah 

perairan pulau ini. Sejumlah jenis biota yang dapat kita jumpai di perairan ini 

adalah bulu babi, ubur-ubur, kepiting, bintang laut dan beberapa jenis ikan, 

seperti: beseng-beseng, giru, leto-leto, cepa, balawas ( sejenis baronang).  

Masyarakat di pulau Kodingareng ini masih belum mengetahui khasiat dan 

manfaat dari bintang laut itu sendiri, sehingga hanya dijadikan sebagai mainan 

anak-anak dan bahkan di buang karena dapat merusak  ekosistem terumbu karang. 

Padahal di perairan pulau Kodingareng yang kaya akan biota laut memungkinkan 

untuk mengembangkannya menjadi obat herbal alami yang memiliki efek 
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samping lebih rendah. Dan populasi bintang  laut dikodingareng banyak. itulah  

menjadi alasandilakukan pengambilan sampel bintang laut  (linckia laevigata). 

 Bintang laut (linckia laevigata) merupakan biota laut yang umum 

ditemukan di pantai tropis sampai dengan subtropis. Bintang laut adalah hewan 

yang mempunyai daya regenerasi tinggi dengan lengan umumnya berjumlah lima 

buah. Perkembangan embrio kerabatnya seperti landak laut, sering dijadikan 

sebagai bahan untuk mengamati perkembangan embrio vertebrata (hewan yang 

memiliki ruas-ruas tulang belakang). Berdasarkan perkembangan embrionya maka 

hewan-hewan yang tergabung kedalam filum Echinodermata (hewan berkulit 

duri) diketahui mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan vertebrata 

dibandingkan invertebrata (hewan yang tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang). 

Bukti perkembangan embrionik tersebut menempatkan hewan ini pada tingkatan 

chordata primitif sebagai peralihan dari invertebrata menuju vertebrata, 

( fitriani 2010). 

Meskipun organisme laut merupakan sumber senyawa obat yang 

berpotensi besar, sedikit sekali obat dari bahan alam yang berasal dari laut. 

Kebanyakan obat kita justru berasal dari tanaman dan mikroorganisme darat. 

Senyawa obat yang terdapat di dalam organisme laut memiliki struktur kimia 

beraneka ragam. Struktur molekulnya pun sama dengan yang ditemukan pada 

tanaman darat,seperti flavonoid, alkaloid, saponin,yang banyak didalam tumbuhan  

dan didalam hewan laut .( agustina 2012) 

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar tidak 

saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Selain disebabkan oleh virus, bakteri 



3 
 
 

 
 

juga tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan penyakit infeksi. Penyakit 

infeksi disebabkan oleh bakteri dan menyerang pada manusia yaitu bakteri 

Staphylococcus   aureus dan Salmonella typhi. Kedua bakteri ini juga cepat 

menjadi resisten terhadap banyak obat antimikroba, sehingga menyebabkan 

masalah terapi yang sulit. Resistensi terjadi kerena pemakaian yang terlalu 

berlebihan dan kurang tepat sehingga dapat menyebabkan gangguang pada sistem 

metabolisme didalam tubuh ,gangguan tersebut dapat menurunkan kerja organ 

tubuh ,akibat bakteri patogen didalam tubuh dapat menimbulkan kondisi dimana 

kuman didalam tubuh tidak lagi bereaksi dengan obat obatan tertentu. usaha yang 

telah dilakukan untuk mengantisipasi pengaruh mikroba patogen tersebut yaitu 

dengan menemukan obat yang tepat terhadap jenis bakteri yang terdapat 

berdasarkan agen secara utuh  yang dapat menghambat pertumbuhan dan 

membunuh bakteri  

Antibakteri adalah bahan atau senyawa yang khusus digunakan untuk 

kelompok bakteri. Antibakteri dapat dibedakan berdasarkan mekanisme kerjanya, 

yaitu antibakteri yang menghambat pertumbuhan dinding sel, antibaktri yang 

mengakibatkan perubahan permeabilitas membran sel atau menghambat 

pengangkutan aktif melalui membran sel, antibakteri yang menghambat sintesis 

protein, dan antibakteri yang menghambat sintesis asam nukleat sel. Aktivitas 

antibakteri dibagi menjadi 2 macam  yaitu  aktivitas bakteriostatik (menghambat 

pertumbuhan tetapi tidak membunuh patogen) dan aktivitas bakterisidal ( dapat 

membunuh patogen dalam kisaran luas) (Dwyana,2006: 126) 
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Mekanisme penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri oleh senyawa 

antibakteri dapat berupa perusakan dinding sel dengan cara menghambat 

pembentukannya atau mengubahnya setelah selesai terbentuk, perubahan 

permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan keluarnya bahan 

makanan dari dalam sel, perubahan molekul protein dan asam nukleat, 

penghambatan kerja enzim, dan penghambatan sintesis asam nukleat dan protein. 

Di bidang farmasi, bahan antibakteri dikenal dengan nama antibiotik, yaitu suatu 

substansi kimia yang dihasilkan oleh mikroba dan dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba lain. Senyawa antibakteri dapat bekerja secara 

bakteriostatik, bakteriosidal, dan bakteriolitik (Pelczar dan Chan, 1988). 

Mikroba patogen merupakan suatu penyabab  penyakit yang banyak 

diderita dimasyarakat, kebayakan peneliti sebelumnya melakukan  penelitian 

aktivitas  antibakteri tentang tanaman saja dan kurangnya penelitian biota laut dan 

makassar merupakan kota besar yang memiliki  banyak pulau  khusunya perairan 

di pulau kodingareng banyak biota laut  yang belum diketahui khasiatnyatermasuk 

bintang laut . 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian mau 

mencoba mencari obat antibakteri dari biota laut yang dapat mengurangi resistensi 

serta efek sampin, sehingga dapat menjadi sumber alam khususnya dari biota laut 

apakah dapat menghambat sebagai antibakteri kerna biota laut memiliki 

komponen biotaaktif seperti alkaloid, steroid, flavanoid, saponin, yang memiliki 

aktivitas antioksidan,antibakteri dan antifungi.  
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B. Rumusan Masalah  

1. Apakah fraksi bintang laut (linckia laevigata)mempunyai  aktivitas 

antibakteri ?. 

2. Pada konsentrasi dan bakteri apa Fraksi bintang laut (linckia 

laevigata)mampu menghambat antibakteri ? 

C. Tujuan Peneliitian   

1. Untuk mengetahui apakah fraksi bintang laut biru (linckia leavingata ) 

mempunyai aktivitas antibakteri. 

2. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri fraksi  Bintang laut (linckia 

laevigata) terhadap beberapa bakteri patogen. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Menambah informasi bagi masyarakat tentang pemanfaatan dan 

pengolahan khasiat penggunaan hewan bintang laut biru (linckia 

leavingata )sebagai obat alternatif untuk menghambat pertumbuhn bakeri. 

2. Memberikan data ilmiah mengenai aktivitas fraksi bintang laut biru 

(linckia leavingata)terhadap aktivitas antibakteri sebagai salah satu 

alternatif pengobatan 

E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  

1.  Defenisi Operasional 

a.Ekstraksi  

Ektraksi adalah proses pemisahan bahan kimia dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut sehingga bahan yang terlarut akan berpisah dengan bahan 

yang tidak terlarut. 
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b. Ekstrak 

Ekstrak adalah suatu bahan atau sediaan yang diperoleh dari hasil 

ekstraksi tanaman obat. 

c. Fraksinasi 

Fraksinasi proses pemisahan senyawa senyawa berdasarkan tingkat 

kepolaranya  

d.Bakteri  Patogen  

Mikroba patogen adalah kelompok bakteri parasit yang dapat 

menimbulkan berbagai macam penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan. 

e. Antibakteri  

Antibakteri merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau 

bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang 

merugikan. Mekanisme kerja dari senyawa antibakteri diantaranya yaitu 

menghambat sintesis dinding sel, menghambat keutuhan permeabilitas dinding sel 

bakteri, menghambat kerja enzim, dan menghambat sintesis asam nukleat dan 

protein. 

f. Penyakit Infeksi 

Penyakit infeksi  merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar tidak 

saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Selain disebabkan oleh virus, bakteri 

juga tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan penyakit infeksi.1 Penyakit 

infeksi bakteri yang sering menyebabkan penyakit pada manusia adalah penyakit 

yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi. Kedua 
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bakteri ini juga cepat menjadi resisten terhadap banyak obat antimikroba, 

sehingga menyebabkan masalah terapi yang sulit. 

g. Bintang Laut (linckia laevigata) 

Bintang laut (linckia laevigata) merupakan salah satu spesies dari kelas 

Asteroide dan merupakan kelompok dari Echinodermata. Bintang laut memiliki 

komponen bioaktif  yang terdiri dari akaloid, sreroid, flavanoid,saponin, yang 

memilki aktivitas antioksidan, anti baktri dan antifugi(Agustina 2012). 

h. Antimikroba  

 Antimikroba adalah suatu bahan yang dapat menghambat  atau menganggu 

pertumbuhan dan metebolisme mkroba.istilah istilah lain seperti antibakterial atau 

anti fugal menyatakan penghambatan pertumbuhan dan metabolisme pda 

kelompok kelompok mikroorganisme khusus.(pelczar dan chan 2005) 

i. Antibiotik 

 Antibiotik adalah berbagai macam zat kimia yang di hasilkan oleh bakteri 

dan fungsi yang bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan kuman(tjay dan 

rahardja 2007). 

j.Sterilisasi  

Sterilisasi adalah proses pemusnahan mikroorganisme hidup, baik dalam 

bentuk sel vegetatif, maupun dalam bentuk spora. 

k. Rendamen  

Rendamen adalah perbandingan jumlah (kuantitas) ekstrak yang dihasilkan  
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2.Ruang Lingku Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji bagaimana fraksi bintang laut biru 

(linckia leavingata ) sebagai antibakteri dipulau kodingareng. 

F. Kajian pustaka 

Berdasarkan jurnal Reynandar kurnia runtuwene, defny s. 

Wewngkang,dkk (2017)yang berjudul aktivitas antibakteri ektrak bintang laut 

(Linckia laevigata)  yang diperoleh dari teluk manado.Pada penelitian tersebut 

mengutip bahwa bintang laut (Linckia laevigata) merupakan salah satu spesies 

bintang laut yang berada dalam kelas Asteroida yang berpotensi sebagai 

antibakteri. Linckia laevigata sendiri sering ditemukan di daerah tropis di mana 

Teluk Manado berada dalam kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 

menetukan adanya aktivitas antibakteri dari ekstrak bintang laut Linckia laevigata 

yang diperoleh dari teluk Manado terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli. Sampel diekstraksi secara maserasi dan fraksinasi menggunakan 

etanol, metanol, kloroform dan n-heksan. Aktivitas antibakteri dilakukan dengan 

metode difusi agar (Kirby dan Bauer). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

ekstrak kasar etanol, fraksi Kloroform, fraksi n-heksan dan fraksi methanol efektif 

menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, ekstrak dan 

fraksi dikategorikan lemah berdasarkan kriteria Davis dan Stout. 

Berdasarkan jurnal Juariyah (2014)  yang berjudul  aktivitas senyawa 

antibakteri bintang laut ( Asterias forbesii) terhadap beberapa jenis bakteri 

patogen yang menyatakan bahwa aktivitas antibakteri bintang laut yang diteliti 

pada bintang laut Asterias forbesii lebih tinggi pada bakteri gram negatif daripada 
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gram positif Zona hambat yang terbentuk pada bakteri Staphylococcus aureus dan 

Salmonella typhi menunjukkan bahwa ekstrak bintang laut memiliki aktivitas 

antibakteri pada keduanya. Secara deskriptif, zona hambat yang terbentuk 

memiliki aktivitas yang lebih kuat terjadi pada bakteri Salmonella typhi dengan 

diameter zona hambat sekitar 23.25 mm.  

Berdasarkan jurnal Chamundeeswari,Saranya S, Rajagopal S. (2012) 

yang berjudul , Exploration of potential antimicrobial activity of sea star 

Astropecten indicus. j applied pharmaceutical scienc mengatakan bahwa ekstrak 

bintang laut Astropecten indicus memiliki aktivitas antimikroba pada pengujian 

mikroba patogen dengan menggunakan metode difusi, aktivitas antibakteri dilihat 

dari zona hambat yang terbentuk. Pada penelitian tersebut didapatkan zona 

inhibisi yang luas pada bakteri Pseudomonas aeruginosa dan zona inhibisi yang 

rendah pada Staphylococcus aureus. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian hewan bintang laut biru (linckia leavingata )  

1. Klasifikasi  hewan bintang laut biru (linckia leavingata ) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pulau Kodingareng 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bintang laut (linckia leavingata) 

Nama  Indonesia  : Bintang laut  

Nama latin  : linckia leavingata 

Kingdom   : Animalia 

Kelas    : Asteroidea 

Ordo    : Valvatida 
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Family   : Ophidiasferdae 

Genus    : Linckia 

Spesies  : Linckia leavingata( Lee t. dan shin 2014) 

2. Nama daerah 

Hewan bintang laut (linckia leavingata) memiliki beragam nama daerah 

yakni bahasa jakarta dinamakan bintang laut bahasa makasar dinamakan bintoeng 

bombang jawa dinamakan bintang ular,dan bahasa sumatera dinamakan bintang 

laut. 

3. Deskripsi  

Bintang laut ini memilki lima buah lengan berbentuk dan tumpul pada 

ujungnya, pada bagian aboral,l leavigata memilki madepon, sedangkan bukan 

ambulaklar dan mulut terdapat dibagian oral.bintang laut memiliki granul garnul 

kecil yang menutupi cakramnya dan berwarna biru( Lee t. dan shin 2014). 

B. Uraian bakteri uji  

Bakteri merupakan sel prokariotik yang khas, uniseluler, dan tidak 

mengandung struktur yang membatasi membran di dalam sitoplasmanya. 

Reproduksi terutama dengan pembelahan biner sederhana, yaitu suatu proses 

aseksual. Morfologi bakteri terdiri dari tiga bentuk, yaitu sferis (kokus), batang 

(basil), dan spiral. Ukuran bakteri bervariasi, tetapi pada umumnya berdiameter 

sekitar 0,5-1,0 μm dan panjang 1,5-2,5 μm (Pelczar dan Chan, 2008). 
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1. Escherichia coli 

a. Klasifikasi 

Kerajaan : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gammaproteobacteria 

Bangsa  : Enterobacteriales 

Suku  : Enterobacteriaceae 

Marga  : Escherichia 

Jenis  : Escherichia coli (Garrity, et al, 2004: 24-141) 

b. Sifat dan Morfologi 

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus 

dengan ukuran 1,1 – 1,5 𝜇m × 2,0 – 6,0 𝜇m, motil dengan flagellum peritrikus 

atau non motil. Mudah tumbuh pada medium nutrien sederhana. Laktosa 

difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas. Penyebab 

utama diare kronik (Pelczar, 2008: 949). 

2. Staphylococcus aureus 

a. Klasifikasi 

Kerajaan : Bacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Bangsa  : Bacillales 

Suku  : Staphylococcaceae 

Marga  : Staphylococcus 
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Jenis  : Staphylococcus aureus (Garrity, et al, 2004: 24-187) 

b. Sifat dan Morfologi 

Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, 

berdiameter 0,5 – 1,5 𝜇m, terdapat tunggal dan berpasangan, dan secara khas 

membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang 

tidak teratur. Non motil, tidak diketahui adanya stadium istirahat. Dinding sel 

mengandung dua komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam tekoat yang 

berkaitan dengannya. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi dan 

fermentatif. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam 

keadaan aerobik. Suhu optimum 35 – 40 ℃. Terutama berasosiasi dengan kulit, 

dan selaput lendir hewan berdarah panas. Kisaran inangnya luas, dan banyak galur 

merupakan patogen potensial (Pelczar, 2008: 954-955). 

3. Pseudomonas aeruginosa 

a. Klasifikasi 

Kerajaan : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gammaproteobacteria 

Bangsa  : Pseudomonadales 

Suku  : Pseudomonaceae 

Marga  : Pseudomonas 

Jenis  : Pseudomonas aeruginosa (Garrity, et al, 2004: 24-95) 

b.Sifat dan Morfologi 
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Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif yang berbentuk 

sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada 

umumnya memiliki ukuran 0,5 – 1,0 𝜇m. Motil dengan flagellum polar, 

monotrikus atau moltitrikus, tidak menghasilkan selongsong prosteka. 

Metabolisme dengan respirasi, beberapa merupakan kemolititrof fakultatif, dapat 

menggunakan H2 atau CO2 sebagai sumber energi. Oksigen molekular merupakan 

penerima elektron universal, dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan 

nitrat sebagai penerima pilihan, menyebabkan infeksi pada mata (Pelczar, 2008: 

952). 

4. Salmonella thypi 

a. Klasifikasi 

Kerajaan : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gammaproteobacteria 

Bangsa  : Enterobacteriales 

Suku  : Enterobacteriaceae 

Marga  : Salmonella 

Jenis  : Salmonella thypi (Garraty, et al, 2004: 24-122) 

b.Sifat dan Morfologi 

Salmonella thypi adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus 

dengan ukuran 0,7 – 1,5 𝜇m, biasanya tunggal dan kadang-kadang membentuk 

rantai pendek, jenis yang bergerak berflagella peritrik, hidup secara aerobik dan 

anaerobik fakulatif, meragikan glukosa dengan menghasilkan asam kadang-
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kadang gas. Tumbuh optimal pada suhu 37℃ dan berkembang baik pada suhu 

kamar. Bakteri ini dapat ditemukan di saluran pencernaan manusia dan hewan. 

Bakteri ini merupakan penyebab demam tifoid karena adanya infeksi akut pada 

usus halus manusia dan hewan. Penyebab utama tifoid dan infeksi saluran kemih 

(Pelczar, 2008: 953). 

5. Streptococcus mutans 

a. Klasifikasi 

Kerajaan : Bacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Bangsa  : Lactobacillales 

Suku  : Streptococcaceae 

Marga  : Streptococcus 

Jenis  : Streptococcus mutans (Garrity, et al, 2004: 24-203) 

b.Sifat dan Morfologi 

Streptococcus mutans memiliki bentuk bulat, termasuk bakteri Gram 

positif dan biasanya tidak berpigmen. Berdiameter 0,5 – 1,5 𝜇m, koloni 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℃ dan suhu optimumnya. Dinding sel terdiri 

dari 4 komponen antigenik yaitu peptidoglikan, polisakarida, protein dan asam 

lipikoat. Menyebabkan karies pada gigi (Pelczar, 2008: 955). 
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6. Vibrio sp 

a. Klasifikasi 

Kerajaan : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gammaproteobacteria 

Bangsa  : Vibrionales 

Suku  : Vibrioceae 

Marga  : Vibrio 

Jenis  : Vibrio sp (Garrity, et al, 2004: 24-109) 

b.Sifat dan Morfologi 

Vibrio sp merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang pendek, tidak 

membentuk spora, sumbunya melengkung atau lurus 0,5 𝜇m, terdapat tunggal 

atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu 

flagellum polar atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flagellum dalam 

satu berkas polar. Mempunyai sferoplas, biasanya dibentuk dalam keadaan 

lingkungan yang kurang menguntungkan, tidak tahan asam, dan tidak membentuk 

kapsul. Tumbuh baik dan cepat pada medium nutrien baku. Metabolisme dengan 

respirasi dan fermentatif. Suhu optimum berkisar dari 18 – 37 ℃. Menyebabkan 

penyakit kolera (Pelczar, 2008: 956). 

7. Staphylococcus epidermis 

a. Klasifikasi 

Kerajaan : Bacteria 

Filum  : Firmicutes 



17 
 
 

 
 

Kelas  : Bacilli 

Bangsa  : Bacillales 

Suku  : Staphylococcaceae 

Marga  : Staphylococcus 

Jenis  : Staphylococcus epidermis (Garrity, et al, 2004: 24-187) 

b.Sifat dan Morfologi 

Staphylococcus epidermis adalah bakteri Gram postif. Sel-sel berbentuk 

bola, berdiameter 0,5 – 1,5 𝜇m, terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan 

secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk 

gerombolan yang tidak teratur. Anaerob fakultatif,  tumbuh lebih cepat dan lebih 

banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35℃ - 40℃. Terutama berasosiasi 

dengan kulit dan selaput lendir hewan berdarah panas, menyebabkan infeksi pada 

kulit, yaitu gatal dan jerawat (Pelczar, 2008: 954). 

Koloninya berwarna putih atau kuning dan bersifat anaerob fakultatif. 

Kuman ini tidak mempunyai protein A pada dinding selnya. Bersifat koagulan 

negatif meragi glukosa, dalam keadaan anaerob tidak meragi (Syahrachman, 

Agus, 1994: 177). 

8. Bacillus subtillis 

a. Klasifikasi 

Kerajaan : Bacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Bangsa  : Bacillales 
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Suku  : Bacillaceae 

Marga  : Bacillus 

Jenis  : Bacillus subtillis (Garrity, 2004: 24-172) 

b.Sifat dan Morfologi 

Bacillus subtillis merupakan bakteri Gram positif yang memiliki sel batang 

0,3 – 2,2 𝜇m × 1,27 – 7,0 𝜇m. Sebagian besar motil, flagelum khas lateral. 

Membentuk endospora tidak lebih dari satu dalam sel sporangium. 

Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi sejati, fermentasi sejati, atau 

kedua-duanya, yaitu respirasi fermentasi. Aerobik sejati atau anaerobik fakultatif. 

Umumnya dijumpai dalam tanah. Kandungan G+C DNA berkisar dari 32 sampai 

62 mol % (Pelczar, 2008: 947). 

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). 

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. 
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b. Spektrum luas yaitu antimikroba yang dapat menghambat atau membunuh 

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 

terhadapmikroorganisme 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 

Toksis 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 
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pengaruhnya terhadap sel hospes. Disamping itu juga struktur sel mikroorganisme 

berbeda dengan struktur sel pada manusia (Djide M.N, 2008: 340). 

Antimikroba mempunyai mekanisme kerja utama ada lima cara antara lain 

sebagai berikut: 

a. Pengin aktifan enzim tertentu  

               Senyawa antiseptika dan desinfektansia, seperti turunan aldehida, amida, 

karbanilid, etilen-oksida, halogen, senyawa-senyawa merkuri dan senyawa 

ammonium kuarterner. 

          b. Denaturasi protein 

  Turunan alkohol, halogen dan halogenator, senyawa merkuri, peroksida, 

turunan fenol dan senyawa ammonium kuarterner bekerja sebagai antiseptika dan 

desinfektansia dengan cara denaturasi dan konjugasi protein sel bakteri. 

c. Mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri 

Cara ini adalah model kerja dari turunan amin dan guanidin, turuna 

fenol dan senyawa-senyawa tersebut dapat menyebabkan bocornya konstituen sel 

yang esensial, sehingga bakteri mengalami kematian. 

d.  Menghambat sintesis DNA 

               Beberapa zat warna seperti turunan triebilmetan dan turunan akridin, 

bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat, 

menghambat sintesa DNA dan  menyebabkan  perubahan  kerangka  mutasi   pada 

sintesis protein. 

e.  Pembentukan khelat 
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               Beberapa turunan fenol, seperti heksoklorofen dan oksikuinolin dapat 

membentuk khelat dengan Fe dan Cu, kemudian bentuk khelat tersebut masuk 

kedalam sel bakteri.Kadar yang tinggi dari ion-ion logam di dalam sel 

menyebabkan gangguan fungsi enzim-enzim, sehingga mikroorganisme 

mengalami kematian (Djide M.N, 2008: 460). 

4. Uji Efektivitas Antimikroba 

Pengukuran aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode dilusi 

(pengenceran) atau dengan metode difusi (Jawertz & Melnick, 1996). 

D. Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

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

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan(Ditjen POM, 2000). 

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). 

Pemilihan metode  ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa 

yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu 

ditentukan terlebih dahulu. Ada be-berapa target ekstraksi, diantaranya (Sarker  

SD, dkk., 2006):  
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1. Senyawa bioaktif yang tidak  diketahui 

2. Senyawa yang diketahui ada pada  suatu organisme 

3. Sekelompok senyawa dalam suatu  organisme yang berhubungan secara 

struktural,Jenis-jenis ekstraksi: 

1. Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan. 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. Metode ini 

dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam 

wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. 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 diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat 

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

Perkolasi dilakukan dalam wadah beebentuk silindris atau kerucut 

(perkolator) yang memiliki jalan masuk dan keluar yang sesuai. Bahan 

pengekstraksi yang dialirkan secara kontinyu dari atas akan mengalir turun secara 

lambat melintasi simplisia yang umumnya berupa serbuk kasar. Melalui 

penyegaran bahan pelarut secara kontinyu akan terjadi proses maserasi bertahap 

banyak (Ditjen POM, 2000) 

3. 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 reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang  

dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. 

Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Kerugian dari metode ini adalah 

senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Seidel, 2006). 

4. sokhletasi  

Sokhletasi 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 
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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 

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. 

5. 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). 

 6. Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum 

dilakukan pada temperatur 40-50ºC. 
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7. Infundasi 

Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya dilakukan untuk 

menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Proses 

ini dilakukan pada suhu 90ºC  selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 

1 : 10, artinya jika berat bahan 100 gr maka volume air sebagai pelarut adalah 

1000 ml. Cara yang biasa dilakukan adalah serbuk bahan dipanaskan dalam panci 

dengan air secukupnya selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90ºC 

sambil sekali-sekali diaduk. Saring selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air 

panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume yang diinginkan. 

Apabila bahan mengandung minyak atsiri, penyaringan dilakukan setelah dingin 

(Atun, 2014). 

8. Dekok 

Dekosi merupakan proses ekstraksi yang mirip dengan infusdasi, hanya 

saja infus yang dibuat membutuhkan waktu lebih lama (≥30 menit) dan suhu 

pelarut sama dengan titik didih air. Caranya, serbuk bahan ditambah air dengan 

rasio 1:10, panaskan dalam panci enamel atau panci stainless steel selama 30 

menit. Bahan sesekali diaduk. Saring pada kondisi panas melalui kain flanel, 

tambahkan air panas secukupnya melalui ampas sehingga diperoleh volume yang 

diinginkan (Atun, 2014). 

Partisi adalah proses pemisahan untuk memperoleh komponen zat terlarut dari 

campurannya dalam padatan dengan menggunakan pelarut yang sesuai (Mutiasari, 

2012). 
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E. Metode partisi  

a. Partisi cair-cair 

Merupakan proses pemisahan zat terlarut di dalam 2 macam zat pelarut 

yang tidak saling bercampur (Mutiasari, 2012). 

b. Partisi padat-cair  

Merupakan proses pemisahan untuk memperoleh komponen zat terlarut dari 

campurannya dalam padatan dengan menggunakan pelarut yang sesuai (Mutiasari, 

2012). 

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 
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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 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 kangsung 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 



28 
 
 

 
 

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). 

G. Metode Pemisahan secara kromatografi lapis  tipis (KLT) 

Kromatografi merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk 

memisahkan dan memurnikan komponen-komponen dari campuran lainnya. 

Pemisahan komponen-komponen itu terjadi atas dasar distribusi dua fase, yaitu 

fase diam yang sering disebut adsorben dan fase gerak atau cairan pengelusi. 

Kromatografi yang biasa digunakan adalah  kromatografi lapis tipis, kromatografi 

kertas, kromatografi kolom, dan kromatografi gas (sastroamidjojo,2001).  

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 
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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). 

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): 
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1. Menyemprot lempeng KLT dengan reagen kromogenik yang akan 

bereaksi secara kimia dengan seluruh solut yang mengandung gugus fungsional 

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 

i.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: 

 

Rf=
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).  
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H. 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). 

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

langsung, contoh alat : jarum inokulum, pinset. 

2) 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.  
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3) 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. 

4) Uap air panas bertekanan : menggunakan autoklaf pada suhu 

121°C 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. 

5)Penyinaran dengan UV  

Sinar Ultra Violet juga dapat digunakan untuk proses sterilisasi, misalnya 

untuk 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 

c. Sterilisasi secara kimiawi 

 Biasanya menggunakan senyawa antiseptik dan desinfektan contohnya 

antara lain Alkohol dan formalin (Anonim, 2008 :Djide,2008: 190-194). 
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I. Antibakteri 

Bakteri bersal dari bahasa yunani “bacterion” yang berarti batang atau 

tongkat. Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme prokarionik barseltunggal 

yaitu tubuhnya terdiri atas sel yang tidak mempunyai pengbungkus inti. Bakteri 

berkembangbiak dengan membelah diri ,dan karena begitu kecil maka hanya 

dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop.  

Ukuran Bakteri  Pada umumnya ukuran tubuh bakteri sangat kecil, 

umumnya bentuk tubuh bakteri baru dapat dilihat dengan menggunakan 

mikroskop dengan perbesaran 1000x atau lebih. Pelczar dan Chan (1986 : 100) 

menjelaskan bahwa “Satuan ukuran bakteri ialah mikrometer (μm), yang setara 

dengan 1/1000 mm atau 10-3mm”.Bakteri berbentuk kokus yang berdiameter 0,5 

μ, ada pula berdiameter sampai 2,5 μ, sedangkan bakteri berbentuk basil ada yang 

lebarnya 0,2 μ sampai 2,0 μ (Waluyo, 2004 : 191). Lebih lanjut Pelczar dan Chan 

(1986 : 103) mengatakan bahwa “Ukuran bakteri Salmonellatyphi adalah 0,6 - 0,7 

μ 

ketentuan besar zona hambat antibakteri dapat dibagi menjadi 4 kategori 

:yaitu menghambat  lemah (<5mm), sedang (5-10mm), kuat (10-20), dan sangat 

kuat (>20mm). (davis dan stout 2009) 

flavonoid  

flavonoid merupakan golongan fenol terbesar yang senyawa terdiri dari 

C6-C3-C6 dan sering ditemukan di berbagai macam dialam  dalam bentuk 

glikosida atau gugusan gula bersenyawa pada satu atau lebih grup hidroksil 

fenolit. Flafanoit merupakan golongan metabolit sekunder yang di sintesis dari 
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asam piruvat melalui metabolisme asam amino. Flavonoid adalah senyawa fenol, 

sehingga warnanya berubah bila di tambah basa atau amoniak. . Flavonoid bersifat 

polar merupakan senyawa yang larut dalam air,dalam jaringan tumbuhan. Sifat 

kelarutan dan reaksi warna meliputi flavonoit yaitu antosianin, proantosianidin, 

flavonol, flavon, glikoflavon, biflavonil, kalkon, flavanon, auron, dan isoflafon 

(cushine dan lamb,2011).  

Tanin 

Tanin merupakan senyawa umum yang terdapat dalam tumbuhan yang 

memiliki gugus fenol, memiliki rasa sepat. Dan dapat mengganggu permeabilitas 

membran sel bakteri (sangit, et al.2008). 

Alkaloid 

Alkaloid adalah suatu golongan senyawa yang tersebar luas hampir pada 

semua jenis tumbuhan. Alkaloid kebanyakan bersifat racun, tetapi ada pula yang 

sangat berguna dalam pengobatan. Alkaloid merupakan senyawa tanpa warna, 

sering kali bersifat optik aktif, kebanyakan berbentuk kristal tetai hanya sedikit 

yang berupa cairan (misalnya nikotin) pada suhu kamar (Sabirin, et al 1994). 

Saponin 

Saponin merupakan glikosida triterpena dan sterol yang terdeteksi dalam 

lebih dari 90 genus pada tumbuhan. Glikosida adalah suatu kompleks antara gula 

pereduks (glikon) dan bukan gula (aglikon). Banyak saponin yang mempunyai 

satuan gula samapai 5 gula dan komponen yang umum adalah asam 

glukuronat.(sangi et al,2008) 

 



35 
 
 

 
 

J. Tinjauan Islam hewan dalam Bidang Kesehatan 

Allah SWTmenciptakan 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 yangmenyatakan 

bahwa segala ciptaanNya dapat dimanfaatkan untuk manusia tertuang dalam QS. 

Al-Baqarah/2:29. 

ت ٖۚ وَهُ  وَٰ عَ سَمَٰ ىٰهُنَّ سَبأ توََىٰٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآٰءِ فسََوَّ ضِ جَمِيعٗا ثمَُّ ٱسأ رَأ ا فِي ٱلۡأ ءٍ عَلِيمٞ  هوَ ٱلَّذِي خَلقََ لكَُم مَّ وَ بِكُل ِ شَيأ

(٢٩) 

Terjemahnya: 

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 

danDia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. 

DanDia Maha mengetahui segala sesuatu” (Kementerian Agama, 2014). 

 

Firman-nya :Dia-lah (Allah), yang menciptakan segala yang ada di bumi 

untuk kamu di pahami oleh banyak ulama sebagai menunjukkan bahwa pada 

dasarnya segala apa yang terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia 

kecuali jiak ada dalil yang melarangnya. Sebagaian kecil ulama tidak memahami 

demikian. Mereka mengharuskan adanya dalil yang jelas untuk memahami boleh 

atau tidaknya sesuatu. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa pada dasarnya 

segala sesuatu terlar4ang kecuali ada dalil yang menunjukkan izin 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-
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baiknya, salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai obat, seperti yang 

dimanfaatkan sebagai obat antibakteri alami yang dapat menghambat radikal 

bebas yang ada dalam tubuh manusia. 

Dari riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah dia berkata bahwa 

Nabi  bersabda: 

وَجَلَّ لِكُلِ داَءٍدوََاءٌ،فإَذِاَأصََاباَلدَّوَاءُال دَّاءَ،برََأبَإِذِْناِللهِعزََّ  

Artinya:  

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya 

maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (HR. Muslim) 

 

Hadis diatas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit 

yang menimpa manusia maka Allah turunkan obatnya. Kadang ada orang yang 

menemukan obatnya, ada juga orang yang belum bisa menemukannya. Oleh 

karenanya seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk 

mencari obat ketika sakit sedang menimpanya. 

Banyak ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan tentang pengobatan, karena 

Al-Qur’an itu sendiri diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang 

yang mukmin. Disamping Al-Qur’an mengisyaratkan tentang pengobatan juga 

menceritakan tentang keindahan alam semesta dan juga keberagaman hewan laut 

yang ada didalamnya yang dapat kita jadikan sumber dari pembuatan obat-obatan. 
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Allah berfirman dalam QS. An-Nahl/16: 14 sebagai berikut: 

بَسُونَهَاۖ  يَةٗ تلَأ هُ حِلأ رِجُواْ مِنأ تخَأ ا وَتسَأ مٗا طَرِي ٗ هُ لحَأ كُلوُاْ مِنأ رَ لِتأَأ بَحأ رَ ٱلأ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّ

تغَوُاْ مِن  كَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلِتبَأ فلُأ كُرُونَ وَترََى ٱلأ لِهۦِ وَلَعَلَّكُمأ تشَأ  (١٤) فَضأ

Terjemahnya: 

“Dan dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan 

daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan 

perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan 

agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.” 

 

   menyatakan bahwa: dan dia yakni allah swt., yang menundukan lautan 

dan sungai  serta menjadikanya arena hidup binatang dan tenpatnya tumbuh 

berkembang serta pembetukan aneka perhiasan. Itu dijadikan demikian agar kamu 

dapat  menangkap hidup hidup atau atau yang mengapung dari ikan-ikan dan 

sebangsanya yang berdiam disana sehingga kamu dapat memakan darinya 

danging yang segar, yakni binatang binatang laut itu, dan kamu dapat 

mengeluarkanya, yakni mengupayakan dengan cara bersungguh-sungguh untuk 

mendapatkan darinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 
 

 
 

BAB III 

  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis,lokasi dan waktu penelitian  

1. jenis penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif ekperimentatif  di laboratorium 

2.lokasi dan penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia dan laboratorium 

mikrobiologi jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi untuk 

malaksanakan proses pengolahan sampel bintang laut (linckia leavingata)  sampai 

di dapatkan fraksi-fraksi dari ekstrak bintang laut (linckialeavingata). Kemudian 

peneliti juga menggunakan Laboratorium Mikrobiologi untuk melaksanakan 

sterilisasi bahan dan alat-alat yang akan digunakan, dan juga untuk melaksanakan 

uji aktivitas antibakteri pada sampel bintang laut (linckia leavingata) . 

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.  
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi. 

Populasi penelitian ini adalah. bintang laut biru (linckia leavingata) yang 

terdapat di pulau kodingareng kota makassar. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini  adalah bintang laut biru 

(linckia leavingata) yang telah dikeringkan  

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   

Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian yaitu autoklaf 

(Hirayama 

®), batang pengaduk, bejana maserasi,  botol cokelat,  corong, cawang petri (Iwaki 

pyrex ®), chamber, gelas erlenmeyer(Iwaki pyrex ®), gelas ukur  10 mL(Iwaki 

pyrex ®),gelas kimia (Iwaki pyrex ®), inkubator (Memmert®), laminar air flow 

(LAF) , lampu spiritus, lampu UV 254 nm dan UV 366 nm, laminan air flower 
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(LAF), mangkok,magnetic stire (Vortex MerkV®),  mikropipet , ose bulat dan 

lurus , oven (Sharp ®), pembakar spiritus, penangas air (Memmert®),  pipet tetes, 

rak tabung, rotary evaporator (IKA®), seperangkat alat kromatografi cair vakum , 

spoit 5 mL(One Med ®), pipet mikro ,  tabung reaksi (pyrex ®) , timbangan analitik 

(kern ®),vial, dan vortex mixer . 

2.bahan yang digunakan  

 Bahan yang digunakan dalam penelitan yaitu aquadest, biakan murni 

mikroba (Bacillus subtillis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella thypi, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Streptococcus mutans, dan Vibrio sp ), etanol 96, n-heksan, bintang laut biru  

(Linckia leavingata ), kapsul kloranfenikol, lempeng KLT, medium natrium agar 

(NA),paper disc. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. penyiapan sampel bintang laut (Linckia leavingata ) 

a.  Pengambilan sampel 

sampel diperoleh dari pulau kodingareng kota makassar  dengan bantuan 

kacamata renang kedasar laut, kerangjang  dan perahu perahu. 

b. pengolahan sampel 

sampel bintang laut dibersihkan dari pengotor,lalu dibersihkan dengan air 

bersih atau di air yang mengalir, lalu dipotong dadu dengan mengunakan pisau, 

dibersihkan lagi dengan air yang mengalir lalu dikeringkan dengan cara diangin-

anginkan, terlindung dari sinar matahari . 

2. Ekstraksi Sampel 



41 
 
 

 
 

Cara kerja dengan metode maserasi adalah  sampel bintang laut di timbang 

sebanyak 1 kilogram , kemudian dimasukkan kedalam wadah maserasi , lalu 

dibasahi sampel dengan pelarut etanol 96% ,kemudian ditambahkan pelarut etanol 

kedalam toples hingga seluru sampel terendam sampai mencapai ketinggian 1 cm 

dari permukaan sampel, dan ditutup toples dengan menggunakan aluminium foil 

kemudian ditutup rapat dengan penutup toples. Dibiarkan sampel terendam 

selama ± 24 jam ,lalu dilakukan proses penyaringan setelah 1 × 24 jam 

menggunakan kain putih dan corong yang telah disumbat  kapas, dilakukan proses 

maserasi sampel yang telah disaring, kemudian ditampung hasil maseras. Fitrat 

dikumpulkan dan dipekatkan dengan menggunakan  rotary evaporator kemudian 

ekstrak  cair yang diperoleh dari rotary evaporator diuapkan hingga kering ( 

ektrak etanol ) kemudian ditimbang ekstrak yang diperoleh. 

3. Skrining fitokimia  

a. Alkaloid 

Diuapkan 2 ml larutan uji di atas cawan porselin hingga diperoleh residu. 

Dilarutkan residu dengan 5 ml HCL 2N. Setelah dingin, larutan disaring. 

Dimasukkan larutan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 3 tetes pereaksi 

Dragendorf. Terbentuknya endapan jingga menunjukkan adanya alkaloid. 

b. Saponin  

Sejumlah sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan air 

panas ke dalam tabung reaksi. Reaksi positif terjadi jika terbentuknya busa yang 

stabil selama 30 menit dan tidak hilang setelah penambahan 1 tetes HCL 2N. 

c. Steroid dan Triterpenoid 
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Sebanyak 2 ml larutan uji diuapkan dalam cawan penguap. Dilarutkan 

residu dengan 0,5 ml kloroform. Dipindahkan ke tabung reaksi dan ditambahkan 

pereaksi Lieberman Buchard melalui dinding tabung. Terbentuknya cincin 

kecokelatan atau violet pada perbatasan larutan menunjukkan adanya triterpenoid, 

sedangkan bila terbentuk cincin biru kehijauan menunjukkan adanya steroid. 

d. Flavonoid 

Diambil ekstrak kering lalu ditambahkan air (pelarut polar) dan 

ditambahkan heksan (pelarut non polar). Dikocok, akan terpisah 2 lapisan dimana 

lapisan polar akan berada di bawah dan lapisan non polar berada di atas. Lapisan 

heksan dipisahkan dan lapisan air ditambahkan metanol kemudian ditambahkan 

0,5 mL HCl pekat dan dipanaskan selama 15 menit. Positif bila terjadi warna 

merah terang atau violet. 

e. Tanin 

Sebanyak 2 ml larutan uji dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

Ditambahkan beberapa tetes FeCl3 5%. Diamati perubahan yang terjadi. 

Terbentuknya warna biru tua atau hitam kehijauan menunjukkan adanya senyawa 

tanin. 

f. Kuinon  

Ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan air. 

Dididihkan selama 5 menit, lalu disaring. Filtrat ditambah NaOH 1 N. Positif 

senyawa kuinon ditandai dengan terbentuknya warna merah. 

4. Partisi cair padat  
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Sebanyak 10 gram ekstrak etanol 96% bintang laut  (Linckia leavingata) 

dimasukkan ke dalam lumpang kemudian dilarutkan dengan pelarut n-heksan 60  

ml secara perlahan-lahan. Kemudian ekstrak digerus lalu bagian yang larut n-

heksan dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge, selanjutnya dimasukkan ke dalam 

alat sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Kemudian ekstrak 

yang larut n-heksan dipisahkan, endapan pada tabung sentrifuge dilakukan 

kembali proses partisi hingga tidak ada lagi ekstrak yang dapat larut pada pelarut 

n-heksan (larutan berwarna bening). 

5. Kromatografi Lapis Tipis  

a). Penentuan eluen 

Eluen yang digunakan pada pengujian profil KLT adalah Heksan: Etil 

asetat dengan perbandingan (2:1)(3:1),(4:1),dan (5:1) 

b). Penjenuhan Chamber 

 Cairan pengelusi Heksan: Etil asetat dengan perbandingan 

(2:1)(3:1),(4:1),dan (5:1) yang digunakan dimasukkan ke dalam chamber 

sebanyak 3 ml, kemudian diberi kertas saring. Kejenuhan chamber ditandai 

dengan naiknya cairan pengelusi pada kertas saring hingga melewati kaca 

penutup. 

c). Penotolan Sampel pada Lempeng 

Ekstrak dari hasil partisi  ditotolkan pada lempeng bagian batas bawahnya. 

Lempeng dielusi dengan eluen sampai cairan pengelusi melampaui batas atas 

Lempeng KLT. Lempeng KLT dikeluarkan lalu diangin-anginkan, dan diamati 

penampakan nodanya. 
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d). 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. 

e). Penampakan Noda dengan H2SO4 

Setelah diamati di bawah lampu UV, lempeng disemprot dengan larutan 

H2SO4, kemudian dipanaskan pada pemanas listrik.  

6. Sterilisasi Alat  

  Alat-alat yang dipakai dicuci bersih dengan deterjen, dicuci dengan 

pembilasan pertama dengan HCl 0,1% dan terakhir dengan aquadest. Alat-alat 

dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka, setelah kering dibungkus 

dengan kertas yang bersih. Alat-alat yang terbuat kaca disterilkan di oven pada 

suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat yang tidak tahan pemanasan (terbuat dari 

plastik) disterilkan di autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. 

7. Pembuatan Medium Nutrien Agar (NA) 

Ditimbang sebanyak 23 gram agar Nutrien dan dilarutkan dalam 1 liter 

aquadest. Medium dituang ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 ml per tabung. 

Kemudian disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. 

8. Penyiapan Bakteri Uji 

Bakteri uji digunakan dalam penelitian ini meliputi Bacillus subtillis, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella thypi, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, dan Vibrio sp bakteri 

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

miring dan diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37 ºC untuk bakteri.  

9. Skrining Aktivitas Antibakteri 

a. Pembuatan Larutan Ekstrak 

Sebanyak 20 mg ekstrak etanol 96% bintang laut (Linckia leavingata)dilarutkan 

dalam 0,2 ml DMSO, kemudian dicampurkan dengan 9,8 ml air steril hingga 

volume akhir 10 ml (2000 ppm) kemudian dibuat dalam konsentrasi 750 ppm, 500 

ppm, dan 250 ppm. 

b. Uji  aktivitas ekstrak 

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

Campuran dibuat dalam botol coklat lalu dituangkan kedalam cawan petri secara 

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

diteteskan diatas paper disk dengan konsentrasi750ppm, 500ppm dan 250 ppm, 

kemudian diletakkan diatas medium yangtelah diinokulasi bakteri kemudian 

diinkubasi pada suhu 37 ºC selama 1 x 24 jam. 

10. Fraksinasi dengan metode kromatografi cair vakum  

  Fraksinasi dilakukan dengan metode KCV (Kromatografi Cair Vakum), 

ditimbang silika sebanyak 20 gram, lalu ditimbang hasil partisi larut n-heksan 

bintang laut (Linckia leavingata) sebanyak 2 gram. Dibuat bubur silika dengan 

mencampurkan sebagian serbuk silika dengan ekstrak larut n-heksan hingga 

diperoleh bubur silika yang diinginkan. Kemudian sisa dari serbuk silika 

dimasukkan ke dalam center glass kemudian dimampatkan, dimasukkan bubur 

silika yang telah dibuat tepat diatas serbuk silika yang telah dimampatkan, 
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dimampatkan kembali dan dilapisi dengan kertas saring pada bagian atas, 

kemudian dihubungkan dengan pompa vakum. Setelah itu ditambahkan pelarut 

atau eluen dengan perbandingan tertentu, lalu ditampung dalam mangkuk, 1 

mangkuk untuk 1 perbandingan eluen kemudian diuapkan. Lalu ditambahkan 

sedikit pelarut, ditotol pada lempeng, lalu dielusi dan diamati dibawah lampu UV 

254 nm dan 366 nm dan didapatkan fraksi terbaik. Digabungkan fraksi yang 

memiliki noda yang hampir sama atau sama 

11. Identifikasi Golongan Senyawa 

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

mengandung fenol akan dihasilkan warna hijau atau biru.P 

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 . 

12. Uji Aktivitas Antibakteri dengan fraksi akhir  

Metode yang digunakan pada uji ini adalah metode difusi agar menurut 

Kirby-Bauer. Pada lempengan (media) agar diinokulasi dengan bakteri uji. Paper 

disk steril berukuran 8 mm diletakkan di atas media agar kemudian ditetesi 

dengan fraksi  sebanyak 10 𝜇l dengan konsentrasi ekstrak 200 𝜇g/disk. Cawan 

petri dibungkus menggunakan plasticwrap dan disimpan di dalam inkubator pada 

suhu 37 °C selama 1-3 hari. Penghambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh 

antimikrobial terlihat sebagai wilayah jernih sekitar kertas cakram. Luasnya 

wilayah jernih merupakan petunjuk kepekaan mikroorganisme terhadap bahan 

atau senyawa antimikrobial. Besarnya zona hambatan adalah diameter zona 

hambatan dikurangi 8 mm (diameter paper disk). Pengukuran diameter zona 

hambat dilakukan menggunakan jangka sorong dan dilakukan pengulangan 

sebanyak 3 kali (Siregar, 2012: 154). 

13.  Pengamatan dan Pengukuran  



48 
 
 

 
 

Pengamatan dapat dilakukan setelah 1x24 jam masa inkubasi. Daerah 

pada sekitaran cakram menunjukkan kepekaan bakteri terhadap antibakteri yang 

digunakan sebagai bahan uji yang dinyatakan dengan diameter zona hambat. 

Diameter zona hambat diukur dalam satuan millimeter (mm) menggunakkan 

mistar berskala dengan cara diukur diameter total zona bening cakram. Kemudian 

diameter zona hambat tersebut dikategorikan kekuatan daya antibakterinya 

berdasarkan penggolongan (Davis dan Stoud 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitia  

1. Hasil Ektraksi Bintang Laut  (linckia laevigata) 

 Simplisia bintang laut  (linckia laevigata) sebanyak 1000 gram diekstraksi 

mengggunakan metode maserasi. Dengan bintang laut ( linckia laevigata )  yang 

basah 25 ekor setelah dikeringkan sebanyak 1000 gram dimaserasi dengan 

etanol96% dengan berat ektrak akhir 10,30 gram dan hasil  ektraksi yang di 

peroleh dengan pelarut etanol 96 % dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut  
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Tabel 1. Hasil ektraksi bintang laut ( linckia laevigata )  

Nama sampel Pelarut 
Berat 

simplisia 

Berat 

ekstrak 

% 

rendamen 

Bintang laut 

(linckia laevigata ) 
Etanol 96 % 1000gram 10,30 gram 1,03 % 

2. Hasil Skrining  fitokimia ekstrak bintang laut  (linckia laevigata)  

Skrining Fitokimia ekstrak bintang laut (linckia laevigata) dengan 

menggunakan pereaksi yang berbeda berdasarkan  kandungan kimia yang akan 

dicari dan hasil dari Skrining Fitokimia ekstrak bintang laut (linckia laevigata) 

dapat dilihat pada tabel 2: 

Tabel 2: Hasil Skrining Fitokimia ekstrak bintang laut  (linckia laevigata) 

Kandungan 

Kimia 

Pereaksi Hasil 
 

Keterangan 

Alkaloid 
Dragendorf 

Endapan jingga sampai 

merah 

 

+ 

Saponin 
Aquadest Tetap berbusa _ 

Steroid 

Triterpenoid 

Lieberman- 

Buchard 

Cincin biru kehijauan 

(Steroid) 
_ 

Cincin kecokelatan atau 

violet pada perbatasan 

larutan (Triterpenoid) 

 

_ 

Flavonoid 

Aluminium 

klorida  

Merah-merah ungu 

(Flavonoid) 
_ 

Merah pucat-merah tua 

(Flavon) 
_ 

Tanin 
FeCl3 

Hijau biru (Hijau- hitam) 

(Tanin Katekol) 
_ 
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Biru hitam (Tanin pirogalol) _ 

Kuinon 
NaOH Merah _ 

 

3. Hasil uji ekstrak etanol 96%  skrining terhadap bakteri  

 Pada pengunjian aktivitas antibakteri pada bintang laut (linckia laevigata) 

dengan menggunakan ektrak etanol 96%  terhadap bakteri (Bacillus subtillis, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella thypi, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, dan Vibrio 

sp)Diperoleh hasil skring bakteri (dapat dilihat  pada tabel 3). 

Tabel 3. Hasil skrining aktivitas  antibakteri  bintang laut (linckia laevigata) 

 

Ekstrak  

 

 

Bakteri  

 

Konsentrasi 

ppm 

 

Diameter 

1 (mm)  

 

Diameter 

2(mm)  

 

Diameter 

3(mm) 

 

Rata-

rata  

Etanol 

96% 

 

SA 

750 8,42 9,22 9,59 9,07 

500 - 5,22 6,43 8,18 

250 - - - - 

SE 

750 - 8,63 9,79 6,14 

500 - 7,85 8.58 5,47 

250 - 6,43 8,53 4,98 

PA 

750 9,85 8,64 6,64 8,37 

500 - 5,53 6,43 3,98 

250 - 4,53 5,32 3,28 

EC 750 14,3 9,11 13,3 12,2 
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500 13,3 8,16 9,34 10.2 

250 8,85 6,53 7,12 7,5 

BS 

750 12,2 11,5 6,64 10,1 

500 9,64 8,15 6,43 8,07 

250 6,22 6,43 5,32 5,99 

SM 

750 9,29 12,1 9,69 10,3 

500 9,14 8,11 9,42 8,89 

250 8,28 7,21 8,28 7,92 

ST 

750 12,6 11,2 11,2 11,6 

500 11,2 7,11 9,85 9,38 

250 8,22 6,95 8,12 7,76 

VS 

750 8,21 7,88 7,43 7,84 

500 7,32 7,22 6,69 7,07 

250 6,13 5,51 6,27 5,97 

Keterangan : 

BS  = Bacillus subtillis                      EC    = Escherichia coliV 

PA  = Pseudomonas aeruginosa        ST = Salmonella thypi 

SE  = Staphylococcus epidermidis     VS = Vibrio sp 

SM = Streptococcus mutansSA = Staphylococcus aureus 

     + : menghambat pertumbuhan bakteri dengan  luas zona hambat (mm) 

     _ : tidak menhambat pertumbuhan bakteri 

4.  Hasil Partisi Bintang Laut (linckia laevigata) 
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Ekstrak etanol 96 kental sebanyak 10,30 gram di partisis dengan metode 

cair padat menggunakan n-heksan hingga diperoleh ekstrak etanol 96% larut  n-

heksan  sebanyak 5 gram. 

Tabel 4.  hasil partisi ekstrak etanol 96 % larut n-heksan bintang laut (linckia    

laevigata) 

Sampel Pelarut 
Berat ekstrak 

yang dipartisi  

Berat hasil 

partisi 

% 

rendamen 

Bintang laut 

(linckia laevigata ) 

n-heksan 10,30 gram 5 gram 48,54% 

 5. Pemisahan Senyawa Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT)  

 Pemisahan senyawa ekstrak etanol 96%  larut n-heksan bintang laut 

(linckia laevigata) dilakukan dengan metode KLT (kromatografi lapis tipis)b 

menggunakan perbandingan eluen n-heksan etil asetat (4:1). Dari hasil penotolan 

pada lempeng yang terdapat penampakan bercak pada lampu UV 354 nm dan 366 

nm menunjukkan jumlah bercak yang timbul hasil pemisahan senyawa secara 

KLT ekstrak etanol 96%  larut n-heksan  

 

Bercak 

Penampakan bercak  

UV 366 nm UV 254 nm 

1 0,54 0,36 

2 0,63 0,63 

 

6. Hasil Fraksi Ekstra Ethanol 96% Larut N-heksan Bintang Laut (linckia 

laevigata)Menggunakan Kromatgrafi Cair Vakum (KCV) 

 

Fraksinasi ekstrak larut n-heksan  bintang laut (linckia laevigata) 

menggunakan  kromatografi cair vakum (KCV) dengan perbandingan eluen hasil 

profil KLT yang telah diperoleh sebelumnya. Berdasarkan hasil kromatografi cair 

vakum, diperoleh 7 hasil fraksi yang kemudian di elusi dengan campuran eluen n- 
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Heksan : etil asetat sehingga diperoleh 6 gabungan fraksi yang sama melalui 

penampakan bercak lampu UV 254 nm dan 366 nm.  

Tabel 5. Hasil Fraksi Ekstrak larut n-hekhsan bintang laut (linckia laevigata) 

 

 

 

 

 

 

 

7. H

asil Identifikasi Komponen Senyawa Bintang Laut (linckia laevigata)Dengan 

Menggunakan KLT 

Identifikasi senyawa dengan menggunakan pereaksi semprot yaitu 

Bieberman Buchardat, Dragendrof, FeCL3,  Aluminium klorida, KOH Etanolik 

dan penampakan bercak H2S4. hasil positif  yang ditunjukkan pada identifikasi 

dengan pereaksi tersebut dapat  dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Identifikasi Komponen Senyawa bintang laut (linckia laevigata) 

Pereaksi Warna Senyawa Rf Keterangan 

Dragendorf` 
Jingga latar 

kuning 
Alkaloid 0,2 Positif 

Besi (III) 

Klorida 

Hitam, Hijau, 

Biru 
Fenolik - Negatif 

Aluminium 

Klorida 

Noda 

berfluoresensi 

Kuning 

Flavonoid - Negatif 

Lieberman-

Bouchard 

Hijau Steroid - Negatif 

Biru Triterpenoid - Negatif 

Kalium 

hidroksida 

etanolik 

Merah Kumarin - Negatif 

Perbandingan Eluen Hasil 

Fraksi  

Bobot Fraksi 

Gabungan 

(g) 

Fraksi A 

n-heksan : Etil asetat /8:1 1 

0,412 n-heksan : Etil asetat /6:1 2 

n-heksan : Etil asetat /4:1 3 

Fraksi B 
n-heksan : Etil asetat /3:1 4 

0,235 
n-heksan : Etil asetat /1:8 5 

Fraksi C 

n-heksan : Etil asetat /1:6 6 

0,297 
n-heksan : Etil asetat /1:4 7 
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Asam sulfat 
Coklat 

Senyawa 

Organik 

I.0,12 

II.0,25 
Positif 

 

8. Skrining Fraksi Teraktif  Ekstrak Etanol96 Larut N-heksan 

Bintang Laut (linckia laevigata) 

Dari 7 hasil fraksi yang digabung menjadi 3 fraksi kemudian diuji kembali 

untuk menentukan fraksi teraktif diantara ke 3 fraksi gabungan tersebut. Adapun 

hasil dapat dilihat pada tabel 8 ( lihat gambar  ) 

Tabel 7. Hasil Identifikasi Komponen Senyawa bintang laut (linckia laevigata) 

fraksi Bakteri konsentrasi 
Diameter 

1 (mm) 

Diameter 

2 (mm) 

Diameter 

3 (mm) 

Rata 

rata 

Fraksi A 

SA 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

SE 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

BS 

750        - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

SM 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

- 

VS 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

ST 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

EC 

750 8,14 8,14 8,28 8,18 

500 7,43 7,43 7,34 7,4 

250 7,22 7,22 7,11 7,18 

PA 
750 7,64 7,32 7.91 7,62 

500 - - - - 
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250 - - - - 

Fraksi B 

SA 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

SE 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

BS 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

SM 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

 

V 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

ST 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

EC 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

PA 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

Fraksi C 

SA 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

SE 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

BS 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

SM 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

 VS 750 - - - - 
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500 - - - - 

250 - - - - 

ST 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

EC 

750 - - - - 

500 - - - - 

2500 - - - - 

PA 

750 - - - - 

500 - - - - 

250 - - - - 

 

B. Pembahasan  

Setelah dilakukan maserasi sampel dengan berat simplisia 1000 gram 

maka hasil ekstrak kental  yang didapatkan yaitu 10,30 gram dengan persen 

rendamen 1,03% . hasil dari persen rendamen adalah perbandingan jumlah 

(kuantitas) ekstrak yang dihasilkan. 

Dari hasil pengujian skrining  pada ektstrak etanol 96% terhadap bakteri  

yaitu bakteri Pseudomonas aeruginasa pada konsentrasi 750 ppm (8,37 mm 

sedang), sedangkan konsentrasi 500ppm (5,98mm) dan 250(3,28mm)  lemah  . 

Salmonella thypi konsentrasi 750 ppm (11,6 mm kuat), konsentrasi 500 

ppm(9,38mm sedang), 250 ppm (7,76mm sedang ). Staphylococcus epidermidis 

konsentrasi 750 ppm (6,14 mm sedang), 500 ppm (5,47mm lemah), 250 ppm 

(3,28 mm lemah),Bacillus subtilliskonsentrasi 750 ppm (10,1mm kuat), 500 

ppm(8,07mm sedang),250 ppm (5,99mm sedang), Escherichia colikonsentrasi 

750 ppm (12,2mm kuat ), 500 ppm (10,2mm kuat ), 250 ppm(7,5mm 

sedang),Vibrio spkonsentrasi 750 (7,84mm sedang), 500 ppm (7,07 mm sedang 

),250 ppm (5,97 mm sedang ). Streptococcus mutanskonsentrasi 750 ppm (10,3 
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mm kuat), 500 ppm (8,9mm sedang), 250 ppm (7,92 mm sedang). Staphylococcus 

aureuskonsentrasi 750 ppm (9,07 mm sedang), 500 ppm (7,36mm sedang). 

Dari hasil keseluruhan yang didapatkan bahwa bakteri yang digunakan 

pada pengujian skrining aktivitas bakteri hampir semua menghambat tapi yang 

paling besar penghambatanya yaitu escherichia coli dengan konsentrasi 750 ppm ( 

12,2 mm), konsentrasi 500 ppm (10,2 mm) , konsentrasi 250 ppm (7,5 mm). 

Karena kemampuan daya hambat yang berbeda-beda diduga karena perbedaan 

kecepatan difusi senyawa antibakteri pada media agar serta jenis dan konsentrasi 

senyawa antibakteri (antimikroba). Perbedaan sensitivitas antibakteri terhadap 

bakteri dipengaruhi oleh struktur dinding sel. Antimikroba dapat merusak 

membran sitoplasma dan mempengaruhi integritasnya. Kerusakan pada membran 

dapat menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas dan terjadi kebocoran 

sel yang diikuti dengan keluarnya materi intraseluler. Hal ini sesuai dengan sifat 

dinding sel yang dimiliki bakteri tersebut. 

Adapun alasan pemilihan bakteri uji yaitu menggunakan bakteri gram 

positif dan bakteri gram negatif untuk mengetahui efektivitas ekstrak dalam 

menghambat bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif adalah 

bakteri yang memiliki membran plasma tunggal dan 90% peptidoglikan. 

Sedangkan bakteri gram negatif adalah bakteri yang memiliki membran ganda dan 

dinding selnya tebal. Selain itu, bakteri yang digunakan memiliki sifat patogenik 

dan terdapat disekeliling  kita. 

Escherichia coli merupakan bakteri anaerob fakultatik gram negatif yang 

bersifat patogenik penyebab radang usus dengan gejala yang muncul yaitu diare 
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(Jawetz. 2001: 358). Bacillus subtilis termasuk bakteri batang besar, gram positif, 

aerob dan dapat tumbuh pada makanan serta dapat menyebabkan keracunan pada 

makanan dan bisul. Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri aerob gram 

negatif, yang bersifat invasi dan tosigenit dan menyebabkan infeksi pada luka dan 

luka bakar, menimbulkan nanah hijau kebiruan, meningitis dan infeksi pada mata 

(Jawetz. 2001: 373). Staphylococcus aureus merupakan bakteri kokus gram 

positif yang bersifat patogenik penyebab infeksi kulit, jerawat, bisul dan borok 

(Pelczar. 2008: 954). Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri gram positif 

yang menyebabkan infeksi pada kulit, gatal dan jerawat (Pelczar. 2008: 954). 

Streptococcus mutans merupakan bakteri aerob dan anaerob gram posotif yang 

merupakan penyebab utama kerusakan gigi atau pembusuk gigi (Irianto. 2007: 

169). Salmonella thypi merupakan bakteri anaerob fakultatif dan gram negatif 

yang bersifat patogenik penyebab utama tifoid dan infeksi saluran kemih (Pelczar. 

2008: 953).  

Hasil partisi ekstrak n-heksandengan berat ekstrak yang dipartisi  10,30 

gram dan berat hasil partisi  5  gram dengan hasil rendamen 48,54%. 

Partisi ini dilakukan untuk memisahkan ekstrak yang larut dan tidak 

larutn-heksan, dimana pelarut yang digunakan adalah pelarutn-heksan. 

Pemisahan komponen senyawa ekstrak larut n-heksan bintang laut (linckia 

laevigata) dilakukan dengan metodekromatografi lapis tipis (KLT) menggunakan 

fase diam silika gel dan campuran fase gerak yang sesuai. Setelah dilakukanuji 

KLT dengan menggunakan perbandingan eluen perbandingan n-heksan: etil asetat 
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(4:1)  maka diperoleh dua bercak dengan penampakan bercak pada UV 366 

nmyaitu 0,54 dan 0,63. Pada penampakan UV 354 nm yaitu 0,36 dan 0,63. 

Selanjutnya dilakukan identifikasi senyawa pereaksi penampak bercak 

untuk mengetahui golongan apa saja yang terdapat pada ekstrak bintang laut 

(linckia laevigata)dengan bantuan pereaksi yang sesuai dengan kandungan 

senyawa. Adapun pereaksi yang digunakan antara lain pereaksi lieberman 

buchard untuk golongan senyawa steroid, dragendrof untuk golongan senyawa 

alkaloid, FeCL3untuk golongan senyawa fenol,aluminium klorida untuk senyawa 

, dan penampakan bercak H2SO4 untuk golongan senyawa organik. 

Penampak bercak H2SO4 menandakan warna cokelat kehitaman dengan 

hasil yang didapatkan yaitu 3 bercak dengan nilai Rf 0,12 ,0,25 dan 0,43 

Dengan penampak bercak bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa yang 

terdapat dalam kromatogram hasil elusi KLT  

 Pereaksi Lieberman Buchard memberikan warna noda cokelat atau biru 

berfluorosensi yang menandakan positif  triterpenoid.  Hasil pengujian yang 

dilakukan bahwa ekstrak etanol 96% tidak terdapat warna coklat atau biru 

berfluorosensi sehingga dikatakan negarif atau tidak mengandung senyawa 

steroid dan triterpenoid. 

 Pereaksi Aluminium klorida (AlCl3) tidak memberikan warna noda 

berfluorosensi kuninsehingga menandakan negatif  atau tidak mengandung 

flavonoid.  

Pereaksi Besi (III) klorida (FeCl3) tidak memberikan warna hijau hingga 

biru menandakan negatif mengandung fenol.  

Pereaksi Dragendorf menandakan adanya noda berwarna kuning dengan 

latar jingga sehingga hasilnya positif. Hasil yang diperoleh pada uji identifikasi 

senyawa yaitu senyawa alkaloid. 



60 
 
 

 
 

Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri yaitu dengan mengganggu 

komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel 

tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Mekanisme 

lain antibakteri alkaloid yaitu komponen alkaloid diketahui sebagai interkelataor 

DNA dan menghambat enzim topoisomerase sel bakteri (Karou. 2005). 

Setelah didapatkan perbandingan eluen maka dilakukan fraksinasi dengan 

menggunakan metode kromatografi cair vakum (KCV). Dan mengahasilakan 7 

perbandingan  eluen yaitu n-heksan:etil asetat  (8:1, 6:1,4:1, 3:1, 1:8, 1:6, 1:4)dan 

hasil KLT dari fraksi, yaitu  kromatogram fraksi yang memiliki warna bercak dan 

nilai Rf yang sama akan digabungkan sehingga diperoleh tiga gabungan fraksi . 

yaitu pada fraksi A terdiri dari fraksi 1,2 dan 3 dengan berat 0,412 gram, fraksi B 

terdiri dari 4 dan 5 dengan berat 0,235 gram, dan untuk frkasi C  6 dan 7 dengan 

berat  0,297 gram 

Metode kromatografi cair vakum  digunakan karena prosesnya yang  cepat 

dan mudah. Eluen pelarut dibuat dengan perbandingan yang berbeda beda , 

dimulai dari pelarut  kepolaranya  yang terendah  hingga pelarut yang lebih polar 

yang dapat dilihat pada struktur, konsenta dilentik, dan atom karbon 

Percobaan selanjutnya  pengujiaan aktivitas  antbakteri pada hasil akhir 

fraksi n-heksan yang telah didapatkan dari pengabungan 7 fraksi menjadi 3 fraksi 

lalu dibuatkan deret konsentrasi yaitu 750 ppm,500 ppm, dan 250 ppm dengan 8 

bakteri dengan medium NA ( natrium agar ) 

Dari hasil pengujian yang dilakukan maka fraksi A mampu  menghambat 

bakteri dan bakteri  yang mampu  dihambat  adalah  pseudomonas aeruginosa dan 
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Escherichia coli. Dengan diameter zona hambat pseudomonas aeruginosapada 

konsentrasi 750 ppm (7,61 nm sedang), dan  Escherichia coli dengan konsentrasi 

750 ppm (8,18 nm sedang), konsentrasi 500 ppm (7,39 nm sedang), konsentrasi 

250 ppm (7,61nm sedang). Di katakan sedang pada aktivitas daya hambat fraksi 

bintang laut (Linckia laevagata) karena dapat bandingkan dengan teori davis dan 

stout bahwa kriteria 5-10 nm itu adalah sedang. 

Hasil uji aktivitas antibakteri fraksi bintang laut (Linckia laevagata) 

menunjukkan bahwa  ekstrak non polar bintang laut (Linckia laevagata) dapat 

menghambat bakteri gram negatif (pseudomonas aeruginosa dan Escherichia 

coli). Kemampuan senyawa non polar dalam mengnhambat bakteri didunga 

senyawa non polar dapat menyebabkan perubahan komposisi membran sel dan 

terjadinya pelarutan membran sel sehingga sel mengalami kerusakan. 

 Jadi fraksi bintang laut (Linckia laevagata) memiliki aktivitas daya 

hambat sedang. Oleh karna itu, agar dapat diperoleh daya hambat antibakteri yang 

lebih kuat maka konsentrasi fraksi bintang laut (Linckia laevagata) perlu 

ditingkatkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut  

1. IYA, fraksi bintang laut (linckia laevigata) memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap beberapa bakteri patogen  

2. pada fraksi A bintang laut (linckia laevigata)  mampu menghambat aktifitas  

bakteri seperti pseudomonas aeruginosadengan konsentrasi 750 ppm  (7,62 mn 

sedang ) dan Escherichia coli dengan konsentrasi 750 ppm (8,18 nm sedang), 

konsentrasi 500 ppm (7,39 nm sedang),dan 250 ppm (7,18 nm sedang). 

B. implikasi penelitian  

 Suatu hasil penelitian telah dilakukan dilingkungan kesehatan farmasi 

maka dapat disimpulkan yang dapat ditarik tentunya implikasi dalam bidang 

kesehatan farmasi dan juga penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan 

hal tersebut maka implikasinya seabagi berikut. 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara konsisten menunjukkan 

bahwa ekstrak etanol 96% bintang laut (linckia laevigata). Memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Bacillus subtillis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella thypi, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Streptococcus mutans, dan Vibrio sp. Hasil ini berdasarkan dari proses 

pengamatan yang dimulai dari metode ekstraksi sampel yang kemudian dilakukan 

metode fraksinasi sampel pada tahap diuji cobakan dengan bakteri. 
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 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar penemuan-penemuan 

obat tradisional yang dapat dijadikan sabagai salah satu alternatif untuk 

pengobatan suatu penyakit. 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melalukan penelitian 

selanjutnya dengan menggunakan hasil fraksinasi dari bintang laut (linckia 

laevigata) untuk mengetahui tingkat sensitivitas  fraksi terakhir terhadap bakteri   

Bacillus subtillis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella thypi, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, dan 

Vibrio sp. 

Dan di harapka peneliti selanjutnya dpat melanjutkan dengan konsentrasi 

yang tinggi dan dengan bakteri patogen lainya . 
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Lampiran 1. Skema Kerja Pengolahan Sampel Bintang  Laut (Linckia laevigata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bintang  laut(Linckia laevigata) 

Potong dadu 

dibersihka

Masukkan ke dalam plastik 

+ es batu 

Coolbox  
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Lampiran 2. Skema Kerja Ektraksi Dengan Metode Maserasi Bintang Laut   

 

   

      

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplisia bintang laut 1 Kg 

Dimasukkan ke dalam bejana 

maserasi 

Ditambahkan pelarut etanol  hingga 

simplisia terendam 

Maserasi 1x 24 jam 

Disaring hasil maserasi 

hingga diperoleh ekstrak 

Ekstrak cair dipekatkan 

dengan Rotary evaporator 

Ekstrak etanol kental 
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 Lampiran 3. Skrining Senyawa Kimia 
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Lampiran 4. Skema Kerja Praktisi Ekstrak 

 

 

 

 

                                                                 

      Tambahkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak etanol 

Lumpang 

Pelarut n-heksan 

Dikeluarkan ekstrak yang larut n-heksan 

Dimasukkan ke dalam 

tabung sentrifuge 

Digerus 

Dimasukkan ke dalam alat sentrifugator dengan 

kecepatan 3000 rpm selama 15 menit 

Dipisahkan antara ekstrak yang larut n-

heksan dan ekstrak yang mengendap 
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Lampiran 5. Skema Kerja Identifikasi Senyawa Kimia 
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Lampiran 6. Skema Kerja Fraksinasi Sampel 

 

   

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil partisi larut N- Heksan  

Fraksinasi dengan KCV 

Gabungkan fraksi yang memiliki 

kromatogram dan warna bercal yang sama 

Fraksi A Fraksi B Fraksi C 

Profil KLT 
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Lampiran 7.  Pembuatan Larutan Stok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 mg 

Fraksi Aktif 

Dicukupkan dengan 

air steril hingga 10 

ml 

Larutan stok 

1000 ppm 

Homogenkan dengan  magnetic 

stirrer 
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Lampiran 8. Skema Kerja Pembuatan Medium Nutrien Agar (NA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 gram agar NA 

 liter aquadest 

Tabung reaksi 

Autoklaf 

121℃ selama 15 menit 

dilarutkan  

dituang sebanyak 10 ml 

disterilkan 
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Lampiran 9. Skema Kerja Penyiapan Mikroba Uji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

BS : Bacillus subtillis SA : Staphylococcus aureus 

SE : Staphylococcus epidermidis VS : Vibrio colera 

EC : Escherichia coli SM : Streptococcus mutans 

 PA : Pseudomonas aeruginosa ST : Salmonella thypi  

Diameter capet yaitu :88mm atau 8,8 cm 

 

 

 

 

BS EC PA ST SA SE SM VC 

1 ose 

Medium NA miring 

Inkubasi selama 1 × 24 jam 

T = 37℃ 



76 
 

Lampiran 10. Skema Kerja Pembuatan Kontrol Positif 

 
250 mg kapsul kloramfenikol 1 kapsul kloramfenikol 

Timbang 30 mg 

5 ml etil asetat 

Larutan stok kloramfenikol 

dilarutkan 
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Lampiran 11 Skema Kerja Pembuatan Kontrol Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 ml DMSO 

Gelas ukur 

Cukupkan hingga 

volume 10 ml 

DMSO 10% 
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Lampiran 12 Skema Kerja Pembuatan Larutan Stok 

  

Fraksi n-heksan, etil asetat, metanol 

0,2 ml DMSO 

Aquadest steril 

250 ppm 500 ppm 750 ppm 

Dilarutkan dalam 

Dicukupkan hingga 10 ml 

Diencerkan dengan konsentrasi 
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Lampiran 13. Skema Kerja Uji Aktivitas Antibakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

BS : Bacillus subtillis  

EC : Escherichia coli  

PA : Pseudomonas aeruginosa  

ST : Salmonella thypi 

SA : Staphylococcus aureus 

SE : Staphylococcus epidermidis 

SM : Streptococcus mutans 

VS : Vibrio colera 

Dilakukan triplo (sebanyak 3 kali pengulangan) 

20 ml medium NA Botol cokelat 

EC PA ST SA SE SM VC 

Cawan petri 

(memadat) 

BS 

Paperdisk ditetesi 

larutan uji 

fraksi I 

Fraksi  II 

Fraksi III 

Kontrol (+) (-) 

Kontrol (+) (-) 

Kontrol (+) (-) 

Inkubasi 1 × 24 jam 

T = 37℃ 

Amati zona hambat 

Bungkus dengan 

plasticwrap 
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Lampiran 14. Perhitungan Pembuatan Seri Konsentrasi 

1. Pembuatan larutan Stok 2000 ppm =  
��.��� µ�

�� �	
 = 

�� ��

�� �	
 

a. Untuk konsentrasi 250 ppm (dibuat dalam 5 ml) 

  V1 x N1    = V2 x N2 

            V1  x 2000 ppm    = 5 ml x 500 ppm 

            V1    = 

 �	 � �
� ���

���� ���
 

           V1    = 
��
��	 

���� 
 

           V1    = 0,6 ml (dicuplik dari stok) + 4,4 ml Air Steril 

b. Untuk konsentrasi 500 ppm (dibuat dalam 5 ml) 

  V1 x N1       = V2 x N2 

            V1  x 2000 ppm =5 ml x 500 ppm 

            V1 = 

 �	 � 
�� ���

���� ���
 

           V1 = 
�
�� �	 

���� 
 

           V1 = 1,25 ml (dicuplik dari stok) + 3,75 ml Air Steril 

c. Untuk konsentrasi 750 ppm (dibuat dalam 5 ml) 

  V1 x N1 = V2 x N2 

            V1  x 2000 ppm = 5 ml x 750 ppm 

            V1 = 

 �	 � 
� ���

���� ���
 

           V1 = 
�
� �	 

���� 
 

           V1 = 1,87 ml (dicuplik dari stok) + 1,13 ml Air Steril 

  Sisa dari larutan stok digunakan untuk pengujian pada konsentrasi 2000 ppm. 
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Lampiran 15. Perhitungan Hasil Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

 

Rf =   
Jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal sampai noda yang terbentuk

Jarak yang ditempuh oleh eluen dari titik asal sampai batas atas  
 

Perhitungan  

Bercak pertama  pada UV 366 nm Rf   =
�,



,

 = 0,45 

Bercak kedua pada UV 366 nm Rf        =
�


,

= 0,5 

Bercak pertama UV 254 nm Rf            =
�,



,

= 0,63 

Bercak kedua UV 254 nmRf                =
�


,

= 0,36 

Lampiran  16. perhitungan zona bening pada pengujiian skrining aktivitas 

bakteri  

1. Salmonella thypi 

Konsentrasi 750=  
8,42 +9,22+9,59  

�
 = 9,07 

Konsentrasi 500 =  
0 +5,22+6,43 

�
 =8,18 

2. Stsphylococcus epidermis 

Konsentrasi 750=  
0+8,63 +9,79  

�
 =6,14 

Konsentrasi 500=  
0 +8,58+5,47  

�
 =5,47 
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Konsentrasi 250=  
0 +6,43+8,53  

�
 =4,98 

3. Pseudomonas aerugiosa 

Konsentrasi 750=  
9,85 +8,64+6,64  

�
 =8,37 

Konsentrasi 500 =  
0 +5,53+6,43  

�
   =3,98 

Konsentrasi 250=  
0+4,53+5,32  

�
    =3,28 

4. Escherichia coli 

Konsentrasi 750=  
14,3 +9,11+13,3  

�
 =12,2 

Konsentrasi 500=  
13,3+8,16+9,13  

�
 =10,2 

Konsentrasi 250=  
8,85 +6,53+7,12  

�
 = 7,5 

5. Bacillus subtillis 

Konsentrasi 750=  
12,2 +11,5+6,64  

�
 = 10,1 

Konsentrasi 500=  
9,64 +8,15+6,43  

�
 = 8,07 

Konsentrasi 250=  
6,22+6,43+5,32  

�
 = 5,99 

6. Streptococcus mutans 

Konsentrasi 750=  
9,29 +12,1+9,69  

�
 = 10,3 
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Konsentrasi 500=  
9,14 +8,11+9,42 

�
 = 8,89 

Konsentrasi 250=  
8,28 +7,21+8,28 

�
 = 7,92 

7. Salmonellah thypi 

Konsentrasi 750=  
12,6 +11,2+11,2 

�
 = 11,6 

Konsentrasi 500=  
11,2+7,11+9,85 

�
 = 9,38 

Konsentrasi 250=  
8,22+6,95+8,12  

�
 = 7,76 

8. Vibrio sp 

Konsentrasi 750=  
8,21+7,88+7,43  

�
 = 7,84 

Konsentrasi 500=  
7,32+7,22+6,69  

�
 = 7,07 

Konsentrasi 250=  
6,13+5,51+6,97 

�
 = 5,97 
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Lampiran 17. Perhitungan %rendamen ekstraksi dan partisi  

% Rendamen = 
���	�� �� !"�� #�$� %&�� &	��$

���	��  &��	& &�  �'�	�� %&(	��
 × 100% 

1. perhitungan ekstraksi  

Ekstrak ethanol 96% = 
��,�� )*+,

����  )*+,
 × 100% 

    = 1,03% 

2. Perhitungan partisi 

 

partisi  n-heksan = 

 )*+,

��,��)*+,
 × 100% 

    = 48,5% 
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Lampiran 18. gambar ( 3) proses dan  hasil ekstraksi  

   

 

Keterangan  

a. Pencucian  

b. Pengeringan 

c. Penimbangan 

d. Maserasi 

e. Rotary evaporator 

f. Hasil ekstra k 
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Lampiran 19. Gambar (4) Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak ethanol 96% 

                                   

Steroid (-)    Saponin(-)   Alkaloid(+) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanin (-)    Flavanoid (-)        Flavanoid (-)

   

 



87 
 
 

Lampiran 20. Gambar (5) Hasil Uji skrining aktivitas Antibakteri Ekstrak 

ethanol 96% bintang laut (linckia laevigata) . Konsentrasi 750 ppm, 500 ppm 

dan 250 ppm Pada Bakteri Uji 

     

                            

 

 

 

         

     

 

Staphylococcus epidermidis Staphylococcus aureus  Bacillus subtillis 

 

 

 

 

            

 

 

Streptococcus mutans               vibrio sp        Pseudomonas aeruginosa 

           

      

 

 

 

 

 

 

Salmonella thypi         Escherichia  coli 
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Lampiran 18. Gambar hasil pengabungan fraksinasi  

 

  

 

Lampiran . gambar (4) hasil kromatografi lapis tipis dan pengujian senyawa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

Steroid     flavanoid 
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  Alkaloid                    Fenol 
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Lampiran . gambar (5) hasil penghambatan aktivitas bakteri  patogen fraksi 

bintang laut (linckia laevagata) 

 

 

Vibrio sp   salmonella thypi  streptococcus mutans 

 

 

Pseudomonas aeuruginasa       Staphylococcus epidrmis  Escherichia Coli 
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      Staphylococcus aureus          bacillus subtilis 
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