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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Dwi Ariqoh Ridwan 

NIM   : 70100119058 

Judul Skripsi  : Skrining Fitokimia dan Analisis Kualitatif Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT) Ekstrak Daun Tobo-Tobo (Ficus septica 

Burm. F) dengan Berbagai Pelarut 

 

Tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) adalah salah satu jenis tumbuhan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai obat. Untuk mendukung pemanfaatannya perlu 

dilakukan skrining fitokimia kandungan Ficus septica Burm. F. Tujuan penelitian 

ini adalah melakukan skrining fitokimia Ficus septica Burm. F dengan 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Ficus septica Burm. F diekstraksi dengan metode 

maserasi dengan pelarut air, etanol 96%, etil asetat, dan n-heksan. Ekstrak yang 

diperoleh ditetapkan % rendemen. Skrining fitokimia dilakukan untuk 

mengidentifikasi golongan senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid dan 

triterpenoid dengan KLT. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak air mempunyai 

rendemen sebesar 5,13%, ekstrak etanol 96% sebesar 8,12%, ekstrak etil asetat 

sebesar 2,44%, dan ekstrak n-heksan sebesar 1,62%. Kandungan senyawa bioaktif 

terkandung dalam ekstrak air adalah alkalaoid, flavonoid, dan saponin, ekstrak 

etanol 96% adalah senyawa flavonoid, saponin, tanin, triterpenoid, ekstrak etil 

asetat adalah senyawa tanin, sedangkan ekstrak n-heksan tidak ditemukan 

kandungan senyawa didalamnya. Identifikasi alkaloid dengan uji KLT pada ekstrak 

etanol 96% dengan nilai Rf 0,23, 0,43, 0,03 dan 0,25. Identifikasi flavonoid pada 

ekstrak etanol 96% dengan nilai Rf 0,2 dan 0,38, sedangkan ekstrak etil asetat 

dengan nilai Rf 0,38 dan 0,49. Identifikasi tanin pada ekstrak etil asetat dengan nilai 

Rf 0,63, sedangkan pada ekstrak n-heksan dengan nilai Rf 0,25, 0,58, dan 0,69. 

Identifikasi senyawa triterpenoid pada ekstrak etanol 96% dengan nilai Rf 0,58, 

0,23 dan 0,4, pada ekstrak etil asetat dengan nilai Rf 0,63 dan 0,67, sedangkan pada 

ekstrak n-heksan dengan nilai Rf 0,18, 0,52, dan 0,65. Dari salah satu aspek 

parameter spesifik yang telah dilakukan yaitu mengetahui senyawa metabolit 

sekunder secara kualitatif, maka daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) berpotensi 

dapat dijadikan sebagai bahan obat, namun perlu dilakukan penelitian dari aspek 

parameter yang lainnya. 

 

Kata kunci: Daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F), Skrining Fitokimia, KLT, 

Pelarut. 
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ABSTRACT 

Name   : Dwi Ariqoh Ridwan 

NIM   : 70100119058 

Title  : Phytochemical Screening and Qualitative Analysis of Thin 

Layer Chromatography (TLC) of Tobo-Tobo Leaf Extract 

(Ficus septica Burm. F) with Various Solvents 

 

The tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) is one type of plant that can be used 

as medicine. To support its utilization, phytochemical screening of Ficus septica 

Burm. F. The purpose of this study was to conduct phytochemical screening of Ficus 

septica Burm. F by Thin Layer Chromatography (TLC). Ficus septica Burm. F was 

extracted by maceration method with water, 96% ethanol, ethyl acetate, and n-

hexane solvents. The extracts obtained were determined as % yield. Phytochemical 

screening was carried out to identify alkaloid, flavonoid, tannin, saponin, steroid 

and triterpenoid compound groups by TLC. The results showed the water extract 

had a yield of 5,13%, 96% ethanol extract of 8,12%, ethyl acetate extract of 2,44%, 

and n-hexane extract of 1,62%. The content of bioactive compounds contained in 

water extracts are alkaloids, flavonoids, and saponins, 96% ethanol extracts are 

flavonoids, saponins, tannins, triterpenoids, ethyl acetate extracts are tannin 

compounds, while n-hexane extracts do not contain compounds in them. 

Identification of alkaloids by TLC test on 96% ethanol extract with Rf values of 

0,23, 0,43, 0,03, and 0,25. Identification of flavonoids in 96% ethanol extract with 

Rf values of 0,2 and 0,38, while in ethyl acetate extract with Rf values of 0,38 and 

0,49. Identification of tannins in ethyl acetate extract with Rf value of 0,63, while 

in n-hexan extract with Rf values of 0,25, 0,58, and 0,69. Identification of 

triterpenoid compounds in 96% ethanol extract with Rf values of 0,58, 0,23 and 0,4, 

in ethyl acetate extract with Rf values of 0,63 and 0,67, while in n-hexane extract 

with Rf values of 0,18, 0,52, and 0,65. From one aspect of specific parameters,one 

of wich has been carried out, namely knowing secondary metabolite compounds 

qualitatively, tobo-tobo leaves (Ficus septica Burm. F) have the potential to be used 

as medicinal ingredients, but research needs to be carried out from other parameter 

aspects. 

 

Keywords: Tobo-tobo leaf (Ficus septica Burm. F), Phytochemical Screening, TLC, 

Solvent. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Produk alami seperti ekstrak tumbuhan, membuka penemuan baru untuk 

agen terapeutik. Penggunaan tanaman dalam pengobatan berbagai penyakit 

semakin mendapat perhatian di seluruh dunia (Ingle dkk, 2017). Riset yang 

dilakukan World Health Organization (WHO) memprediksi bahwa hingga 80% 

dari total populasi di dunia mengandalkan obat-obatan herbal untuk perawatan 

kesehatan primer mereka (Pascual dkk, 2021). Di Indonesia, penggunaan obat-

obatan herbal telah menjadi praktik selama berabad-abad, terutama di daerah 

pedesaan. Di kalangan masyarakat Indonesia, sejarah cerita rakyat tentang obat-

obatan herbal diwarisi dari nenek moyang mereka melalui tradisi lisan, dan 

diwariskan hingga saat ini dari generasi ke generasi (Adiyasa & Meiyanti, 2021). 

Ada banyak senyawa kimia yang berbeda yang ditemukan dalam tanaman 

yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit menular dan kronis. Ribuan 

fitokimia terapeutik yang dapat mengarah pada pengembangan obat baru terbukti 

bermanfaat dan memiliki aktivitas biologi seperti antikanker, antimikroba, 

antioksidan, diare, analgesik, dan aktivitas penyembuhan luka (Azwanida, 2015).  

Tumbuhan tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) adalah salah satu jenis 

tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Tumbuhan tobo-tobo (Ficus 

septica Burm. F) merupakan famili Moraceae dengan pohon-pohon kecil berwarna 

hijau yang dapat ditemukan di seluruh daerah tropis dan subtropis di dunia. 

Tumbuhan ini terdiri dari 873 spesies di seluruh dunia, di Indonesia sendiri jenis 

tanaman ini terdapat 72 spesies (Parveen dkk, 2018).  

Pengobatan tradisional telah memanfaatkan tumbuhan ini untuk 

mengobati pilek, demam, sakit kepala, gastralgia, penyakit jamur dan bakteri, serta 
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telah dilaporkan mengandung alkaloid jenis phenanthroindolizine, triterpenoid dan 

senyawa fenolik. Di antara komponen-komponen alkaloid tersebut, tipe 

phenanthroindolizine memiliki efek biologis yang penting, termasuk aktivitas anti-

inflamasi, antitumor, antijamur dan antibakteri (Kubo dkk, 2016).  

Daun Ficus septica juga mengandung senyawa kumarin, alkaloid 

pirimidin dan antofin, flavonoid genistin dan kaempferitrin, saponin, triterpenoid, 

dan sterol (Lansky, dkk, 2018). Senyawa flavonoid yang terkandung pada daun 

tobo-tobo memiliki banyak sekali macam bioaktivitas yang ditujukan diantaranya 

efek antipiretik, analgetik, serta antiinflamasi (Yang, dkk, 2016).  

Ekstraksi tumbuhan melibatkan penggunaan pelarut yang sesuai untuk 

memisahkan komponen aktif atau metabolit sekunder yang ditemukan dalam 

tumbuhan, seperti alkaloid, flavonoid, terpen, saponin, steroid, dan glikosida, dari 

zat-zat yang tidak aktif (Pandey & Tripathi, 2014). Keberhasilan ekstraksi dan 

kuantitas bahan kimia metabolit sekunder dipengaruhi secara signifikan oleh 

optimasi pelarut. Prosedur ekstraksi dan hasil rendemen ekstrak akan dipengaruhi 

oleh kelarutan pelarut. Berdasarkan polaritas zat terlarut yang diinginkan, pelarut 

dipilih untuk ekstraksi bahan kimia bioaktif dari tanaman. Zat terlarut akan mudah 

larut dalam pelarut dengan polaritas yang mirip dengan zat terlarut. Pelarut semi 

polar atau non polar dapat menarik senyawa metabolit semi polar atau non polar, 

sedangkan pelarut polar dapat menarik metabolit sekunder jenis polar dengan 

mudah (Altemimi dkk, 2017).  

Pada penelitian ini dilakukan skrinning fitokimia untuk mengetahui 

senyawa yang terkandung pada ekstrak daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F). 

Hasil skrining fitokimia selanjutnya dikonfirmasi dengan menggunakan 

kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis digunakan untuk menilai senyawa 

metabolit sekunder berskala kecil (Coskun, 2016).  

http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=organism&word=Ficus%20septica
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Pada dasarnya, kromatografi lapis tipis menggunakan pelat kaca tipis yang 

dilapisi dengan aluminium oksida atau silika gel sebagai fase padat. Fase gerak 

adalah pelarut yang dipilih sesuai dengan sifat komponen dalam campuran. Prinsip 

KLT adalah distribusi senyawa antara fase diam padat (lapisan tipis) yang 

diaplikasikan pada lempeng kaca atau plastik dan fase gerak cair (pelarut yang 

mengelusi) yang bergerak di atas fase diam. Sejumlah kecil senyawa atau campuran 

diterapkan ke titik awal tepat di atas bagian bawah plat KLT (Bele & Khale, 2011). 

Penelitian ini mengidentifikasi eluen terbaik dengan menggunakan berbagai macam 

eluen. Untuk memisahkan molekul metabolit sekunder, beberapa eluen digunakan 

dalam pemisahan ini. Tujuannya adalah untuk menemukan eluen yang optimal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik 

melakukan penelitian tentang skrining fitokimia dan analisis kualitatif kromatografi 

lapis tipis (KLT) ekstrak daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) dengan berbagai 

pelarut.  

B. Rumusan Masalah  

1. Apa golongan senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak daun tobo-tobo 

(Ficus septica Burm. F) dengan metode skrinning fitokimia dan metode 

kromatografi lapis tipis (KLT) 

2. Pelarut terbaik apakah yang dapat memisahkan banyak senyawa aktif 

ekstrak daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F)? 

C. Definisi Operasional 

1. Skrining Fitokimia adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui 

kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak tanaman daun 

tobo-tobo (Ficus septica Burm. F). 
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2. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) adalah teknik kromatografi yang berguna 

untuk memisahkan senyawa organik dari tanaman daun tobo-tobo (Ficus 

septica Burm. F). 

3. Ekstrak adalah sediaan pekat yang dibuat dengan menggunakan pelarut 

yang tepat untuk mengekstrak bahan aktif dari simplisia daun tobo-tobo 

(Ficus septica Burm. F). 

4. Daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) termasuk jenis tanaman yang 

diperoleh dari Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten 

Gowa. 

5. Pelarut adalah cairan yang mampu melarutkan zat lain yang umumnya 

berbentuk padatan, seperti daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F). 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian laboratorium dimana 

dilakukan skrining fitokimia dan analisis kualitatif kromatografi lapis tipis (KLT) 

ekstrak daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) dengan berbagai pelarut.  

E. Kajian Pustaka 

Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk membandingkan hasil penelitian 

ini dengan penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan untuk menilai keaslian, 

kegunaan dan kejelasan arah penelitian. 

1. Pada penelitian Yasir dkk, pada tahun 2022 yang berjudul “Optimization of 

Pagoda (Clerodendrum paniculatum L.) Extraction Based By Analytical Factorial 

Design Approach, Its Phytochemical Compound and Cytotoxity Activity. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil ekstraksi Pagoda (Clerodendrum 

paniculatum L.) menggunakan beberapa jenis pelarut dan teknik ekstraksi serta 

mengevaluasi aktivitas sitotoksik ekstrak yang diperoleh. Berbagai pelarut meliputi 

air, metanol, heksana, dan etanol, sedangkan teknik ekstraksi yang digunakan 
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adalah maserasi, ekstraksi microwave assisted extraction (MAE), dan refluks. 

Bunga, daun, dan batang juga diekstraksi untuk mewakili bagian tanaman. 

Penapisan metabolit sekunder dilakukan dengan menggunakan kromatografi lapis 

tipis (KLT), sedangkan aktivitas sitotoksik diuji terhadap Artemia salina. Hasil 

ekstrak tertinggi diperoleh dengan menggunakan air, diikuti metanol > etanol > 

heksana. Metode ekstraksi yang paling efektif adalah metode refluks, diikuti MAE 

dan maserasi. Analisis varians (ANOVA) menunjukkan bahwa model linier bagian 

tanaman, pelarut, dan interaksi antar faktor menunjukkan pengaruh nyata terhadap 

hasil (P < 0,05). Ekstrak yang diteliti mengandung metabolit sekunder terpenoid, 

flavonoid, alkaloid, dan tanin. Ekstrak ini juga sangat beracun bagi Artemia salina; 

oleh karena itu, dapat dikembangkan sebagai antikanker. 

2. Menurut penelitian Anindita Tri Kusuma Pratita, pada tahun 2018 yang 

berjudul “Screening Phytochemistry and Analysis Thin Layer Chromatography 

Alkaloid Compound of Various Extract Coffe Robusta (Coffea canephora)”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rendemen ekstrak dari metode maserasi 

bertingkat, serta kandungan metabolit sekunder ekstrak dengan menggunakan 

pelarut yang berbeda. Penelitian ini menggunakan kopi robusta yang dilakukan 

ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi bertingkat menggunakan pelarut 

n-heksan, etil asetat dan etanol, masing-masing ekstrak yang dihasilkan kemudian 

dilakukan skrinning fitokimia dan pemantauan ekstrak dengan menggunakan KLT. 

Hasil yang didapat dari 200 gram simplisia didapat rendemen n-heksan sebanyak 

35%, etil asetat 31,26% dan etanol 27,68%. Pada skrinning fitokimia simplisia, 

ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol diketahui simplisia dan ekstrak etanol positif 

mengaandung alkaloid, flavonoid, tannin, fenol, monoterpennoid dan 

seskuiterpenoid, kuinon dan kumarin. Ekstrak etil asetat mengandung alkaloid. 

Flavonoid, kuinon dan kumarin, sedangkan ekstrak n-heksan positif alkaloid, 
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monoterpenoid, seskuiterpenoid dan kuinon. Pada pemantuan ekstrak dengan KLT 

diketahui alkaloid pada ekstrak n-heksan memiliki RF 0,23, pada ekstrak etil asetat 

0,78 dan pada ekstrak etanol 0,92.  

3. Menurut penelitian Yuda dkk, pada tahun 2017 yang berjudul  

“Phytochemical Screening And Thin Layer Chromatographic Studies Of Euphorbia 

hirta L. Extract”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit 

sekunder yang terkandung pada herba Patikan Kebo melalui skrining fitokimia dan 

analisis Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Ekstraksi dilakukan menggunakan 

pelarut etanol 75% dengan cara maserasi, dan diperoleh rendemen ekstrak sebanyak 

6,87%. Pengujian kandungan metabolit sekunder pada ekstrak herba patikan kebo 

dilakukan secara skrining fitokimia. Selanjutnya uji KLT dilakukan untuk 

mempertegas keberadaan golongan senyawa yang positif pada skrrining fitokimia, 

dan mengetahui profil kromatografi dari ekstrak tersebut. Setelah diuji secara 

skrining fitokimia dan analisis KLT, diperoleh hasil herba Patikan Kebo yang 

digunakan dalam penelitian ini mengandung beberapa senyawa metabolit sekunder 

diantaranya flavonoid, tanin, steroid dan antrakuinon. Sistem KLT yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat memisahkan kandungan fitokimia tersebut dan 

memberikan hasil positif yang mempertegas hasil skrining fitokimia.  

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak daun tobo-

tobo (Ficus septica Burm. F) dengan metode skrining fitokimia dan 

metode kromatografi lapis tipis (KLT). 

2. Untuk mengetahui pelarut terbaik yang dapat memisahkan banyak 

senyawa aktif ekstrak daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F). 
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G. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi ilmiah, 

pengetahuan dan gambaran baru kepada penulis dan masyarakat, khususnya dalam 

penemuan bahan aktif kimia yang terdapat pada daun tobo-tobo (Ficus septica 

Burm. F) dengan berbagai pelarut menggunakan metode kromatografi lapis tipis 

(KLT). 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tanaman Tobo-Tobo (Ficus septica Burm. F) 

1. Klasifikasi (Steenis, 2008). 

              Gambar 1. Daun Ficus septica Burm. F (Sumber Primer, 2023). 

Regnum : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Classis : Dicotyledonae 

Ordo  : Urticales 

Famili : Moraceae 

Genus : Ficus 

Spesies : Ficus septica Burm. F 

2. Nama Lokal 

Kiciyat (Sunda), Awar-awar (Jawa Tengah, Belitung), Barabar (Madura), 

Sirih popar (Ambon), Bei, Loloyan (Minahasa), Tobo-tobo (Makassar), Dausalo 

(Bugis), Bobulutu (Halmahera Utara), Tagalolo (Ternate) (Kinho dkk, 2011). 

3. Morfologi Tanaman 

Pohon tegak atau perdu, tinggi 1-5 meter. Batang lengket yang bengkok, 

lunak, bulat, berongga, gundul, dan tembus pandang. Daun tunggal, bertangkai, 
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besar, sangat runcing dengan panjang 2,53 cm dan susunannya berselang-seling 

atau berlawanan. Bilahnya berbentuk bulat telur atau elips, dengan pangkal 

membulat, ujung menyempit, agak tumpul, dan tepi rata. Ukurannya 9-30 × 9-16 

cm, dan berwarna hijau tua mengkilap di bagian atas dengan banyak bintik pucat 

dan hijau muda di bagian bawah. Sisi kiri dan kanan helaian daun bagian tengah 

masing-masing memiliki 6-12 helai daun samping, membuat kedua sisi pucat 

helaian daun menonjol (Kurdi, 2010).  

Bunga majemuk dalam susunan tembikar berpasangan, bertangkai pendek, 

di pangkal dengan tiga daun pelindung, berwarna hijau muda atau abu-abu 

kehijauan, berdiameter sekitar 1,5 cm, pada beberapa tumbuhan terdapat bunga 

jantan dan betina, sedangkan pada tumbuhan lain hanya terdapat bunga betina. 

Buah seperti periuk dengan diameter 1,5-2 cm dan berwarna abu-abu kehijauan. 

Januari sampai Desember adalah bulan berbunga. Tumbuhan ini biasanya 

ditemukan tumbuh di pinggir jalan, di semak-semak, dan di hutan terbuka di Jawa 

dan Madura pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut (Kinho dkk, 2011). 

4. Ekologi dan Penyebaran 

Tumbuhan awar-awar, kadang-kadang disebut sebagai “tobo-tobo” di 

Sulawesi Selatan (Makassar), dan termasuk famili Moraceae. Tumbuhan yang 

dapat berupa pohon maupun perdu ini dapat ditemukan di Jawa, Madura, dan 

Sulawesi. Tumbuh subur di daerah dengan ketinggian 1-1.200 meter diatas 

permukaan laut. Tumbuhan awar-awar (Ficus septica Burm. F) dapat ditemukan 

dengan melimpah pada semak pinggir jalan dan hutan terbuka (Steenis, 2008). 

5. Kandungan Kimia 

Kandungan kimia dari daun, buah, dan akar Ficus septica adalah sebagai 

berikut: buahnya mengandung alkaloid dan tanin, daunnya mengandung saponin  

dan flavonoid, dan akarnya mengandung senyawa polifenol (Steenis, 2008). Daun 
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awar-awar (Ficus septica Burm. F) juga mengandung senyawa sterol, saponin, 

triterpenoid, antofin, 10S, 13aR- antofin N-oksida, dehidrotiloforinficuseptin A, 

tylophorin, 2-Demetoksialoforin, serta flavonoid genistin dan kaempferitrin (Kinho 

dkk, 2011).  

6. Manfaat  

Akar awar-awar digunakan sebagai penawar racun (ikan), sedangkan 

daunnya digunakan untuk mengobati penyakit kulit, radang usus buntu, bisul, 

gigitan ular berbisa, dan sesak nafas. Sakit kepala dan bengkak dapat diobati dengan 

getahnya. Buahnya sering digunakan untuk melancarkan buang air besar (Kinho 

dkk, 2011). Selain itu, tumbuhan ini dapat digunakan sebagai obat untuk mengobati 

luka, menghentikan diare, mengobati sakit perut, menurunkan demam, meredakan 

batuk, dan meredakan sakit kepala. Tumbuhan ini juga dapat digunakan untuk 

mengobati infeksi jamur (Tawi dkk, 2019). 

B. Simplisia 

1. Definisi Simplisia 

Simplisia adalah bahan alami yangbelum diproses yang diguanakan 

sebagai bahan terapi. Simplisia adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat 

tetapi belum diproses dengan cara apapun, selain dikeringkan. Menurut 

Kementerian Kesehatan RI, simplisia adalah bahan alami yang digunakan dalam 

pengobatan dan belum mengalami perubahan pengolahan. Biasanya ditemukan 

dalam keadaan kering. Simplisia nabati, hewani, dan mineral adalah tiga kategori 

yang menjadi dasar pemisahan simplisia (Sapitri dkk, 2022).  

a. Simplisia Nabati 

Simplisia nabati adalah jenis simplisia yang dapat berupa tumbuhan utuh, 

bagian tumbuhan, eksudat tumbuhan, atau campuran ketiganya. Simplisia nabati 

sering kali berasal dan bermanifestasi dalam semua komponen tanaman, tetapi 
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sering kali dalam bentuk organ atau bagian tanaman, seperti akar, kulit akar, batang, 

kulit kayu, kayu, bagian bunga, dan lain sebagainya (Rosmini dkk, 2021).  

b. Simplisia Hewani 

Simplisia hewani adalah simplisia yang belum berbentuk bahan kimia 

murni dan dapat berbentuk hewan utuh atau zat-zat berharga yang dibuat oleh 

hewan, seperti minyak ikan dan madu (Rosmini dkk, 2021). 

c. Simplisia Mineral 

Simplisia mineral atau pelikan adalah simplisia yang berbentuk pelican 

atau bahan mineral yang belum diolah, atau hanya diolah sederhana, berupa 

senyawa yang belum diolah, seperti serbuk seng dan tembaga (Evifania dkk, 2020). 

2. Pengelolaan Simplisia 

Produksi serbuk simplisia kering merupakan langkah pertama dalam 

proses ekstraksi (penyerbukan). Dengan peralatan perekatan dan simplisia tertentu, 

bubuk simplisia diproduksi dan dimurnikan hingga tingkat tertentu. Efektivitas dan 

efisiensi proses ekstraksi tergantung pada sejumlah factor, termasuk kehalusan 

serbuk simplisia. Namun, serbuk yang lebih halus membutuhkan peralatan 

teknologi yang lebih canggih untuk tahap penyaringan. Panas (kalori) akan 

dihasilkan selama penggunaan peralatan penyerbukan dimana terjadi pergerakan 

interaksi dengan benda keras (logam), yang dapat berdampak pada komposisi 

senyawa. Hal ini dapat diatasi dengan memproduksi simplisia yang berkualitas dan 

mencegah kontaminasi industry dengan menggunakan nitrogen cair (Gunawan & 

Mulyani, 2004). Menurut Departemen Kesehatan (2000), langkah-langkah berikut 

yang sering dilakukan dalam pengelolaan simplisia sebagai bahan baku: 

a. Sortasi Basah  

Untuk simplisia dari akar, daun, batang tanaman obat, dipisahkan elemen-

elemen asing seperti tanah, kerikil, rumput, akar yang rusak, dan kontaminan 
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lainnya harus dihilangkan. Hal ini dilakukan dengan proses yang dikenal sebagai 

penyortiran basah. Membersihkan simplisia dari tanah dapat menurunkan jumlah 

mikroba awal dalam tanah dengan konsentrasi bakteri yang beragam. 

b. Pencucian 

Untuk menghilangkan kotoran dan kotoran lain yang menempel pada 

bahan simplisia, cucilah bahan tersebut. Air bersih yang digunakan untuk mencuci 

adalah air dari mata air atau air sumur dari PAM. Pencucian harus diselesaikan 

secepat mungkin untuk bahan yang telah disederhanakan dan mengandung bahan 

yang mudah larut dalam air mengalir.  

c. Perajangan 

Untuk mencapai prosedur pengeringan, pengemasan, dan penggilingan, 

beberapa jenis bahan simplisia memerlukan perajangan. Air menguap lebih cepat 

jika bahan yang dikeringkan lebih tipis, sehingga mempersingkat waktu 

pengeringan. Namun demikian, irisan yang terlalu tipis juga dapat menyebabkan 

hilangnya atau berkurangnya bahan kimia efektif yang mudah menguap, yang akan 

mengubah komposisi, aroma, dan rasa yang ideal.  

d. Pengeringan 

Untuk memungkinkan penyimpanan jangka panjang, penting untuk 

mendapatkan simplisia yang tahan terhadap kerusakan. Penurunan kualitas atau 

kerusakan simplisia dapat dihentikan dengan menurunkan kadar air dan 

menghentikan proses enzimatik. Pada tingkat tertentu, air yang masih ada dalam 

simplisia dapat bertindak sebagai media untuk perkembangan jamur dan mikroba 

lainnya. Apabila kadar air kurang dari 10%, proses pengeringan dapat 

menghentikan aktivitas enzimatik dalam sel. Suhu pengeringan, kelembapan udara, 

aliran udara, waktu pengeringan, dan luas permukaan material merupakan factor 

yang perlu dipertimbangkan. Meskipun komponen aktif yang tidak tahan panas atau 
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mudah menguap harus dikeringkan pada suhu serendah mungkin, seperti 300°C 

hingga 450°C, namun disarankan untuk mengeringkan pada suhu yang tidak 

melebihi 60°C. Pengeringan pengeringan (dengan sinar matahari langsung atau 

dengan diangin-anginkan) dan pengeringan buatan (menggunakan alat) adalah dua 

metode pengeringan. 

e. Sortasi Kering  
Sortasi kering dilakukan terakhir dalam proses pembuatan simplisia 

setelah pengeringan. Sortasi kering digunakan untuk memisahkan bahan asing dari 

simplisia kering yang masih ada, seperti komponen tanaman yang tidak diinginkan 

dan kontaminan lainnya. Pada simplisia rimpang, seringkali terdapat terlalu banyak 

akar yang terhubung dengan rimpang yang perlu dipotong. Sebelum simplisia 

dikemas, pasir, besi dan benda-benda tanah lainnya yang masih tersisa juga harus 

dihilangkan. 

f. Penyimpanan  
Simplisia harus dipisahkan ke dalam wadah yang berbeda setelah tahap 

pengeringan dan sortasi kering selesai untuk mencegah pencampuran. Di gudang 

penyimpanan, wadah yang berisi simplisia selanjutnya disimpan di rak-rak. 

Cahaya, oksigen atau sirkulasi udara, reaksi kimia antara bahan aktif tanaman dan 

wadah, penyerapan air, potensi dehidrasi, kontaminasi atau polusi, baik yang 

disebabkan oleh serangga, jamur, atau organisme lain, semuanya berdampak pada 

bagaimana simplisia dikemas dan disimpan. Wadah harus bersifat inert, artinya 

tidak mudah bereaksi dengan bahan lain, bebas racun, dan mampu melindungi 

bahan simplisia dari kontaminasi mikroba, kotoran, serangga, penguapan bahan 

aktif, dan pengaruh cahaya, oksigen, dan kelembaban. 
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C. Metode Ekstraksi  
1. Definisi Ekstraksi  

Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Ketika konsentrasi senyawa dalam pelarut dan 

konsentrasi dalam sel tanaman seimbang, proses ekstraksi dihentikan. Setelah 

proses ekstraksi, penyaringan digunakan untuk memisahkan pelarut dari sampel. 

Untuk mengisolasi bahan kimia tunggal, ekstrak awal sulit untuk dipisahkan 

menggunakan proses pemisahn tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dibagi 

menjadi beberapa fraksi dengan polaritas dan ukuran molekul yang sama 

(Mukhriani, 2014). 

Metode ekstraksi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk 

menemukan obat-obatan tradisional. Jenis bahan dan komponen yang akan 

diekstraksi akan menentukan teknik ekstraksi yang digunakan. Penting untuk 

mengidentifikasi target ekstraksi pada awalnya sebelum memilih metode. Ada 

banyak target untuk ekstraksi, termasuk (Mukhriani, 2014): 

a. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui 
b. Senyawa yang tidak diketahui ada pada suatu organisme 
c. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara 

struktual.  
Satu sumber saja, seperti dua spesies dalam genus yang sama atau spesies 

yang sama tetapi di bawah pengelolaan yang berbeda, menghasilkan semua 

metabolit sekunder, namun demikian, sumber ini tidak menghasilkan metabolit 

sekunder dari sumber lain. Identifikasi semua metabolit sekunder dalam suatu 

organisme untuk penelitian metabolomik dan sidik jari kimia (Mukhriani, 2014). 
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Khusus untuk bahan yang berasal dari tumbuhan, prosedur ekstraksi 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengelompokan bagian tumbuhan (akar, batang, daun, dll), pengeringan dan 

penggilingan bagian tumbuhan. 

b. Pemilihan pelarut. 

c. Pelarut polar: air, etanol, metanol, dan sebagainya. 

d. Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometan, dan sebagainya. 

e. Pelarut nonpolar: n-heksan, petroleum eter, kloroform dan sebagainya. 

2. Ekstraksi  

Berikut ini adalah teknik ekstraksi yang dapat digunakan: 

a. Ekstraksi Dingin  

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menghindari pemanasan senyawa 

yang dimaksud selama proses ekstraksi untuk mencegah kerusakan pada senyawa 

tersebut. Maserasi dan perkolasi adalah contoh metode ekstraksi dingin. Berikut ini 

adalah penjelasan singkat tentang metode ekstraksi dingin (Sudarwati dkk, 2019). 

1) Maserasi 

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

Metode ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Prosedur ini 

membutuhkan pencampuran serbuk tanaman dengan pelarut yang sesuai pada suhu 

kamar dalam wadah inert yang tertutup. Ketika konsentrasi dalam sel tanaman 

berada dalam keseimbangan, proses ekstraksi berakhir. Kelemahan utama metode 

maserasi ini adalah banyak waktu yang dibutuhkan. Banyak pelarut yang 

digunakan, dan beberapa bahan kimia bias hilang. Selain itu, beberapa zat mungkin 

sulit dihilangkan pada suhu kamar. Namun demikian, teknik maserasi dapat 

mencegah oksidasi bahan kimia yang bersifat termolabil (Mukhriani, 2014). 
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2) Perkolasi 

Dalam metode perkolasi, wadah silinder dengan kran di bagian bawah 

digunakan untuk membasahi serbuk sampel secara perlahan-lahan. Sampel 

digabungkan dengan pelarut, yang kemudian dibiarkan menetes secara perlahan ke 

bawah. Manfaat dari metode ini adalah pelarut baru selalu mengalir melalui sampel. 

Kekurangannya adalah pelarut akan sulit menjangkau setiap bagian sampel di 

dalam percolator jika sampel tidak homogen. Selain itu, proses ini membutuhkan 

waktu yang lama dan menggunakan banyak pelarut (Mukhriani, 2014). 

b. Ekstraksi Panas 

Metode ekstraksi panas, menggunakan pemanasan untuk mengekstraksi 

simplisia dengan pelarut yang lebih sedikit dan waktu yang lebih singkat (Sudarwati 

dkk, 2019). 

1) Soxhlet  

Pada metode ini serbuk sampel ditempatkan dalam selubung selulosa 

(kertas saring dapat digunakan) dalam klonsong yang diposisikan di atas labu dan 

di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai ditambahkan ke labu dan suhu penangas 

diatur di bawah suhu refluks. Metode ini memiliki manfaat bahwa proses ekstraksi 

berlangsung terus menerus dan sampel diekstraksi hanya melalui kondensasi, 

menghasilkan pelarut yang menggunakan lebih sedikit pelarut dan hanya 

membutuhkan sedikit waktu. Kekurangannya adalah karena ekstrak yang diperoleh 

biasanya berada pada titik didih, bahan kimia yang bersifat termolabil dapat rusak 

(Mukhriani, 2014). 

2) Reflux dan Destilasi Uap 

Sampel dan pelarut digabungkan dalam labu yang terpasang pada 

kondensor untuk prosedur refluks. Sampai titik didih, pelarut dipanaskan. Uap yang 

terkondensasi dikembalikan ke labu (Mukhriani, 2014). 
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Teknik serupa, seperti destilasi uap, sering digunakan untuk mengekstrak 

minyak esensial, yang merupakan kombinasi dari beberapa bahan kimia yang 

mudah menguap. Dalam sebuah wadah yang terpasang pada kondensor, uap yang 

terkondensasi dan hasil sulingan (dibagi menjadi 2 bagian yang tidak bercampur 

satu sama lain) dikumpulkan selama pemanasan. Potensi degradasi bahan kimia 

yang mudah menguap merupakan kelemahan dari kedua teknik tersebut 

(Mukhriani, 2014). 

3) Infusa  

Air berfungsi sebagai pelarut dalam proses ekstraksi yang dikenal sebagai 

infudasi. Suhu pelarut air harus 90°C selama 15 menit selama proses infudasi. Rasio 

berat bahan dan air adalah 1:10, sehingga jika simplisia memiliki berat 100 gram, 

1000 ml air akan digunakan sebagai pelarut. Cara yang dilakukan biasanya, bahan 

yang sudah dihaluskan dipanaskan selama 15 menit, mulai dari suhu 90ºC, di dalam 

panci berisi air sambil sesekali diaduk. Saring melalui kain flannel selagi masih 

panas, tambahkan air panas seperlunya untuk mendapatkan volume yang tepat. 

Setelah singin, lakukan penyaringan jika bahan tersebut mengandung minyak yang 

menguap (Simanjuntak dkk, 2019). 

D. Pelarut  

Menstrum adalah nama lain untuk pelarut ekstraksi yang digunakan untuk 

mengekstrak tanaman obat. Jenis tanaman, komponen tanaman yang diekstraksi, 

susunan bahan kimia bioaktif, dan aksesibilitas pelarut, semuanya memengaruhi 

pilihan pelarut. Secara umum, pelarut nonpolar seperti heksana dan diklorometana 

digunakan untuk mengekstrak bahan kimia nonpolar, sedangkan pelarut polar 

seperti air, metanol, dan etanol digunakan untuk mengekstrak senyawa polar 

(Altemimi, dkk, 2017). Metode tradisional untuk ekstraksi cair-cair adalah dengan 

memilih dua pelarut yang dapat bercampur, seperti air-diklorometana, air-eter, atau 
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air-heksana. Air hadir dalam setiap kombinasi karena polaritasnya yang kuat dan 

mudah larut dengan pelarut organik. Untuk memudahkan pemisahan, zat yang akan 

diekstraksi dengan ekstraksi cair-cair harus larut dalam pelarut organik tetapi tidak 

dalam air (Majekodunmi SO, 2015). Selain itu, polaritas pelarut yang digunakan 

dalam ekstraksi dikategorikan, dengan air sebagai yang paling polar dan n-heksana 

sebagai yang paling tidak polar. Daftar berikut ini berisi 11 pelarut ekstraksi yang 

berbeda, diurutkan berdasarkan polaritasnya (Pandey & Tripathi, 2014): 

 

 

Gambar 2. Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi (Pandey & Tripathi, 2014) 

Untuk memisahkan senyawa aktif dari komponen dan dari elemen lain dan 

memastikan bahwa ekstrak hanya mencakup sebagian besar senyawa yang 

diinginkan, pelarut cair yang digunakan dalam pembuatan ekstrak haruslah pelarut 

yang baik (optimal) untuk senyawa aktif. Akan ada berbagai macam pelarut yang 

digunakan, namun pelarut yang berbahaya harus dihindari. Farmakope 

mencantumkan daftar pelarut yang digunakan. Faktor-faktor berikut ini harus 

dipertimbangkan ketika memilih pelarut: selektivitas, kemampuan kerja, ekonomis, 

ramah lingkungan, dan keamanan (Depkes RI, 2000). 

Namun demikian, penggunaan pelarut dalam proses ekstraksi dibatasi oleh 

pemerintah. Pelarut yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan. Pelarut cair 

harus memenuhi kriteria pharmaceutical grade. Pelarut yang boleh digunakan saat 
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ini hanya air, alkohol, atau kombinasi keduanya. Jenis pelarut lain biasanya 

digunakan untuk langkah pemisahan dan pemurnian (fraksinasi), termasuk aseton, 

methanol, dan lainnya (alkohol dan turunanya), heksana, dan lainnya (hidrokarbon 

alifatik), toluene, dan lainnya (hidrokarbon aromatik), dan kloroform (dan 

kelompoknya). Metanol harus dihindari karena berbahaya baik secara akut maupun 

dalam jangka panjang (Depkes RI, 2000). 

Menurut prinsip like disolves like, kompatibilitas sifat atau struktur kimia 

zat terlarut dan pelarut adalah penentu utama kelarutan zat dalam pelarut (Suhendra 

dkk, 2019). Proses ekstraksi harus menggunakan pelarut dengan karakteristik 

polaritas yang berbeda-beda (Oktaviani dkk, 2022). Dua syarat harus dipenuhi 

untuk pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi: pelarut tersebut haruslah 

pelarut terbaik untuk bahan yang diekstraksi, dan harus terpisah dengan cepat 

setelah pengocokan. Untuk mengurangi biaya operasi dan reaktivitas, toksisitas, 

ketersediaan, harga, tidak mudah terbakar, suhu kritis rendah, dan tekanan kritis 

semuanya harus diperhitungkan saat memilih pelarut (Kurniawati, 2019). 

Pada penelitian ini digunakan empat jenis pelarut dengan kepolaran yang 

berbeda, yaitu: 

1. Air  

Air disebut sebagai "pelarut universal" karena mampu melarutkan lebih 

banyak zat daripada cairan lainnya. Susunan kimiawi dan karakteristik fisik air 

yang membuatnya menjadi pelarut yang baik. Atom oksigen dan hidrogen tersusun 

secara polar dalam molekul air, dengan hidrogen memiliki muatan listrik positif dan 

oksigen memiliki muatan negatif. Hal ini memungkinkan molekul air untuk 

menarik berbagai macam spesies molekul lainnya (Villarreal, 2018). 

Air memiliki polaritas tertinggi, air digunakan untuk mengekstrak 

berbagai macam zat polar. Keuntungannya, sangat polar, murah, tidak berbahaya, 
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dan melarutkan berbagai senyawa. Kekurangannya, dapat menyebabkan hidrolisis, 

mendorong pertumbuhan kuman dan jamur, dan membutuhkan banyak panas untuk 

memekatkan ekstrak (Tiwari, dkk, 2011).  

2. Etanol 

Ada banyak penelitian atau publikasi tentang penggunaan etanol, pelarut 

organic yang sering digunakan dalam proses ekstraksi. Fakta bahwa etanol 

digunakan secara luas sebagian karena biayanya yang murah, toksisitasnya yang 

rendah dibandingkan dengan aseton dan metanol, keserbagunaan dalam prosedur 

ekstraksi, dan keamanan ekstrak untuk digunakan dalam makanan dan obat-obatan. 

Alasan lainnya adalah karena etanol merupakan pelarut yang mudah diperoleh, 

efektif, ramah lingkungan, dan memiliki tingkat ekstraksi yang tinggi  (Hakim & 

Saputri, 2020).  

Jumlah etanol yang ada memiliki dampak yang signifikam pada kinerja 

ekstrak. Persentase (%) air dan etanol yang digunakan sebagai pelarut dapat 

dinyatakan dan digunakan sebagai parameter proses ekstraksi. Konsentrasi polaritas 

yang berbeda dari pelarut ekstraksi dihasilkan oleh campuran etanol dan air. 

Kekuatan ikatan hydrogen atau gaya van der Waals selama proses pelarutan dan 

ekstraksi komponen target, semuanya dipengaruhi oleh konsentrasi etanol. Menurut 

teori kemiripan dan kemampuan bercampur, semakin cepat zat terlarut 

meninggalkan sel tanaman, semakin mirip polaritas pelarut dan zat terlarut (Hakim 

& Saputri, 2020). 

3. Etil asetat 

Pelarut etil asetat akan digunakan sebagai pelarut penelitian.  Senyawa 

kimia etil asetat (C4H8O2) adalah cairan yang mudah terbakar, tidak berwarna, 

bahan kimia organik yang mudah menguap dengan bau buah, berbau manis, dan 

agak asam. Ester asetat, asetat eter. Asetoksietana, dan etil etanoat adalah beberapa 
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nama untuk etil asetat. Sementara etil asetat digunakan sebagai pelarut dalam 

sediaan obat (Rowe dkk, 2009). 

Etil asetat cair yang mudah menguap berwarna bening atau transparan, 

tidak berwarna, memiliki bau harum yang kuat, dan mudah terbakar. Titik didih 

pelarut ini adalah 77°C. Kondisi penyimpanan etil asetat harus tertutup rapat, 

terlindung dari sinar matahari, dan dijaga di bawah 30°C. Pada suhu 25°C, etil 

asetat 1:10 larut dalam air, dan pada suhu yang lebih tinggi, etil asetat lebih mudah 

larut. Selain itu, etil asetat dapat dicampur dengan sebagian besar cairan organic 

lainnya serta aseton, kloroform, diklorometana, etanol (95%), dan eter (Rowe dkk, 

2009). 

Bahan makanan dan formulasi obat topikal atau oral dapat mengandung 

etil asetat. Ketika digunakan sebagai eksipien, biasanya dianggap sebagai zat yang 

relative tidak berbahaya dan tidak beracun. Tetapi etil asetat dapat mengiritasi 

membrane mokusa, dan jumlah yang berlebihan dapat menekan sistem saraf pusat. 

Narcosis, dermatitis, dan radang hidung, mata, dan tenggorokan adalah gejala-

gejala yang mungkin terjadi. Tidak ada bukti bahwa etil asetat berbahaya atau 

menyebabkan kanker pada manusia. (Rowe dkk, 2009). 

Karena etil asetat adalah pelarut semi-polar dengan toksisitas rendah, 

maka diperkirakan zat polar dan nonpolar akan tertarik ke dalamnya (Putri dkk, 

2013). 

4. N-Heksan 

Pelarut non-polar yang disebut n-Heksan sering digunakan saat 

mengekstraksi ekstrak. Bahan kimia n-Heksan dihasilkan dari minyak mentah. 

Cairan tak berwarna yang dikenal sebagai n-Heksan murni memiliki bau yang agak 

tidak sedap. Uapnya sangat mudah meledak dan mudah terbakar. Di laboratorium, 
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n-Heksan murni sering digunakan. Kebanyakan n-Heksan yang digunakan dalam 

industry dicampur dengan zat yang disebut pelarut (Hastusi dkk, 2018).  

Selain digunakan sebagai reagen dalam industry kimia dan laboratorium, 

n-heksan adalah komponen fraksi paraffin dari minyak mentah dan gas alam. 

Heksana, kombinasi hidrokarbon yang mengandung enam atom karbon yang 

digunakan dalam manufaktur, memiliki 19 isomer, termasuk 2-metilpentana dan 3-

metilpentana. Salah satu jenis pelarut non-polar adalah n-heksan. Aroma dalam 

jumlah besar dapat diekstraski dan dilarutkan secara selektif menggunakan pelarut 

n-heksan non-polar. Pelarut ini merupakan pelarut yang stabil dan mudah menguap 

(Hastusi dkk, 2018). 

E. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Dasar dari kromatografi adalah campuran molekul yang diaplikasikan 

pada permukaan atau padatan, dan fase diam cairan (fase stabil), terpisah satu sama 

lain saat bergerak dengan bantuan fase gerak. Fitur molekuler yang terkait dengan 

adsorpsi (cair-padat), partisi (cair-padat), dan afinitas atau perbedaan di antara berat 

molekulnya adalah faktor-faktor yang berdampak pada proses pemisahan ini. 

Metodologi ini mendasarkan proses kromatografi pada tiga elemen (Coskun, 2016).  

1. Fase diam: Fase ini selalu terdiri dari fase "padat" atau "lapisan cairan yang 

teradsorpsi pada permukaan penyangga yang kokoh". 

2. Fase gerak: Fase ini selalu terdiri atas "cairan" atau "komponen gas".  

3. Molekul yang terpisah. 

Untuk mengisolasi zat tertentu atau menentukan kemurnian suatu 

campuran, sering kali diperlukan dalam penelitian untuk dapat memisahkan 

campuran ke dalam konstituen kimianya. Karena biayanya yang murah, 

kesederhanaan, waktu pengembangan yang cepat, sensitivitas tinggi, dan 

pengulangan yang luar biasa, kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan salah satu 
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teknik yang paling sederhana dan mudah beradaptasi untuk mencapai hal ini. 

Produksi farmasi, analisis klinis, kimia industri, toksisitas lingkungan, kimia 

makanan, kimia air, anorganik, dan analisis pestisida, kemurnian pewarna, 

kosmetik, bahan tanaman, dan analisis herbal menggunakan KLT di bidang 

penelitian. Dalam bentuk yang paling dasar, silika gel (SiO2) diaplikasikan dalam 

lapisan homogen pada pelat kaca. Pelat dengan sampel terlarut di atasnya kemudian 

dimasukkan ke dalam stoples bertutup ulir dengan selembar kertas saring dan 

pelarut yang sedang berkembang. Pelat dikeluarkan setelah pelarut hampir 

mencapai bagian atas pelat, dikeringkan, dan dilihat di bawah sinar UV. Proses ini 

dimodifikasi untuk berbagai tujuan, seperti perlakuan awal sampel, memodifikasi 

bahan penyerap, bahan pelat, sistem pelarut, teknik pengembangan, metode deteksi, 

dan metode visualisasi, atau dengan memadukan KLT dengan metode lain (Strobel 

& Santiago, 2013). 

Ketika memilih sistem pelarut, kelarutan, afinitas, dan resolusi biasanya 

dipertimbangkan. Mengetahui apakah sampel dapat larut adalah tahap pertama 

dalam proses pemilihan pelarut. Untuk mencapai pemisahan, fase gerak yang 

diinginkan harus dapat menawarkan kelarutan tertinggi sambil menyeimbangkan 

afinitas sampel untuk pelarut dan fase diam. Dengan meningkatkan afinitas antara 

sampel, pelarut, dan fase diam, resolusi dapat ditingkatkan. Pelarut polar dan 

pelarut yang secara kromatografi kurang polar terdapat di sebagian besar sistem 

pelarut KLT (Cai, 2014). 

Senyawa dalam kromatogram biasanya diidentifikasi menggunakan harga 

Rf, yang didefinisikan sebagai:  

𝑅𝑓 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑒𝑙𝑢𝑒𝑛
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Parameter karakteristik KLT adalah harga Rf. Harga Rf, yang dalam 

kondisi konstan merupakan kuantitas karakteristik yang dapat direproduksi, 

mengukur laju migrasi obat dalam kromatografi (Cai, 2014). 

F. Tinjauan Islami terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Daun Tobo-Tobo 

sebagai Obat 

Ajaran Islam diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur kehidupan 

dunia dan akhirat, serta interaksi antara manusia dengan alam dan penciptanya, 

Allah swt. Selalu ada sekelompok orang yang profesional dalam bidang 

pengobatan, baik sebelum maupun sesudah era kenabian. Ilmu pengobatan alami, 

yang juga dikenal sebagai farmakognosi, adalah salah satu spesialisasi medis yang 

telah berkembang sejak saat itu. Sedangkan farmakognosi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang zat-zat obat yang dihasilkan dari tanaman, hewan, dan mineral 

di alam untuk pengobatan terapeutik. 

Masyarakat Indonesia memanfaatkan berbagai macam tanaman sebagai 

sumber obat secara luas, segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki tujuan 

untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Hanya saja untuk memanfaatkan 

tanaman-tanaman tersebut secara efektif dibutuhkan pengetahuan agar dapat 

memahami fungsi dari berbagai jenis tanaman yang dihasilkan.  

Didalam Firman Allah SWT didalam QS. Taha/20: 53 

 

زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  دًا وَسَلَكَ لَكُمأ فِيهَا سُبُلًً وَأَن أ َرأضَ مَهأ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأ
نَا بِهِ أَزأوَاجًا مِنأ نَ بَاتٍ شَتَّّى  رَجأ ٣٥فأََخأ  

 

Terjemahnya: 

     “Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah 
menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air 
hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-
tumbuhan yang bermacam-macam” (Kementrian Agama RI, 2019). 
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Menurut ayat di atas, fakta bahwa manusia hidup dan berkembang biak di 

bumi adalah bukti bahwa Allah membimbing hamba-Nya dan bahwa Dia telah 

menciptakan dataran untuk hamba-Nya. Pernyataan-Nya bahwa Dia akan 

“menjadikan bagimu jalan-jalan di bumi” adalah pengingat bahwa Dia juga 

bermaksud agar manusia mengikuti jalan-jalan tersebut untuk mencapai tujuan 

mereka. Fakta bahwa Dia mengarahkan langit untuk menurunkan hujan dan 

menumbuhkan tanaman juga tersirat dalam firman-Nya, yang menyatakan: Dia 

menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu berbagai jenis 

tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan 

manfaatnya. Ini juga merupakan bagian dari petunjuk-Nya kepada manusia dan 

hewan lainnya untuk memanfaatkan buah-buahan dan tanaman untuk kelangsungan 

hidup mereka (Shihab, 2009).  

Allah swt menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang 

bermacam-macam salah satunya seperti tumbuhan daun tobo-tobo Terdapat 

macam-macam senyawa pada daun tobo-tobo yang dapat berfungsi untuk 

mencegah dan menyembuhkan penyakit sehingga tumbuhan tobo-tobo dapat 

dikembangkan sebagai obat, maka dilakukan skrining fitokimia dan analisis 

kualitatif kromatografi lapis tipis untuk mengetahui senyawa-senyawa yang 

terkandung pada daun tobo-tobo. 

Firman Allah swt dalam QS. al-A‘raf /07: 58 

 

ٗ  بِِِذأنِ ربَِ ه ٗ  وَالأبَ لَدُ الطَّيِ بُ يََأرُجُ نَ بَاتُه   يََأرُجُ اِلَّ وَالَّذِيأ خَبُثَ لَ  ٗ 
نَ كَذى  ٗ  نَكِدًا كُرُوأ مٍ يَّشأ ىيىتِ لِقَوأ ٣٥ ࣖلِكَ نُصَرِ فُ الأ  

 
Terjemahnya: 

     “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; 
dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. 
Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang 
yang bersyukur” (Kementrian Agama RI, 2019). 
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Menurut ayat tersebut, ada perbedaan antara tanah yang baik dan yang 

buruk, tanah yang baik adalah tanah yang subur dan selalu dipelihara, di mana 

tanaman tumbuh subur berkat kehendak Allah swt., yang Dia tetapkan melalui 

aturan-aturan alam, dan tanah yang buruk adalah tanah yang tidak subur. Tanda-

tanda kebesaran dan kekuasaan kami bagi orang-orang yang bersyukur, yakni yang 

mau menggunakan anugerah Allah swt sesuai dengan fungsi dan tujuannya.  

Kalimat bi idzni rabbihi dengan seizin Allah swt berarti bahwa tanaman 

tersebut tumbuh subur dengan sangat baik karena Allah memberinya karunia 

khusus dan mengizinkannya untuk melakukan yang terbaik (Shihab, 2009). Tidak 

semua yang direncanakan atau diinginkan oleh manusia dapat terwujud tanpa restu 

dari Allah swt. 

Liqaumiy yasykuruun adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Allah swt senantiasa 

menunjukkan keagungan-Nya kepada hamba-Nya dengan cara-cara yang terlihat. 

Dan seperti sekarang ini, Allah menampakkan melalui tanaman yang telah Dia 

turunkan kepada hamba-Nya, banyak di antaranya memiliki manfaat seperti 

tanaman tobo-tobo. 

Tanah dianggap sebagai karunia dari Allah swt yang harus dihormati dan 

dijaga dengan baik. Allah swt juga menganjurkan untuk menggarap tanah yang 

gersang agar menjadi subur, sehingga menghasilkan kebaikan dan keberkahan 

dengan mengelola tanah tersebut. Salah satu contohnya yaitu dengan menanam 

tanaman yang berpotensi sebagai obat seperti tanaman tobo-tobo.  

Kedua ayat di atas memiliki hubungan satu sama lain dimana Allah swt 

menurunkan hamparan kepada hamba-Nya berupa tanah yang dapat digunakan 

untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat bermanfaat sebagai obat seperti daun 

tobo-tobo, serta Allah swt menurunkan hujan agar tanaman-tanaman tersebut dapat 
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tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga dapat berguna bagi manusia dan 

hewan untuk kelanjutan hidupnya.  

Dalam al-Qur’an terdapat beberapa tumbuhan yang dapat digunakan 

sebagai obat. Allah menyerukan kepada manusia untuk merenungkan ciptaan-Nya 

yang luar biasa dan menyadari keanekaragaman serta keindahan. Sebagaimana juga 

dalam hadis yang dinisbatkan kepada Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda:  

 

دُ  ، حَدَّثَ نَا أَبُو أَحْأَدَ الزُّبَيْأِيُّ، حَدَّثَ نَا عُمَرُ بأنُ سَ حَدَّثَ نَا مَُُمَّ عِيدِ بأنِ بأنُ الأمُثَنََّّ
الله عنه    رَةَ   رضى  ، قَالَ حَدَّثَنِ عَطاَءُ بأنُ أَبِ ربََِحٍ، عَنأ أَبِ هُرَي أ ٍ أَبِ حُسَيْأ

الله عليه وسلم قَالَ  زَلَ ا " عَنِ النَّبِِ  صلى  زَلَ لَ مَا أَن أ ُ دَاءً إِلَّ أَن أ اءً للََّّ ."هُ شََِ  
 

Artinya:  
     Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmad al 

Zubairiy menceritakan kepada kami, Umar bin Sa‘id bin Abi Husain 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Atha‘bin Abi Rabah menceritakan 
kepadaku, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi saw. dia bersabda: Tidaklah Allah 
menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula (H.R. 
Al-Bukhari: 5678). 

 Ungkapan “setiap penyakit pasti ada obatnya”, dapat diterapkan secara 

luas untuk mencakup penyakit dan kondisi fatal yang tidak dapat diobati oleh para 

profesional medis. Penyakit-penyakit ini memiliki obat penyembuh yang telah 

diciptakan oleh Allah sendiri. Namun, Allah tidak mengungkapkan hikmah ini 

untuk mendapatkannya. Karena satu-satunya ilmu yang dimiliki manusia adalah 

apa yang telah diajarkan oleh Allah swt kepada mereka. Oleh karena itu, Nabi 

mengaitkan proses kesesuain obat dengan penyembuhan penyakit. Karena Allah 

swt menciptakan segala sesuatu pasti ada obat penawarnya (Ar Rumaikhon, 2008). 

Tumbuhan daun tobo-tobo merupakan ciptaan Allah swt yang dapat 

memberikan manfaat bagi umat manusia, namun untuk mengetahui atau 

membuktikan manfaat dari daun tobo-tobo maka perlu diteliti lebih lanjut, hal ini 

bertujuan untuk menambah data ilmiah tentang tumbuhan tersebut.  
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Berdasarkan ayat dan hadist di atas diketahui bahwa Allah swt 

menciptakan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia, salah satunya 

yaitu terdapat pada tumbuhan tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) dan Allah 

memperlihatkan kekuasaan-Nya sebagai pencipta alam dan seluruh isinya sehingga 

bagaimanapun kecerdasan manusia melakukan pengobatan belum mampu 

melewati ketentuan-ketentuan sang pencipta, sehingga dengan ayat dan hadist 

tersebut sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan agar senantiasa 

bersyukur dan tidak mengkufuri-Nya serta mengharapkan ridha-Nya semoga apa 

yang telah diusahakan oleh manusia mampu menjadi obat yang dapat 

menyembuhkan manusia dengan seizin Allah swt. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi penelitian eksperimental yang dilakukan di 

laboratorium dengan menggunakan berbagai pelarut. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Biologi Farmasi Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan 

Laboratorium Pangan Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang.  

B. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimental. 

C. Sampel Penelitian  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Daun Tobo-tobo (Ficus 

septica Burm. F). 

D. Instrumen Penelitian  

1. Alat-alat yang akan digunakan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wadah maserasi, rak 

tabung, tabung reaksi (Pyrex®), vacuum rotary evaporator (IKA RV 10 basic®), 

freeze dryer (Armfield®), kaca arloji, timbangan analitik (Kern®), corong (Pyrex®), 

batang pengaduk, gelas ukur (Pyrex Iwaki®), gelas kimia (Pyrex Iwaki®), sendok 

tanduk, spatula, penjepit, pipet tetes, cawan petri, cawan porselin, waterbath 

(Memmert®), hot plate (Nesco®), oven (Memmert®), chamber, pipa kapiler 

(Nesco®), pinset, vial, lampu UV 254 nm dan 366 nm. 
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2. Bahan yang akan digunakan 

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah daun tobo-tobo (Ficus 

Septica Burm. F), etanol 96% (Emprove®), etil asetat (Emsure®), n-Heksan 

(SupraSolv®), aqua destilata (Onelab Waterone®), kloroform (Emsure®), metanol 

(Emsure®), aluminium foil (Klin Pak®), HCL pekat (Emsure®), HCl 2N, FeCl3 

10%, H2SO4 pekat (Emsure®), H2SO4 10%, plat silica gel GF254 (Merck®), pereaksi 

Mayer, Dragendorff, dan Lieberman-Burchard, AlCl3 5%, serbuk Mg 

(Magnesium),  dan kertas saring. 

E. Cara Kerja 

1. Penyiapan Sampel  

a. Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian yang digunakan adalah daun tobo-tobo (Ficus septica 

Burm. F), daun yang digunakan adalah daun yang tidak rusak, tidak berjamur, dan 

tidak berwarna kuning atau terlalu tua. 

b. Pengolahan Sampel  

Ditimbang sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk 

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

sampel dicuci dengan air bersih mengalir. Sampel dikeringkan pada lemari 

pengering kemudian dilanjutkan dengan sortasi kering hingga menjadi simplisia 

yang siap digunakan (Tawi dkk, 2019).  

2. Ektraksi Sampel 

Simplisia daun tobo-tobo sebanyak 250 g diekstraksi dengan metode 

maserasi menggunakan pelarut n-Heksan selama 3 × 24 jam kemudian disaring. 

Filtrat yang diperoleh dikumpulkan kemudian diuapkan dengan rotary evaporator 

sehingga menghasilkan ekstrak kental n-heksan (perlakuan yang sama untuk pelarut 

etil asetat, dan etanol 96%) (Bawondes dkk, 2021). 
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Simplisia daun tobo-tobo sebanyak 250 g diekstraksi dengan maserasi 

menggunakan pelarut aquadest selama 3 × 24 jam kemudian disaring. Filtrat yang 

diperoleh dikumpulkan kemudian dipekatkan menggunakan freeze dryer untuk 

memperoleh ekstrak daun awar-awar dengan pelarut air (Sari, dkk, 2019 ; Arifianti, 

dkk, 2014).  

Dihitung hasil rendemen ekstrak dengan rumus sebagai berikut: 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑎
 × 100% 

3. Skrinning Fitokimia 

a. Pembuatan Larutan Uji Fitokimia  

Pembuatan larutan uji untuk skrining fitokimia dilakukan dengan 

melarutkan 500 mg ekstrak n-heksan dalam 50 mL n-heksan (perlakuan yang sama 

untuk ekstrak etil asetat, ekstrak etanol 96% dan ekstrak air) (Yuda, dkk, 2017; dan 

Putri, dkk, 2013).  

b. Uji Alkaloid 

Larutan uji sebanyak 2 mL dimasukkan dalam tabung reaksi dan 

ditambahkan 3 mL HCL 2N. Larutan yang didapat di bagi ke dalam 2 tabung reaksi. 

Tabung pertama ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendroff. Tabung kedua 

ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer. Terbentuknya endapan jingga pada tabung 

pertama dan terbentuk endapan kuning tabung kedua menunjukkan adanya 

alkaloid (Hasibuan, dkk, 2020; Yuda, dkk, 2017; dan Susanti, dkk, 2015).  

c. Uji Flavanoid  

Sebanyak 2 mL ekstrak ditambahkan 1 mL air panas, kemudian dididihkan 

selama 5 menit lalu disaring. Filtrat ditambahkan sedikit serbuk Mg dan 1 mL HCL 

pekat, kemudian dikocok perlahan. Uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya 

warna merah, kuning atau jingga (Isnaini, dkk, 2021; Hasibuan, dkk, 2020 dan 

Susanti, dkk, 2015).  
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d. Uji Saponin 

Larutan uji sebanyak 1 mL dalam tabung reaksi dan ditambahkan 9 ml 

aquadest, lalu dikocok secara vertikal selama 10 detik kemudian didiamkan selama 

10 detik. Pembentukan busa setinggi 1-10 cm yang stabil selama tidak kurang dari 

10 detik menunjukkan adanya saponin. Busa yang terbentuk tidak hilang pada 

penambahan 1 tetes HCL 2N (Isnaini, dkk, 2021; Yuda, dkk, 2017; dan Putri, dkk, 

2013). 

e. Uji Tanin dan Polifenol  

Larutan uji sebanyak 2 mL dimasukkan dalam tabung reaksi kemudian 

dilakukan penambahan beberapa tetes larutan besi (III) klorida 10%. Sampel 

mengandung tanin dan polifenol ditandai dengan timbulnya warna hitam kehijauan 

(tanin) dan warna  biru tua (polifenol) (Isnaini, dkk, 2021; Hasibuan, dkk, 2020 dan 

Susanti, dkk, 2015). 

f. Uji Steroid dan Triterpenoid 

Larutan uji sebanyak 2 mL kemudian ditambahkan 5 tetes pereaksi 

Lieberman-Burchard. Terbentuknya cincin kecoklatan atau violet pada perbatasan 

larutan menunjukkan adanya triterpenoid, sedangkan bila muncul cincin biru 

kehijauan menunjukkan adanya steroid (Hasibuan, dkk, 2020 Yuda, dkk, 2017; dan 

Putri, dkk, 2013). 

4. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

a. Orientasi Eluen 

Sebelum dilakukan pemisahan senyawa, terlebih dahulu dilakukan 

orientasi eluen dengan secara kromatografi lapis tipis (KLT) dengan menggunakan 

perbandingan eluen dari pelarut yang memiliki tingkat kepolaran berbeda (n-heksan 

: etil asetat, metanol : etil asetat, dan kloroform : metanol). Dilakukan penotolan 
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pada lempeng KLT kemudian diamati dibawah sinar UV 254 dan 366 nm dan 

dipilih perbandingan eluen dengan pola pemisahan yang baik (Utami, dkk., 2018).  

b. Pemisahan Senyawa Aktif dengan Kromatografi Lapis Tipis 

Identifikasi dengan KLT menggunakan plat silica gel GF254 yang mampu 

berfluoresensi dibawah lampu UV pada panjang gelombang 254 dan 366 nm. Plat 

KLT disiapkan dengan dibuat ukuran 1 cm × 7 cm dengan menggunakan pensil, 

penggaris dan cutter. Selanjutnya digambar garis dengan pensil di bawah plat (1 cm 

dari tepi bawah dan 0,5 cm dari tepi atas plat), lalu diberi penandaan pada garis 

dibagian bawah menggunakan jarum untuk menunjukkan posisi awal totolan. Plat 

KLT silica gel GF254 diaktivasi terlebih dahulu di dalam oven pada suhu 100°C 

selama 15 menit untuk menghilangkan air yang terdapat pada plat KLT (Sari, dkk., 

2022).  

Setiap golongan memiliki campuran fase gerak yang berbeda. Setiap 

campuran fase gerak dimasukkan ke dalam chamber lalu ditutup rapat dan 

dilakukan proses penjenuhan selama 20-30 menit. Penjenuhan ini dilakukan untuk 

menyamakan tekanan uap pada seluruh bagian bejana pengembang (Sari, dkk., 

2022). 

Ekstrak etanol 96%, etil asetat, n-heksan, dan air dari daun tobo-tobo 

diambil 50 mg dan dilarutkan dengan 5 ml pelarutnya. Kemudian ditotolkan ekstrak 

sebanyak 1µL (1-10 totolan) pada jarak 1 cm dari tepi bawah dengan menggunakan 

pipa kapiler. Kemudian diangin-anginkan. Ekstrak yang telah ditotolkan pada plat 

KLT selanjutnya dielusi dengan masing-masing fase gerak berdasarkan 

kelarutannya. Plat KLT dimasukkan ke dalam chamber yang berisi fase gerak yang 

telah jenuh, kemudian diletakkan pada jarak setinggi ± 1 cm dari dasar plat KLT, 

selanjutnya chamber ditutup rapat selama 10 menit hingga fase geraknya mencapai 

jarak 0,5 cm dari tepi atas plat. Kemudian plat diangkat dan dikeringkan dengan 
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cara diangin-anginkan. KLT awal dilakukan untuk menentukan eluen terbaik (Sari, 

dkk., 2022).  

1) Identifikasi senyawa alkaloid 

Pemisahan senyawa alkaloid pada ekstrak daun tobo-tobo menggunakan 

eluen yaitu n-heksan:etil asetat (2:1) dan (7:3). Noda-noda yang dihasilkan pada 

plat diamati secara visual, kemudian diamati kembali noda di bawah sinar UV pada 

panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Plat KLT selanjutnya disemprot 

menggunakan pereaksi Dragendorff untuk mengamati perubahan warna pada noda, 

reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya noda jingga atau merah (Kinam, 

dkk, 2021 dan Sopiah, dkk, 2019). Dilakukan pengamatan kembali noda secara 

visual, serta di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm 

(Ramlah, dkk, 2020 dan Yuda, dkk, 2017). 

2) Identifikasi senyawa flavonoid 

Pemisahan senyawa flavonoid pada ekstrak daun tobo-tobo menggunakan 

eluen yaitu n-heksan:etil asetat (2:1) dan (7:3). Noda-noda yang dihasilkan pada 

plat diamati secara visual, kemudian diamati kembali noda di bawah sinar UV pada 

panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Plat KLT selanjutnya disemprot 

menggunakan pereaksi AlCl3 5% untuk mengamati perubahan warna pada noda, 

reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya noda berwarna kuning kecokelatan 

(Kinam, dkk, 2021, dan Sopiah, dkk, 2019). Dilakukan pengamatan kembali noda 

secara visual, serta di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nm dan 366 

nm (Ramlah, dkk, 2020 dan Yuda, dkk, 2017).  

3) Identifikasi senyawa Tanin 

Pemisahan senyawa Tanin pada ekstrak daun tobo-tobo menggunakan 

eluen yaitu n-heksan:etil asetat (2:1) dan (7:3). Noda-noda yang dihasilkan pada 

plat diamati secara visual, kemudian diamati kembali noda di bawah sinar UV pada 
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panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Plat KLT selanjutnya disemprot 

menggunakan pereaksi FeCl3 10% untuk mengamati perubahan warna pada noda, 

reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya noda berwarna hitam (Kinam, dkk, 

2021, dan Sopiah, dkk, 2019). Dilakukan pengamatan kembali noda secara visual, 

serta di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm (Ramlah, 

dkk, 2020 dan Yuda, dkk, 2017). 

4) Identifikasi senyawa triterpenoid 

Pemisahan senyawa fenol pada ekstrak daun tobo-tobo menggunakan 

eluen yaitu n-heksan:etil asetat (2:1) dan (7:3). Noda-noda yang dihasilkan pada 

plat diamati secara visual, kemudian diamati kembali noda di bawah sinar UV pada 

panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Plat KLT selanjutnya disemprot 

menggunakan pereaksi Lieberman-Burchard untuk mengamati perubahan warna 

pada noda, reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya noda berwarna hitam 

(Kinam, dkk, 2021, dan Sopiah, dkk, 2019). Dilakukan pengamatan kembali noda 

secara visual, serta di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nm dan 366 

nm (Ramlah, dkk, 2020 dan Yuda, dkk, 2017). 

5. Analisis Data 

Data yang diperoleh yang positif mengandung golongan senyawa aktif 

diidentifikasi dengan kromatografi lapis tipis (KLT) dengan berbagai eluen yang 

digunakan, dihitung nilai Rf-nya dan dianalisis secara deksriptif yaitu dengan 

memperhatikan perubahan warna dan pola pemisahan pada kromatogram dari 

berbagai eluen yang digunakan. Hasil pemisahan KLT berupa bercak (spot) yang 

terbentuk tidak berekor dan jarak antara bercak satu dengan bercak lainnya jelas. 

Perhitungan Rf sebagai berikut:  

𝑅𝑓 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑒𝑙𝑢𝑒𝑛
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Rendemen Ekstrak Air, Etanol 96%, Etil Asetat,  dan N-Heksan 

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Daun Tobo-Tobo (Ficus septica Burm. F) 

Jenis Ekstrak Berat Simplisia 

(gram) 

Berat Ekstrak 

(gram) 

% Rendemen 

Air  

250 gram 

12,84 gram 5,13 % 

Etanol 96% 20,32 gram 8,12 % 

Etil Asetat 6,12 gram 2,44 % 

N-Heksan 4,05 gram 1,62 % 

2. Skrining Fitokimia 

       Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia Daun Tobo-Tobo (Ficus septica Burm. F) 

 

Senyawa 

 

Pereaksi 

Hasil 

Air  Etanol 

96% 

Etil 

Asetat 

N-

Heksan  

Alkaloid  Ditambahkan 3 

ml HCL 2N 

(+) Mayer  

(+) 

Dragendorff 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Flavonoid (+) Serbuk Mg 

(+) HCL pekat 
+ + - - 

Saponin (+) HCL 2N + + - - 

Tanin dan 

Polifenol 

(+) FeCl3 10% - 

  

+ 

 
+ - 

Steroid dan 

Triterpenoid 

(+) Lieberman-

Burchard 
- 

 
+ 

 
- - 

       Keterangan: 

       + = Mengandung senyawa (terjadi perubahan warna) 

       ˗  = Tidak terkandung senyawa 
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3. Uji Kromatografi Lapis Tipis 

a. Hasil Orientasi Eluen  

       Tabel 3. Hasil Orientasi Eluen N-heksan : Etil asetat (2:1) 
 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf 

UV 254 

nm 

UV 366 

nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-heksan : 

etil asetat 

(2:1) 

 

 

 

Etanol 96% 

1 Hijau 

kehitaman 

0,27 0,27 

2 Kuning 0,38 0,38 

3 Hijau 

kehitaman 

0,50 0,50 

4 Hitam 0,63 0,63 

5 Hitam 0,72 0,72 

6 Hitam - 0,76 

 

 

Etil Asetat 

1 Kuning 0,23 0,23 

2 Kuning 0,6 0,6 

3 Kuning 0,67 0,67 

4 Hijau 

kehitaman 

0,78 0,78 

5 Jingga 0,96 0,96 

 

N-Heksan 

1 Kuning 0,38 0,38 

2 Putih 0,87 0,81 

3 Hitam 0,94 0,87 

4 Hitam - 0,94 

Air - - - - 
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       Tabel 4. Hasil Orientasi Eluen N-heksan : Etil asetat (3:1)  
 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf 

UV 254 

nm 

UV 366 

nm 

 

 

 

 

N-heksan : 

etil asetat 

(3:1) 

Etanol 96% 1 Kuning 0,09 0,09 

2 Putih - 0,18 

 

 

Etil Asetat 

1 Kuning 0,09 0,09 

2 Kuning 0,27 0,27 

3 Kuning 0,41 0,41 

4 Hitam 0,52 0,52 

5 Jingga 0,87 0,87 

 

N-Heksan 

1 Kuning 0,12 0,12 

2 Hitam 0,34 0,34 

3 Kuning 0,69 0,69 

Air  - - - - 

 

       Tabel 5. Hasil Orientasi Eluen N-heksan : Etil asetat (4:1) 
 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf 

UV 254 

nm 

UV 366 

nm 

 

 

N-heksan : 

etil asetat 

(4:1) 

 

Etanol 96% 

1 Kuning 0,10 0,10 

2 Putih 0,21 0,21 

3 Putih 0,34 0,34 

4 Putih - 0,43 

 

 

Etil Asetat 

1 Kuning 0,07 0,07 

2 Kuning 

kehitaman 

0,16 0,16 

3 Kuning 0,25 0,25 
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Kehitaman 

4 Hitam 0,41 0,41 

5 Jingga 0,87 0,87 

 

 

N-Heksan 

1 Jingga  0,07 0,07 

2 Hitam 0,16 0,16 

3 Hitam  0,30 0,30 

4 Kuning 0,49 0,49 

5 Jingga 0,78 0,78 

Air  - - - - 

 

       Tabel 6. Hasil Orientasi Eluen N-heksan : Etil asetat (5:1) 
 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf 

UV 254 

nm 

UV 366 

nm 

 

 

 

N-heksan : 

etil asetat 

(5:1) 

Etanol 96% 1 Putih 0,18 0,18 

2 Putih 0,29 0,29 

Etil Asetat - - - - 

 

 

N-Heksan 

1 Jingga 0,21 0,21 

2 Hitam 0,30 0,30 

3 Hitam 0,50 0,50 

4 Kuning 0,72 0,72 

5 Jingga 0,85 0,85 

Air - - - - 
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       Tabel 7. Hasil Orientasi Eluen N-heksan : Etil asetat (7:3) 

 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf 

UV 254 

nm 

UV 366 

nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-heksan : 

etil asetat 

(7:3) 

 

 

Etanol 96% 

1 Kuning 0,23 0,23 

2 Kuning 0,30 0,30 

3 Kuning 0,4 0,4 

4 Putih 0,69 0,58 

5 Putih - 0,69 

6 Putih - 0,87 

 

 

 

Etil Asetat 

1 Kuning 0,25 0,25 

2 Kuning 

kehitaman 

0,49 0,49 

3 Kuning 

kehitaman 

0,58 0,58 

4 Hitam  0,72 0,72 

5 Hitam 0,94 0,83 

6 Kuning - 0,94 

 

 

N-Heksan 

1 Kuning 0,21 0,21 

2 Putih 0,6 0,6 

3 Putih 0,70 0,70 

4 Putih 0,8 0,8 

5 Kuning  0,90 0,90 

Air - - - - 
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       Tabel 8. Hasil Orientasi Eluen Metanol : Etil asetat (1:4) 

 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf 

UV 254 

nm 

UV 366 

nm 

 

 

 

Metanol : etil 

asetat (1:4) 

Etanol 96% 1 Kuning 

kehitaman 

0,89 0,89 

 

 

Etil Asetat 

1 Putih 0,32 0,32 

2 Hitam 0,54 0,54 

3 Kuning 0,81 0,81 

4 Hitam 

kekuningan 

0,87 0,87 

N-Heksan 1 Kuning 0,81 0,81 

Air - - - - 

 

       Tabel 9. Hasil Orientasi Eluen Metanol : Etil asetat (2:3) 

 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf 

UV 254 

nm 

UV 366 

nm 

 

 

 

Metanol : etil 

asetat (2:3) 

 

Etanol 96%  

1 Putih 0,47 - 

2 Putih 0,69 0,69 

3 Hijau 

kuning 

0,89 0,89 

 

Etil Asetat 

1 Putih 0,45 0,6 

2 Putih 0,6 0,89 

3 Hitam 0,89 - 

N-Heksan 1 Kuning 0,78 0,78 

Air - - - - 
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       Tabel 10. Hasil Orientasi Eluen Metanol : Etil asetat (3:2) 

 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf 

UV 254 

nm 

UV 366 

nm 

 

Metanol : etil 

asetat (3:2) 

Etanol 96% 1 Hijau  0,78 0,78 

 

Etil Asetat 

1 Kuning  0,87 0,87 

2 Kuning 

kehitaman 

0,94 0,94 

N-Heksan 1 Jingga  0,8 0,8 

Air  - - - - 

 

       Tabel 11. Hasil Orientasi Eluen Metanol : Etil asetat (4:1) 

 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf 

UV 254 

nm 

UV 366 

nm 

 

Metanol : etil 

asetat (4:1) 

Etanol 96% 1 Hijau  0,87 0,87 

 

Etil Asetat 

1 Kuning 

kehitaman  

0,72 0,72 

2 Kuning  0,85 0,85 

N-Heksan 1 Jingga  0,6 0,6 

Air  - - - - 

 

       Tabel 12. Hasil Orientasi Eluen Metanol : Etil asetat (5:1) 
 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf 

UV 254 

nm 

UV 366 

nm 

 

Metanol : etil 

asetat (5:1) 

Etanol 96% 1 Hijau 0,76 0,76 

Etil Asetat 1 Kuning  0,83 0,83 

N-Heksan  1 Jingga  0,69 0,69 

Air - - - - 
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       Tabel 13. Hasil Orientasi Eluen Kloroform : Metanol (8:2)  
 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf 

UV 254 

nm 

UV 366 

nm 

 

 

Kloroform : 

metanol (8:2) 

Etanol 96% 1 Hijau 0,94 0,94 

 

Etil Asetat 

1 Kuning 0,81 0,81 

2 Hijau 

kehitaman 

0,90 0,90 

N-Heksan 1 Jingga  0,83 0,83 

Air - - - - 

 

       Tabel 14. Hasil Orientasi Eluen Kloroform : Metanol (9:1) 
 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf 

UV 254 

nm 

UV 366 

nm 

 

 

 

Kloroform : 

metanol (9:1) 

 

Etanol 96% 

1 Hitam 0,6 0,6 

2 Hitam 0,67 0,67 

3 Putih 0,87 0,87 

 

Etil Asetat 

1 Putih 0,96 0,69 

2 Putih - 0,81 

3 Kuning - 0,96 

N-Heksan 1 Jingga 0,89 0,89 

Air - - - - 
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b. Hasil Pemisahan Senyawa Aktif  

1. Alkaloid  

       Tabel 15. Hasil Pemisahan Senyawa Aktif  Alkaloid (2:1) 

 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf  

Keterangan  

 
UV 

254 

nm 

UV 

366 

nm 

 

 

N-heksan 

: etil 

asetat 

(2:1) 

Etanol 

96% 

1 Jingga 0,23 0,23 Alkaloid 

2 Jingga 0,43 0,43 Alkaloid 

 

Etil asetat 

1 Kuning 0,43 0,43 - 

2 Kuning 0,54 0,54 - 

3 Hitam 0,65 0,65 - 

4 Kuning 0,78 0,78 - 

N-Heksan 1 Kuning 0,07 0,07 - 

2 Kuning 0,2 0,2 - 

Air  - - - - - 

 

       Tabel 16. Hasil Pemisahan Senyawa Aktif  Alkaloid (7:3) 

 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf  

Keterangan  

 
UV 

254 

nm 

UV 

366 

nm 

N-heksan 

: etil 

asetat 

(7:3) 

Etanol 

96% 

1 Jingga 0,03 0,03 Alkaloid 

2 Jingga  0,25 0,25 Alkaloid 

Etil asetat 1 Hitam  0,63 0,63 - 

N-Heksan - - - - - 

Air - - - - - 
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2. Flavonoid  

       Tabel 17. Hasil Pemisahan Senyawa Aktif  Flavonoid (2:1)  

 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf  

Keterangan  

 
UV 

254 

nm 

UV 

366 

nm 

 

 

 

 

 

 

N-

heksan : 

etil 

asetat 

(2:1) 

 

 

 

Etanol 

96% 

1 Kuning 

kecokelatan 

- 0,2 Flavonoid 

2 Kuning 

kecokelatan 

- 0,38 Flavonoid 

3 Putih - 0,41 - 

4 Putih - 0,49 - 

5 Putih - 0,61 - 

6 Hitam - 0,72 - 

7 Hitam - 0,8 - 

 

Etil asetat 

1 Kuning 0,74 0,36 - 

2 Putih - 0,50 - 

3 Hitam - 0,65 - 

4 Kuning - 0,74 - 

 

N-

Heksan 

1 Jingga 0,32 0,32 - 

2 Hitam 0,69 0,69 - 

3 Hitam 0,76 0,76 - 

4 Jingga 0,89 0,89 - 

Air - - - - - 
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       Tabel 18. Hasil Pemisahan Senyawa Aktif  Flavonoid (7:3) 

 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf  

Keterangan  

 
UV 

254 

nm 

UV 

366 

nm 

 

 

 

 

 

N-

heksan : 

etil 

asetat 

(7:3) 

 

Etanol 

96% 

1 Hijau 0,21 0,21 - 

2 Hitam 0,52 0,30 - 

3 Hitam - 0,4 - 

4 Hitam - 0,52 - 

5 Putih - 0,61 - 

 

 

 

Etil asetat 

1 Kuning 

kecokelatan 

0,38 0,27 Flavonoid 

2 Kuning 

kecokelatan 

0,49 0,38 Flavonoid 

3 Hijau 

kecokelatan 

0,6 0,49 - 

4 Kuning 0,96 0,6 - 

 

N-

Heksan 

1 Kuning 0,52 0,52 - 

2 Hitam 0,94 0,67 - 

3 Hitam - 0,76 - 

4 Jingga  - 0,94 - 

Air - - - - - 
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3. Tanin  

           Tabel 19. Hasil Pemisahan Senyawa Aktif  Tanin (2:1)  

 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf  

Keterangan  

 
UV 

254 

nm 

UV 

366 

nm 

 

 

 

 

N-heksan 

: etil 

asetat 

(2:1) 

Etanol 

96% 

- - - - - 

 

 

Etil asetat 

1 Kuning 0,49 0,49 - 

2 Kuning 0,56 0,56 - 

3 Kuning 0,63 0,69 - 

4 Hijau 

kehitaman 

0,69 - - 

 

N-Heksan 

1 Hitam 0,25 0,58 Tanin 

2 Hitam 0,58 0,69 Tanin 

3 Hitam 0,69 0,87 Tanin 

4 Hijau  0,87 - - 

Air  - - - - - 

 

       Tabel 20. Hasil Pemisahan Senyawa Aktif  Tanin (7:3) 

 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf  

Keterangan  

 
UV 

254 

nm 

UV 

366 

nm 

N-heksan 

: etil 

asetat 

(7:3) 

Etanol 

96% 

1 Hijau 0,23 0,23 - 

Etil asetat 1 Hitam  0,63 0,63 Tanin 

N-Heksan 1 Hijau  0,89 0,89 - 

Air  - - - - - 
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4. Triterpenoid 

       Tabel 21. Hasil Pemisahan Senyawa Aktif  Triterpenoid (2:1) 

 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf  

Keterangan  

 
UV 

254 

nm 

UV 

366 

nm 

 

 

 

 

 

N-heksan 

: etil 

asetat 

(2:1) 

 

 

Etanol 

96% 

1 Putih 0,14 0,14 - 

2 Putih 0,29 0,29 - 

3 Putih  0,47 0,34 - 

4 Putih 0,58 0,47 - 

5 Hitam - 0,58 Triterpenoid 

6 Putih  - 0,63 - 

 

Etil asetat 

1 Kuning 0,38 0,38 - 

2 Kuning 0,49 0,49 - 

3 Hitam 0,63 0,63 Triterpenoid 

4 Kuning 0,89 0,89 - 

 

N-Heksan 

1 Hitam 0,18 0,18 Triterpenoid 

2 Hitam 0,52 0,52 Triterpenoid 

3 Hitam 0,65 0,65 Triterpenoid 

4 Jingga 0,85 0,85 - 

Air - - - - - 
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       Tabel 22. Hasil Pemisahan Senyawa Aktif  Triterpenoid (7:3) 

 

Eluen 

 

Ekstrak 

 

Noda 

 

Warna 

Nilai Rf  

Keterangan  

 
UV 

254 

nm 

UV 

366 

nm 

 

 

 

 

N-heksan 

: etil 

asetat 

(7:3) 

 

 

Etanol 

96% 

1 Hitam 0,23 0,23 Triterpenoid 

2 Hitam 0,4 0,4 Triterpenoid 

3 Putih - 0,45 - 

4 Putih - 0,54 - 

5 Putih - 0,67 - 

6 Putih - 0,74 - 

 

Etil asetat 

1 Putih 0,43 0,43 - 

2 Putih 0,52 0,52 - 

3 Hitam 0,67 0,67 Triterpenoid 

 

N-Heksan 

1 Putih 0,47 0,47 - 

2 Putih 0,61 0,61 - 

3 Jingga 0,89 0,89 - 

Air - - - - - 
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B. Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui senyawa yang terdapat pada 

ekstrak daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) dengan berbagai macam pelarut 

berdasarkan tingkat kepolarannya. Sampel pada penelitian ini berupa daun tobo-

tobo yang diambil di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian yaitu melakukan 

preparasi sampel. Pertama-tama daun tobo-tobo dibersihkan dari kotoran yang 

masih menempel dan dicuci menggunakan air yang mengalir. Kemudian 

dikeringkan pada lemari pengering selama ± 3 hari hingga sampel kering sempurna, 

kemudian diremas-remas hingga menjadi simplisia. Selanjutnya dilakukan proses 

ekstraksi dengan metode maserasi untuk memperoleh ekstrak dengan tujuan 

pengujian skrining fitokimia dan identifikasi secara kualitatif menggunakan 

kromatografi lapis tipis (KLT). 

Ekstraksi merupakan teknik pemisahan komponen atau senyawa dari 

campurannya (simplisia) menggunakan eluen/pelarut tertentu. Metode maserasi 

dipilih karena merupakan metode paling sederhana dan lebih mudah dalam 

pelaksanaannya dengan peralatan yang relatif mudah untuk didapatkan. Selain itu 

maserasi dilakukan tanpa adanya tahap pemanasan sehingga dapat menghindari 

terjadinya kerusakan komponen senyawa-senyawa pada tanaman yang tidak tahan 

panas. Prinsip utama dalam maserasi ini adalah mengekstrak senyawa aktif yang 

dapat larut dalam pelarut berdasarkan tingkat kepolaran masing-masing pelarutnya 

atau yang lebih dikenal dengan istilah like dissolve like (Suhendra, dkk, 2019).  

Maserasi dilakukan dengan cara merendam sampel selama 24 jam ke 

dalam pelarutnya. Selama proses maserasi dibantu dengan pengadukan untuk 

mempercepat proses ekstraksinya. Pelarut akan menembus dinding sel dan masuk 

ke dalam rongga sel yang mengandung senyawa aktif. Senyawa aktif akan larut 
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karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan senyawa aktif di dalam dan di 

luar sel, maka larutan yang terpekat di dalam sel akan keluar, sehingga terjadi 

keseimbangan. Pengadukan diperlukan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar 

serbuk sampel sehingga tetap terjaga adanya derajat perbedaan konsentrasi yang 

sekecil-kecilnya antara larutan di dalam dan di luar sel (Asworo & Widwiastuti, 

2023).  

Perendaman sampel sebanyak 250 gram untuk masing-masing pelarut 

yaitu, air, etanol 96%, etil asetat dan n-heksan dilakukan dalam waktu 3 hari, karena 

semakin lama proses maserasi, maka diharapkan semakin banyak zat aktif yang 

terestraksi ke dalam pelarut. Pengadukan dilakukuan dengan menggunakan batang 

pengaduk selama 30 detik setiap hari pada proses maserasi agar pelarut yang ditarik 

lebih banyak atau untuk mempercepat kelarutan senyawa ke dalam pelarutnya. 

Tahap selanjutnya dilakukan penyaringan dengan penyaring buchner, lalu 

dipisahkan antara filtrat dengan residu (Handoyo, 2020).  

Hasil dari maserasi menggunakan pelarut etanol 96%, etil asetat, dan n-

heksan yang diperoleh selanjutnya diuapkan pelarut dengan alat rotary evaporator 

vaccum pada suhu 50°C untuk mendapatkan ekstrak pekat yang akan digunakan 

untuk pengujian selanjutnya. Penguapan pelarut dilakukan pada suhu tersebut agar 

mengurangi proses penguraian yang mungkin terjadi pada komponen kimia di 

dalamnya (Saputra, dkk, 2018). Pelarut yang digunakan yaitu etanol 96% memiliki 

titik didih 70°C (Hasibuan, dkk, 2020), etil asetat memiliki titik didih 77°C 

(Oktoviani, dkk, 2022), dan n-heksan memiliki titik didih 68°C (Habibi, dkk, 2018).  

Prinsip rotary evaporator vaccum yaitu proses pemisahan ekstrak dari cairan 

pelarutnya dengan pemanasan yang dipercepat oleh putaran dari labu, cairan pelarut 

dapat menguap di bawah titik didih pelarutnya disebabkan karena adanya 

penurunan tekanan. Dengan bantuan pompa vakum, pelarut akan menguap naik ke 
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kondensor dan mengalami kondensasi menjadi molekul-molekul cairan pelarut 

murni yang ditampung dalam labu penampung. Prinsip ini membuat pelarut dapat 

dipisahkan dari zat terlarut di dalamnya tanpa pemanasan yang tinggi (Hernawati, 

dkk, 2020). Penguapan pelarut dengan mesin rotary evaporator vaccum dihentikan 

sampai diperoleh ekstrak yang cukup pekat, selanjutnya ekstrak dikeluarkan dari 

labu rotary evaporator vaccum yang kemudian dipindahkan ke dalam cawan 

porselin. Untuk pelarut air diuapkan dengan menggunakan frezee dryer, ekstrak 

disimpan dalam cawan petri kemudian dimasukkan ke dalam alat frezee dryer pada 

suhu -15°C selama 8 jam selanjutnya ekstrak dikeluarkan dari alat  frezee dryer. 

(Sari, dkk, 2019). Prinsip Frezee Dryer terdiri dari dua urutan proses, yaitu proses 

pembekuan dengan proses pengeringan. Dalam hal ini, proses pengeringan 

dilakukan setelah kondisi vakum pada suhu sangat rendah, berlangsung pada saat 

bahan sudah dalam keadaan beku kemudian dihilangkan airnya dengan 

mengubahnya dari bentuk beku (es) ke bentuk gas (uap air) tanpa melalui fase cair 

sehingga proses perubahan fase yang terjadi adalah sublimasi. Sublimasi dapat 

terjadi jika suhu dan tekanan ruang sangat rendah sehingga ekstrak yang dihasilkan 

tidak merusak bahan/senyawa dan terjaga kualitasnya serta aman (Suhandar, dkk, 

2013).  

Hasil rendemen yang didapatkan dari ekstraksi daun tobo-tobo (Ficus 

septica Burm. F) dengan pelarut air sebesar 5,13%, dengan pelarut etanol 96% 

sebesar 8,12%, dengan pelarut etil asetat sebesar 2,44%, dan dengan pelarut n-

heksan sebesar 1,62%. Hasil rendemen yang didapatkan dari ekstrak etanol 96% 

lebih besar, dan diperoleh ekstrak pekat lebih banyak. Perbedaan jenis pelarut akan 

mempengaruhi jumlah ekstrak yang dihasilkan. Pelarut etanol 96% merupakan 

pelarut yang mampu mengikat semua komponen kimia yang terdapat pada 

tumbuhan bahan alam. Pelarut etanol memiliki sifat untuk menembus bahan 
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dinding sel sehingga mampu melakukan difusi sel dan menarik senyawa bioaktif 

lebih cepat (Hakim, dkk, 2020). Tingginya rendemen ekstrak daun tobo-tobo 

dengan pelarut etanol menunjukkan bahwa pelarut etanol pada daun tobo-tobo 

mampu mengekstrak senyawa lebih baik, karena perolehan senyawa didasarkan 

pada kesamaan sifat kepolaran terhadap pelarut serta pelarut dengan sifat kepolaran 

yang luas atau berada pada nilai tengah seperti etanol dapat digunakan untuk 

menarik senyawa metabolit sekunder dengan spektrum yang luas (Aziz, dkk, 2022).  

Keempat ekstrak Ficus septica Burm. F menunjukkan karakter yang 

berbeda. Ekstrak air tampak berwarna coklat, kering dan lengket, ekstrak etanol 

96% tampak berwarna hijau kehitaman, sangat kental dan sedikit lengket, ekstrak 

etil asetat berwarna hijau kehitaman, dan pekat, sedangkan ekstrak n-heksan 

berwarna coklat kekuningan dan pekat. Hal ini disebabkan karena senyawa-

senyawa yang terkandung didalam daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) ini 

cenderung bersifat polar. Sehingga pada pelarut non polar senyawa tidak dapat larut 

(Yang, dkk, 2016).  

Skrining fitokimia secara kualitatif adalah cara awal untuk memberikan 

gambaran dan mengetahui, mengenal tentang golongan senyawa yang terkandung 

dalam tanaman yang diteliti. Skrinning fitokimia yang dilakukan dengan 

menggunakan suatu pereaksi warna/reagen secara kualitatif. Pada percobaan 

skrining ini menggunakan beberapa perlakuan identifikasi golongan senyawa-

senyawa yaitu identifikasi senyawa golongan alkaloid, identifikasi senyawa 

golongan flavonoid, identifikasi senyawa golongan tanin, identifikasi golongan 

saponin, identifikasi senyawa golongan triterpenoid dan identifikasi senyawa 

golongan steroid (Wirdayanti, dkk, 2019).  

Uji alkaloid dilakukan dengan menggunakan reagen Mayer dan 

Dragendorff. Sebelum penambahan reagen, sampel ditambahkan dengan HCL 
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karena alkaloid bersifat basa sehingga perlu untuk diekstrak menggunakan pelarut 

asam. Hasil uji positif Mayer ditandai dengan adanya endapan putih. Hal ini 

diperkirakan nitrogen pada alkaloid akan bereaksi dengan ion logam K+ dari kalium 

tetraidomerkurat (II) membentuk kompleks kalium-alkaloid yang mengendap 

(Wardhani, dkk, 2015). Hasil positif alkaloid pada uji Dragendorff ditandai dengan 

adanya endapan jingga karena reaksi senyawa alkaloid dengan reagen Dragendorff 

menghasilkan tetraiodobismutat. Tetraiodobismutat terbentuk karena alkaloid 

mampu bergabung dengan logam bismuth (Habibi, dkk, 2018). Hasil uji alkaloid 

menunjukkan hasil positif pada ekstrak air.  

Uji flavonoid dilakukan dengan menambahkan ekstrak dengan aquadest 

panas kemudian HCL pekat dan serbuk Mg. Penambahan aquadest panas untuk 

memaksimalkan kelarutan flavonoid, sedangkan penambahan HCL pekat untuk 

menghidrolisis flavonoid menjadi aglikonnya, yaitu dengan menghidrolisis O-

glikosil. Flavonoid yang tereduksi dengan HCL dan Mg dapat memberikan warna 

merah, kuning atau jingga (Ridho, dkk, 2013). Hasil uji flavonoid menunjukkan 

hasil postif pada ekstrak air dan etanol 96%.  

Uji tanin dilakukan dengan menambahkan ekstrak dengan FeCl3 10%. 

Hasil positif tanin ditandai dengan adanya warna hijau kehitaman. Terbentuknya 

warna hijau kehitaman pada ekstrak setelah ditambahkan FeCl3 10% karena tanin 

akan bereaksi dengan ion Fe3+ membentuk senyawa kompleks (Habibi, dkk, 2018). 

Hasil uji tanin menunjukkan hasil positif pada ekstrak etanol 96% dan etil asetat.  

Uji saponin dilakukan dengan menambahkan ekstrak dengan aquadest. 

Hasil positif saponin ditandai dengan pembentukan busa setinggi 1-10 cm yang 

stabil selama tidak kurang dari 10 detik, serta penambahan HCL 2N busa tidak 

hilang. Busa yang terbentuk karena saponin merupakan senyawa yang mempunyai 

gugus hidrofilik dan hidrofobik. Pada saat dikocok gugus hidrofilik akan berikatan 
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dengan air sedangkan gugus hidrofobik akan berikatan dengan udara sehingga 

membentuk buih (Suleman, dkk, 2022). Hasil uji saponin menunjukkan hasil postif 

pada ekstrak etanol 96%. 

Uji steroid dan triterpenoid dilakukan dengan menambahkan ekstrak 

dengan reagen Lieberman-Burchard. Hasil positif steroid ditandai dengan  adanya 

warna biru kehijauan, sedangkan triterpenoid adanya warna kecoklatan. Hal ini 

didasari oleh kemampuan senyawa steroid dan triterpenoid membentuk warna oleh 

H2SO4 dalam pelarut asam asetat anhidrid. Perbedaan warna yang dihasilkan oleh 

steroid dan triterpenoid disebabkan perbedaan gugus pada atom C-4 (Habibi, dkk, 

2018). Hasil uji triterpenoid menunjukkan hasil postif pada ekstrak etanol 96%. 

Setelah dilakukan skrinning fitokimia, kemudian dilakukan uji KLT. 

Proses identifikasi dengan menggunakan KLT bertujuan untuk melihat pemisahan 

sampel berupa pola kromatogram yang khas pada ekstrak berdasarkan perbedaan 

kepolaran antara sampel dengan pelarut (eluen), serta memberikan gambaran awal 

komposisi kandungan kimia berdasarkan pola kromatogram (Fajriaty, dkk, 2018). 

Prinsip dalam kromatografi yaitu adsorbsi dan partisi. Serta memiliki fase 

yaitu fase gerak dan fase diam. Pada prinsip adsorpsi adalah penyerapan eluen 

terhadap lempeng silika gel termasuk dalam fase gerak. Dikatakan fase gerak 

karena eluen bergerak naik sampai batas eluen pada lempeng. Sedangkan pada 

prinsip partisi adalah pemisahan noda yang dihasilkan pada lempeng yakni 

menggunakan fase diam untuk lempeng. Dikatakan fase diam karena lempeng 

hanya diam dalam satu tempat tanpa harus digerakkan. Penggunaan KLT memiliki 

beberapa keuntungan, yaitu pemisahan dapat dilakukan dengan cepat, analisis dapat 

dilakukan lebih sensitif dengan alat sederhana, cepat dalam pemisahan, sensitif, dan 

mudah untuk memperoleh kembali senyawa-senyawa yang terpisahkan (Cai, 2014). 
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Ekstrak ditotolkan pada plat KLT yang telah diberi batas atas 0,5 cm dan 

batas bawah 1 cm. batas bawah digunakan untuk menotolkan sampel. Tujuan diberi 

batas bawah ini adalah untuk mencegah agar sampel tidak sampai tercelup dan larut 

dalam eluen. Batas atas digunakan untuk mengakhiri proses elusi yang ditandai 

bahwa penarikan eluen sampai tanda batas. Batas atas dan batas bawah pelat diberi 

tanda dengan pensil. Kemudian plat KLT dimasukkan ke dalam chamber yang 

berisikan pelarut yang telah jenuh menggunakan pinset dengan posisi berdiri dan 

penotolan tidak terendam dengan eluen. Chamber diketahui jenuh bila kertas saring 

dimasukkan ke dalam chamber telah basah semua. Alasan penjenuhan chamber 

sebelum digunakan yaitu untuk menghilangkan uap air didalam chamber agar 

nantinya tidak mempengaruhi perambatan noda pada plat KLT, selain itu agar 

tekanan yang ada didalam chamber tidak mempengaruhi proses perambatan noda 

dengan adanya penjenuhan chamber (Sari, dkk, 2019). 

Kemudian plat KLT yang telah dielusi selanjutnya dikeringkan dan 

diamati noda-noda yang tampak pada sinar UV 254 nm dilanjutkan dengan sinar 

UV 366 nm. Perbedaan pada sinar UV 254 nm warna noda yang nampak berwarna 

gelap karena lempeng yang digunakan adalah lempeng dengan penjerap silika ge 

GF 254 yang berfluoresensi pada sinar UV 254 nm sehingga penjerap disekitar noda 

berflourosensi terang sedangkan nodanya berwarna gelap. Sedangkan pada sinar 

UV 366 nm, penjerap tidak berfluoresensi sehingga yang berfluorosensi benar-

benar adalah noda sehingga warna noda yang tampak adalah terang (Cai, 2014). 

Untuk menghindari noda berekor, maka ekstrak yang ditotolkan dibuat 

dalam konsentrasi yang rendah. Apabila konsentrasi ekstrak terlalu pekat maka 

akan diperoleh noda yang berekor atau bertumpuk. Noda-noda yang diperoleh 

biasanya berekor disebabkan karena penotolan yang berulang-ulang dan letaknya 

tidak tepat, plat KLT yang tidak rata, chamber yang tidak jenuh (Cai, 2014).  
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Identifikasi senyawa golongan alkaloid dengan uji KLT menggunakan 

fase gerak n-heksan : etil asetat (2:1) dan (7:3) dan diperoleh dua spot noda 

berwarna jingga hasil pemisahan pada ekstrak etanol 96% dengan nilai Rf 0,23 dan 

0,43 pada eluen 2:1 serta 0,03 dan 0,25 pada eluen 7:3. Diduga pada Rf 0,23, 0,43, 

0,03 dan 0,25 adalah senyawa alkaloid karena noda yang dihasilkan berwarna 

jingga. Menurut (Raihan, dkk, 2020) hasil positif alkaloid ditunjukkan dengan 

terbentuknya warna jingga.  

Identifikasi senyawa golongan flavonoid dengan uji KLT menggunakan 

fase gerak n-heksan : etil asetat (2:1) dan (7:3) dan diperoleh dua spot noda 

berwarna kuning kecokelatan hasil pemisahan pada ekstrak etanol 96% dengan nilai 

Rf 0,2 dan 0,38 pada eluen 2:1. Sedangakan, pada eluen 7:3 diperoleh dua spot noda 

berwarna kuning kecokelatan pada ekstrak etil asetat dengan nilai Rf 0,38 dan 0,49. 

Diduga pada Rf 0,2, 0,38, 0,38 dan 0,49 adalah senyawa flavonoid karena noda 

yang dihasilkan berwarna kuning kecoklatan. Menurut (Raihan, dkk, 2020) hasil 

positif flavonoid ditunjukkan dengan terbentuknya warna kuning kecoklatan. 

Identifikasi senyawa golongan tanin dengan uji KLT menggunakan fase 

gerak n-heksan : etil asetat (2:1) dan (7:3) dan diperoleh tiga spot noda berwarna 

hitam hasil pemisahan pada ekstrak n-heksan dengan nilai Rf 0,25, 0,58, 0,69 pada 

eluen 2:1. Sedangkan, pada eluen 7:3 diperleh satu spot noda berwarna hitam pada 

ekstrak etil asetat dengan nilai Rf 0,63. Diduga pada Rf 0,25, 0,58, 0,69 dan 0,63 

adalah senyawa tanin karena noda yang dihasilkan berwarna hitam. Menurut 

(Raihan, dkk, 2020) hasil positif tanin ditunjukkan dengan terbentuknya warna 

hitam. 

Identifikasi senyawa golongan triterpenoid dengan uji KLT menggunakan 

fase gerak n-heksan : etil asetat (2:1) dan (7:3) dan diperoleh satu spot noda 

berwarna hitam hasil pemisahan pada ekstrak etanol 96% dengan nilai Rf  0,58, 
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satu spot noda pada ekstrak etil asetat dengan nilai Rf 0,63, dan tiga spot noda pada 

ekstrak n-heksan dengan nilai Rf 0,18, 0,52, 0,65 pada eluen 2:1. Sedangkan, pada 

eluen 7:3 diperleh dua spot noda berwarna hitam pada ekstrak etanol 96% dengan 

nilai Rf 0,23 dan 0,4, satu spot noda pada ekstrak etil asetat dengan nilai Rf 0,67. 

Diduga pada Rf 0,58, 0,63, 0,18, 0,52, 0,65, 0,23, 0,4 dan 0,67 adalah senyawa 

steroid dan triterpenoid karena noda yang dihasilkan berwarna hitam. Menurut 

(Kinam, dkk, 2021) hasil positif steroid dan triterpenoid ditunjukkan dengan 

terbentuknya warna hitam. 

Dari penelitian ini dihasilkan tambahan informasi bahwa daun tobo-tobo 

(Ficus septica Burm. F) mengandung senyawa golongan alkaloid, flavonoid, tanin, 

saponin, triterpenoid dan steroid. Dapat dibuktikan dari data yang diambil dari 

penelitian uji skrinning fitokimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak air 

mengandung alkaloid, flavonoid dan saponin, ekstrsk etanol 96% mengandung 

flavonoid, saponin, tanin, steroid dan triterpenoid, ekstrak etil asetat mengandung 

tanin, steroid dan triterpenoid, sedangkan ekstrak n-heksan tidak menunjukkan 

adanya kandungan senyawa didalamnya. Perbedaan hasil senyawa yang terkandung 

pada setiap ekstrak diduga disebabkan oleh pelarut yang digunakan saat ekstraksi 

dan pengaruh lingkungan tempat tumbuh tanaman yaitu iklim, kualitas tanah, dan 

mutu air yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas metabolit sekunder 

(Saifuddin, dkk, 2011).  

Dari hasil profil kromatografi yang telah didapatkan, diperoleh hasil 

senyawa metabolit sekunder yang positif terkandung pada ekstrak daun tobo-tobo 

(Ficus septica Burm. F) yaitu senyawa golongan alkaloid, flavonoid, tanin, steroid 

dan triterpenoid. Hasil KLT dapat disimpulkan bahwa dengan perbandingan eluen 

(2:1) dan (7:3) didapatkan senyawa alkaloid pada ekstrak etanol 96%, didapatkan 

senyawa flavonoid pada ekstrak etanol 96% dan etil asetat, didapatkan senyawa 
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tanin pada ekstrak n-heksan dan etil asetat, serta didapatkan senyawa steroid dan 

triterpenoid pada ekstrak etanol 96%, etil asetat dan n-heksan.  

Dari salah satu aspek parameter spesifik yang salah satunya telah 

dilakukan yaitu mengetahui senyawa metabolit sekunder secara kualitatif, maka 

daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) berpotensi dapat dijadikan sebagai bahan 

obat, namun perlu dilakukan penelitian dari aspek parameter yang lainnya.
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil skrining fitokimia ekstrak air mengandung senyawa alkaloid, 

flavonoid, dan saponin, ekstrak etanol 96% mengandung senyawa 

flavonoid, saponin, tanin, triterpenoid, ekstrak etil asetat mengandung 

senyawa tanin, sedangkan ekstrak n-heksan tidak ditemukan kandungan 

senyawa didalamnya. Hasil uji kromatografi lapis tipis (KLT) ekstrak air 

tidak ditemukan kandungan senyawa didalamnya, ekstrak etanol 96% 

mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan triterpenoid, ekstrak etil 

asetat mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan triterpenoid, ekstrak n-

heksan mengandung senyawa tanin dan triterpenoid.  

2. Pelarut yang dapat memisahkan banyak senyawa aktif ekstrak daun tobo-

tobo (Ficus septica Burm. F) adalah pelarut etanol 96% dengan kandungan 

senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid dan triterpenoid. 

B. Saran  

Disarankan untuk penelitian lebih lanjut agar melakukan identifikasi 

parameter non spesifik untuk menentukan aspek kimia, mikrobiologi, dan fisik 

yang mempengaruhi keamanan dan stabilitas pada ekstrak. Serta mencari eluen 

terbaik untuk ekstrak daun tobo-tobo dengan pelarut air.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Penyiapan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Disiapkan sampel daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) 

Dilakukan sortasi basah pada sampel 

Dicuci sampel dengan air mengalir 

Dikeringkan sampel pada lemari pengering 

Dilakukan sortasi kering pada sampel 

Ditimbang sampel dengan timbangan analitik 
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Lampiran 2. Ekstraksi Sampel dengan Metode Maserasi 

a. Maserasi dengan pelarut etanol 96%, etil asetat, dan n-heksan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 gram daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) 

Dimasukkan dalam wadah maserasi dengan pelarut 

etanol 96%, etil asetat, n-heksan 

Dilapisi bagian atas wadah dengan aluminium foil 

dan tutup rapat wadah. Diamkan selama 3×24 jam. 

Disaring hasil maserasi. 

 

d Dipekatkan hasil maserasi dengan rotavapor (50°C) 

dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental 

Ditimbang ekstrak pekat  
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b. Maserasi dengan pelarut aquadest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 gram daun tobo-tobo (Ficus septica Burm. F) 

Dimasukkan dalam wadah maserasi dengan pelarut 

aquadest 

Dilapisi bagian atas wadah dengan aluminium foil 

dan tutup rapat wadah. Diamkan selama 3×24 jam. 

Disaring hasil maserasi. 

 

d Dipekatkan menggunakan freeze dryer hingga 

memperoleh ekstrak  

Ditimbang ekstrak 
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Lampiran 3. Skema Uji Skrining Fitokimia  

a. Pembuatan Larutan Uji Fitokimia 

 

 

 

 

  

b. Uji Alkaloid  

 

 

  

                                                                                 Dibagi larutan ke dalam 2 tabung 

  

                                                                    

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Dilarutkan 500 mg masing-masing ekstrak air, ekstrak 

etanol 96%, ekstrak etil asetat, dan ekstrak n-heksan 

Dalam 50 ml air, etanol 96%, etil 

asetat, dan n-heksan 

Disiapkan 2 ml larutan uji 

Ditambahkan dengan 3 ml HCl 2N 

Tabung pertama ditambahkan 2 tetes  

pereaksi Dragendroff 

per 

Tabung kedua ditambahkan 2 tetes  

pereaksi Mayer 

per 

Positif menandakan alkaloid apabila 

terbentuk endapan jingga (Dragendroff) 

Positif menandakan alkaloid apabila 

terbentuk endapan kuning (Mayer) 
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c. Uji Flavonoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Uji Saponin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan 2 ml larutan uji dan  

ditambahkan 1 ml air panas 

Dididihkan di atas penangas 

selama 5 menit dan disaring  

 

Ditambahkan serbuk Mg dan 1 ml 

HCL pekat lalu dikocok perlahan 

 

Uji positif ditandai dengan 

terbentuknya warna merah, 

kuning atau jingga 

Disiapkan 1 ml larutan uji dalam 

tabung reaksi dan ditambahkan 9 

ml aquadest 

Dikocok tabung reaksi secara 

vertikal dan didiamkan selama 10 

detik 

Busa setinggi 1-10 cm yang 

terbentuk selama tidak kurang 

dari 10 detik menandakan adanya 

saponin dan busa tidak hilang 

dengan penambahan 1 tetes HCl 

2N 
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e. Uji Tanin dan Polifenol 

 

 

 

 

 

f. Uji Steroid dan Triterpenoid 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan 2 ml larutan uji dalam 

tabung reaksi dan ditambahkan 2 

tetes FeCl3 10% 

Hasil positif mengandung tannin 

ditandai dengan warna hitam 

kehijauan dan positif polifenol 

ditandai dengan warna biru tua 

Diambil 2 ml larutan uji dan 

ditambahkan 5 tetes pereaksi 

Lieberman-Burchard 

 

Hasil positif steroid ditandai 

dengan terbentuknya cincin biru 

kehijauan dan hasil positif 

triterpenoid ditandai dengan 

terbentuknya cincin kecoklatan 

atau violet 
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Lampiran 4. Skema Uji Fitokimia dengan Kromatografi Lapis Tipis 

a. Orientasi Eluen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Kemudian di semprot H2SO4 

 

Disiapkan lempeng KLT, 

pelarut etil asetat, n-heksan, 

metanol dan kloroform 

 

Disiapkan ekstrak etanol 96%, 

etil asetat, n-heksan, dan 

aquadest 

 

Diaktifkan lempeng KLT pada 

suhu 100°C selama 15 menit 

,Plat KLT disiapkan dengan 

dibuat ukuran 1 cm × 7 cm dan 

dibagi atas dan bawah pada 

lempeng 

Dijenuhkan chamber dengan 

eluen yang digunakan selama 

20-30 menit 

Ditotolkan ekstrak 

menggunakan pipa kapiler 

Dielusi lempeng KLT 

Diamati di lampu UV 254 dan 

366 nm  

Dielusi lempeng KLT Dipilih eluen dengan pemisahan 

noda yang baik 



75 
 

 
 

b. Pemisahan Senyawa dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

1. Identifikasi Senyawa Alkaloid  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan lempeng KLT, 

didapatkan eluen dengan 

pemisahan noda yang baik yaitu 

n-heksan: etil asetat 2:1 dan 7:3 

 

Disiapkan ekstrak etanol 96%, 

etil asetat, n-heksan, dan 

aquadest 

 

Disiapkan Plat KLT dan 

diaktifkan pada oven dengan 

suhu 100°C selama 15 menit 

 

Dijenuhkan chamber, kemudian 

ditotolkan ekstrak menggunakan 

pipa kapiler 

 

Dielusi lempeng KLT dan 

diamati secara visual serta pada 

panjang gelombang 254 nm dan 

366 nm 

Disemprot dengan pereaksi 

Dragendorff. Hasil positif 

ditunjukkan dengan noda 

berwarna jingga atau merah 

Diamati secara visual serta pada 

panjang gelombang 254 nm dan 

366 nm 
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2. Identifikasi Senyawa Flovonoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan lempeng KLT, 

didapatkan eluen dengan 

pemisahan noda yang baik yaitu 

n-heksan: etil asetat 2:1 dan 7:3 

 

Disiapkan ekstrak etanol 96%, 

etil asetat, n-heksan, dan 

aquadest 

 

Disiapkan Plat KLT dan 

diaktifkan pada oven dengan 

suhu 100°C selama 15 menit 

 

Dijenuhkan chamber, kemudian 

ditotolkan ekstrak menggunakan 

pipa kapiler 

 

Dielusi lempeng KLT dan 

diamati secara visual serta pada 

panjang gelombang 254 nm dan 

366 nm 

Disemprot dengan pereaksi 

AlCl3. Hasil positif ditunjukkan 

dengan noda berwarna kuning 

kecokelatan 

Diamati secara visual serta pada 

panjang gelombang 254 nm dan 

366 nm 
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3. Identifikasi Senyawa Fenol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan lempeng KLT, 

didapatkan eluen dengan 

pemisahan noda yang baik yaitu 

n-heksan: etil asetat 2:1 dan 7:3 

 

Disiapkan ekstrak etanol 96%, 

etil asetat, n-heksan, dan 

aquadest 

 

Disiapkan Plat KLT dan 

diaktifkan pada oven dengan 

suhu 100°C selama 15 menit 

 

Dijenuhkan chamber, kemudian 

ditotolkan ekstrak menggunakan 

pipa kapiler 

 

Dielusi lempeng KLT dan 

diamati secara visual serta pada 

panjang gelombang 254 nm dan 

366 nm 

Disemprot dengan pereaksi 

FeCl3. Hasil positif ditunjukkan 

dengan noda berwarna hitam 

Diamati secara visual serta pada 

panjang gelombang 254 nm dan 

366 nm 



78 
 

 
 

4. Identifikasi Senyawa Steroid dan Triterpenoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan lempeng KLT, 

didapatkan eluen dengan 

pemisahan noda yang baik yaitu 

n-heksan: etil asetat 2:1 dan 7:3 

 

Disiapkan ekstrak etanol 96%, 

etil asetat, n-heksan, dan 

aquadest 

 

Disiapkan Plat KLT dan 

diaktifkan pada oven dengan 

suhu 100°C selama 15 menit 

 

Dijenuhkan chamber, kemudian 

ditotolkan ekstrak menggunakan 

pipa kapiler 

 

Dielusi lempeng KLT dan 

diamati secara visual serta pada 

panjang gelombang 254 nm dan 

366 nm 

Disemprot dengan pereaksi 

Lieberman-Burchard. Hasil 

positif ditunjukkan dengan noda 

berwarna biru-hijau 

Diamati secara visual serta pada 

panjang gelombang 254 nm dan 

366 nm 
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Lampiran 5. Pembuatan Larutan 

1. Pembuatan HCL 2N 

Diketahui konsentrasi HCl pekat 37%, berat jenis (bj) HCl 1,19 

g/mol, berat molekul (BM) HCl 36,5 g/mol. 

 

Normalitas (N) = 
(10 𝑥 %𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐻𝐶𝑙 𝑝𝑒𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑏𝑗

𝐵𝑀
𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠𝑖 

Normalitas (N) = 
(10 𝑥 37% 𝑥 1,19)

36,5
𝑥 1 

Normalitas (N) = 12,06 N 

Dibuat larutan HCl 2N sebanyak 20 ml 

N1 x V1 = N2 x V2 

2 N x 20 ml = 12,06 N x V2 

V2   = 3,3 ml 

Dibuat larutan HCl 2 N sebanyak 20 ml dengan mengambil 3,3 

ml HCl pekat lalu dicukupkan hingga 20 ml dan disimpan dalam botol 

coklat. 

2. Pembuatan H2SO4 10% 

Diketahui konsentrasi H2SO4 pekat 98% 

Dibuat H2SO4 10% sebanyak 30 ml 

M1 x V1 = M2 x V2 

98% x V1 = 10% x 30 ml 

V1  = 3,06 ml 
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Dibuat larutan H2SO4 sebanyak 30 ml dengan mengambil 3,06 

ml H2SO4 pekat lalu dicukupkan hingga 30 ml dan disimpan dalam botol 

coklat 

Lampiran 6. Data dan Pehitungan Hasil Penelitian 

a. Perhitungan Rendemen 

1. Ekstrak Etanol 96% 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑎
 × 100% 

        =
20,32

250
 × 100% 

= 8,12% 

2. Ekstrak Etil Asetat  

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑎
 × 100% 

        =
6,12

250
 × 100% 

= 2,44% 

3. Ekstrak N-Heksan 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑎
 × 100% 

        =
4,05

250
 × 100% 

= 1,62% 

4. Ekstrak Air 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑎
 × 100% 

        =
12,84

250
 × 100% 

         = 5,13% 
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b. Perhitungan Nilai Rf KLT 

𝑅𝑓 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑒𝑙𝑢𝑒𝑛
 

1. Eluen n-heksan : etil asetat (2:1) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,27  𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,27 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
2,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,38 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

2,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,38 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
2,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,50 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

2,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,50 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
3,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,63 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

3,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,63 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  
4 𝑐𝑚

5.5 𝑐𝑚
= 0,72 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  

4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,72 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 6 =  

4,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,76 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,23 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,23 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
3,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,6 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

3,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,6 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
3,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,67 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

3,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,67 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
4,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,78 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

4,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,78 𝑐𝑚 
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𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  
5,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,96 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  

5,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,96 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
2,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,38 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

2,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,38 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

4,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,81 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
5,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,94 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

5,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,94 𝑐𝑚 

2. Eluen n-heksan : etil asetat (3:1) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
0,5

5,5 𝑐𝑚
= 0,09 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

0,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,09 𝑐𝑚 

 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,18 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
0,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,09 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

0,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,09 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
1,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,27 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

1,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,27 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
2,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,41 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

2,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,41 𝑐𝑚 
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𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
2,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,52 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

2,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,52 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  
4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  

4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
0,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,12 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

0,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,12 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
1,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,34 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

1,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,34 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 

3. Eluen n-heksan : etil asetat (4:1) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
0,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,10 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

0,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,10 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
1,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,21 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

1,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,21 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
1,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,34 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

1,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,34 𝑐𝑚 

 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
2,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,43 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
0,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,07 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

0,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,07 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
0,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,16 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

0,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,16 𝑐𝑚 
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𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
1,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,25 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

1,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,25 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
2,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,41 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

2,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,41 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  
4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  

4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
0,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,07 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

0,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,07 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
0,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,16 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

0,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,16 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
1,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,30 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

1,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,30 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
2,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,49 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

2,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,49 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  
4,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,78 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  

4,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,78 𝑐𝑚 

4. Eluen n-heksan : etil asetat (5:1) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,18 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,18 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
1,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,29 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

1,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,29 𝑐𝑚 
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 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,21 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,21 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
1,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,30 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

1,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,30 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
2,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,50 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

2,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,50 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,72 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,72 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  
4,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,85 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  

4,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,85 𝑐𝑚 

5. Eluen n-heksan : etil asetat (7:3) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,23 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,23 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
1,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,30 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

1,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,30 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
2,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,4 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

2,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,4 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

3,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,58 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  

3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 6 =  

4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 
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 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,25 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,25 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
2,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,49 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

2,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,49 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
3,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,58 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

3,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,58 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,72 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,72 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  
 5,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,94 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  

4,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,83 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 6 =  

5,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,94 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,21 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,21 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
3,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,6 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

3,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,6 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
3,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,70 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

3,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,70 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
4,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,8 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

4,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,8 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  
5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,90 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  

5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,90 𝑐𝑚 
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6. Eluen metanol : etil asetat (1:4) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 = 0,32 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,32 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,54 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,54 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
4,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,81 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

4,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,81 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,81 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,81 𝑐𝑚 

7. Eluen metanol : etil asetat (2:3) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
2,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,47 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 

Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚 
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𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚 

 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
2,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,45 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

3,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,6 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
3,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,6 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
4,9 𝑐𝑚

7 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚  

 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,78 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,78 𝑐𝑚 

8. Eluen metanol : etil asetat (3:2) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,61 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,61 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etik Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
5,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,94 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

5,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,94 𝑐𝑚 

 

 



89 
 

 
 

 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,8𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,8 𝑐𝑚 

9. Eluen metanol : etil asetat (4:1) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,72 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,72 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
4,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,85 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

4,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,85 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
3,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,6 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

3,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,6 𝑐𝑚 

10. Eluen metanol : etil asetat (5:1) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,76 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,76 𝑐𝑚 
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 Ekstrak Etil Asetat  

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,83 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,83 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-Heksan  

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 

11. Eluen kloroform : metanol (8:2) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
5,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,94 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

5,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,94 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,81 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,81 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,90 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,90 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-Heksan  

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,83 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,83 𝑐𝑚 
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12. Eluen kloroform : metanol (9:1) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
3,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,6 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

3,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,6 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
3,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,67 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

3,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,67 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
5,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,96 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 

 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
4,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,81 𝑐𝑚 

 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
5,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,96 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚 
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c. Perhitungan Nili Rf Hasil Pemisahan Senyawa Aktif  

𝑅𝑓 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑒𝑙𝑢𝑒𝑛
 

1. Alkaloid (2:1) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,23 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,23 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
2,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,43 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

2,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,43 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
2,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,43 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

2,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,43 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,54 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,54 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
3,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,65 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

3,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,65 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
4,3 𝑐𝑚

7 𝑐𝑚
= 0,78 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

4,3 𝑐𝑚

7 𝑐𝑚
= 0,78 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
0,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,07 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

0,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,07 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,2 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,2 𝑐𝑚 
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2. Flavonoid (2:1) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,2 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  

3,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,61 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
2,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,38 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 6 =  

4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 = 0,72 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
2,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,41 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 7 =  

4,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,8 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
2,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,49 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,74 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,36 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

2,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,50 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

3,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,65 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

4,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,74 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,32 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,32 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

2,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 
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𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
4,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,76 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,76 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚 

3. Tanin (2:1) 

 Ekstrak Etil Asetat 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
2,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,49 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

2,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,49 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
3,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,56 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

3,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,56 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
3,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,63 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 

 

 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 245 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,25 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

3,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,58 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
 3,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,58 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
3,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,69 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
4,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,87 𝑐𝑚 
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4. Triterpenoid (2:1) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
0,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,14 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

0,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,14 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
1,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,29 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

1,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,29 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
2,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,47 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

1,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,34 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
3,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,58 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

2,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,47 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  

3,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,58 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 6 =  

3,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,63 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
2,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,38 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

2,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,38 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
2,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,49 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

2,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,49 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
3,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,63 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

3,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,63 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 = 0,89 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 = 0,89 𝑐𝑚 
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 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,18 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,18 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
2,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,52 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

2,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,52 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
3,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,65 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

3,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,65 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
4,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,85 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

4,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,85 𝑐𝑚 

5. Alkaloid (7:3) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
0,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,03 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

0,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,03 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
3,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,63 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

3,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,63 𝑐𝑚 

6. Flavonoid (7:3) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,21 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,21 𝑐𝑚 
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𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
2,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,52 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

1,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,30 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

2,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,4 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

2,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,52 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  

3,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,61 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
2,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,38 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,27 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
2,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,49 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

2,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,38 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
3,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,6 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

2,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,49 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
5,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,96 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

3,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,6 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-Heksan  

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
2,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,52 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

2,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,52 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
5,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,94 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

3,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,67 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

4,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,76 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  

5,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,94 𝑐𝑚 
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7. Tanin (7:3) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,23 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,23 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
3,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,63 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

3,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,63 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-Heksan 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚 

8. Triterpenoid (7:3) 

 Ekstrak Etanol 96% 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,23 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,23 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
2,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,4 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

2,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,4 𝑐𝑚 

 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
2,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,45 𝑐𝑚 

 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 4 =  
3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,54 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 5 =  

3,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,67 𝑐𝑚 
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 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 6 =  
4,1 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,74 𝑐𝑚 

 Ekstrak Etil Asetat 

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
2,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,43 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

2,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,43 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
2,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,52𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

2,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,52 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
3,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,67 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

3,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,67 𝑐𝑚 

 Ekstrak N-Heksan  

Nilai Rf 254 nm Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  
2,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,47 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 1 =  

2,6 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,47 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  
3,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,61 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 2 =  

3,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,61 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  
4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚 𝑅𝑓 𝑛𝑜𝑑𝑎 3 =  

4,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
= 0,89 𝑐𝑚 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian  

         

      Gambar 3. Sampel Daun Tobo-Tobo          Gambar 4. Pencucian Sampel                                                            

         

      Gambar 5. Proses Pengeringan Sampel      Gambar 6. Penimbangan Sampel 

       

      

Gambar 7. Proses Maserasi 
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Gambar 8. Pemekatan Ekstrak 

       

        

Gambar 9. Ekstrak etanol 96%, etil asetat, n-heksan, dan air 



102 
 

 
 

 

Gambar 10. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol 96% 

 

Gambar 11. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Etil Asetat 

 

Gambar 12. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak N-Heksan 
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Gambar 13. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Air 

    

      Gambar 14. Proses Penjenuhan        Gambar 15. Proses Elusi 
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                             (a)                   (b)                    (c)                  (d) 

Gambar 16. Profil KLT Ekstrak Air Eluen n-heksan : etil asetat (2:1) 
 

                             

(a)     (b)                 (c)                (d) 

Gambar 17. Profil KLT Ekstrak Etanol 96% Eluen n-heksan : etil asetat (2:1) 
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(a)     (b)                 (c)                 (d) 

Gambar 18. Profil KLT Ekstrak Etil Asetat Eluen n-heksan : etil asetat (2:1) 

 

                             

                              (a)                  (b)                   (c)                   (d) 

Gambar 19. Profil KLT Ekstrak N-Heksan Eluen n-heksan : etil asetat (2:1) 
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                      (a)                    (b)                   (c)                  (d) 

Gambar 20. Profil KLT Ekstrak Air Eluen n-heksan : etil asetat (7:3) 

 

                             

                           (a)                (b)                (c)               (d)  

Gambar 21. Profil KLT Ekstrak Etanol 96% Eluen n-heksan : etil asetat (7:3) 
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                       (a)                    (b)                    (c)                  (d) 

Gambar 22. Profil KLT Ekstrak Etil Asetat Eluen n-heksan : etil asetat (7:3) 

 

                            

                       (a)                  (b)                   (c)                   (d) 

Gambar 23. Profil KLT Ekstrak N-Heksan Eluen n-heksan : etil asetat (7:3) 

Keterangan:   

a) Sinar tampak setelah dielusi 

b) Sinar UV 254 nm 

c) Sinar UV 366 nm 

d) Sinar tampak setelah disemprot H2SO4 
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                     (a)                   (b)                 (c)                  (d)                   (e) 

Gambar 24. Hasil KLT Ekstrak Air Senyawa Alkaloid Eluen n-heksan : etil 

asetat (2:1) 

 

                          

                    (a)                   (b)                  (c)                 (d)                   (e)  

Gambar 25. Hasil KLT Ekstrak Etanol 96% Senyawa Alkaloid Eluen n-heksan : 

etil asetat (2:1) 
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                    (a)                  (b)                   (c)                 (d)                 (e) 

Gambar 26. Hasil KLT Ekstrak Etil Asetat Senyawa Alkaloid Eluen n-heksan : 

etil asetat (2:1) 

 

                    

                   (a)                  (b)                  (c)                 (d)                  (e) 

Gambar 27. Hasil KLT Ekstrak N-Heksan Senyawa Alkaloid Eluen n-heksan : 

etil asetat (2:1) 
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                    (a)                  (b)                 (c)                  (d)                 (e) 

Gambar 28. Hasil KLT Ekstrak Air Senyawa Alkaloid Eluen n-heksan : etil 

asetat (7:3) 

 

                      

                   (a)                  (b)                 (c)                  (d)                  (e) 

Gambar 29. Hasil KLT Ekstrak Etanol 96% Senyawa Alkaloid Eluen n-heksan : 

etil asetat (7:3) 

 



111 
 

 
 

                      

                    (a)                 (b)                  (c)                 (d)                  (e) 

Gambar 30. Hasil KLT Ekstrak Etil Asetat Senyawa Alkaloid Eluen n-heksan : 

etil asetat (7:3) 

 

                      

                    (a)                 (b)                 (c)                   (d)                 (e) 

Gambar 31. Hasil KLT Ekstrak N-Heksan Senyawa Alkaloid Eluen n-heksan : 

etil asetat (7:3) 

Keterangan: 

a) Hasil sinar UV 254 nm sebelum disemprotkan pereaksi dragendroff 

b) Hasil sinar UV 366 nm sebelum disemprotkan pereaksi dragendroff 

c) Hasil penyemprotan pereaksi dragendorff 
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d) Hasil sinar UV 254 nm setelah disemprotkan pereaksi alkaloid dragendroff 

e) Hasil sinar UV 366 nm setelah disemprotkan pereaksi alkaloid dragendroff 

 

                      

                    (a)                 (b)                  (c)                  (d)                  (e) 

Gambar 32. Hasil KLT Ekstrak Air Senyawa Flavonoid Eluen n-heksan : etil 

asetat (2:1) 

 

                      

                   (a)                  (b)                 (c)                  (d)                 (e) 

Gambar 33. Hasil KLT Ekstrak Etanol 96% Senyawa Flavonoid Eluen n-heksan : 

etil asetat (2:1) 

 



113 
 

 
 

                        

                       (a)                   (b)                 (c)                  (d)                 (e) 

Gambar 34. Hasil KLT Ekstrak Etil Asetat Senyawa Flavonoid Eluen n-heksan : 

etil asetat (2:1) 

 

                      

                   (a)                  (b)                 (c)                  (d)                   (e) 

Gambar 35. Hasil KLT Ekstrak N-Heksan Senyawa Flavonoid Eluen n-heksan : 

etil asetat (2:1) 
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                     (a)                 (b)                   (c)                 (d)                  (e) 

Gambar 36. Hasil KLT Ekstrak Air Senyawa Flavonoid Eluen n-heksan : etil 

asetat (7:3) 

 

                      

                    (a)                  (b)                 (c)                   (d)                  (e) 

Gambar 37. Hasil KLT Ekstrak Etanol 96% Senyawa Flavonoid Eluen n-heksan : 

etil asetat (7:3)
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                    (a)                 (b)                 (c)                   (d)                  (e) 

Gambar 38. Hasil KLT Ekstrak Etil Asetat Senyawa Flavonoid Eluen n-heksan : 

etil asetat (7:3) 

 

                      

                     (a)                  (b)                 (c)                  (d)                  (e) 

Gambar 39. Hasil KLT Ekstrak N-Heksan Senyawa Flavonoid Eluen n-heksan : 

etil asetat (7:3) 

Keterangan: 

a) Hasil sinar UV 254 nm sebelum disemprotkan pereaksi AlCl3 

b) Hasil sinar UV 366 nm sebelum disemprotkan pereaksi AlCl3 

c) Hasil penyemprotan pereaksi AlCl3 
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d) Hasil sinar UV 254 nm setelah disemprotkan AlCl3 

e) Hasil sinar UV 366 nm setelah disemprotkan AlCl3 

 

                      

                      (a)               (b)                  (c)                   (d)                  (e) 

Gambar 40. Hasil KLT Ekstrak Air Senyawa Tanin Eluen n-heksan : etil asetat 

(2:1) 

 

                      

                    (a)                  (b)                (c)                  (d)                  (e) 

Gambar 41. Hasil KLT Ekstrak Etanol 96% Senyawa Tanin Eluen n-heksan : etil 

asetat (2:1) 
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                    (a)                 (b)                 (c)                    (d)                 (e) 

Gambar 42. Hasil KLT Ekstrak Etil Asetat Senyawa Tanin Eluen n-heksan : etil 

asetat (2:1) 

 

                       

                    (a)                  (b)                 (c)                   (d)                (e) 

Gambar 43. Hasil KLT Ekstrak N-Heksan Senyawa Tanin Eluen n-heksan : etil 

asetat (2:1) 
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                    (a)                   (b)                (c)                   (d)                 (e) 

Gambar 44. Hasil KLT Ekstrak Air Senyawa Tanin Eluen n-heksan : etil asetat 

(7:3) 

 

                      

                     (a)                  (b)                (c)                  (d)                 (e) 

Gambar 45. Hasil KLT Ekstrak Etanol 96% Senyawa Tanin Eluen n-heksan : etil 

asetat (7:3) 
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                     (a)                  (b)                 (c)                  (d)               (e) 

Gambar 46. Hasil KLT Ekstrak Etil Asetat Senyawa Tanin Eluen n-heksan : etil 

asetat (7:3) 

 

                      

                    (a)                   (b)                (c)                  (d)                  (e) 

Gambar 47. Hasil KLT Ekstrak N-Heksan Senyawa Tanin Eluen n-heksan : etil 

asetat (7:3) 

Keterangan: 

a) Hasil sinar UV 254 nm sebelum disemprotkan pereaksi FeCl3 

b) Hasil sinar UV 366 nm sebelum disemprotkan pereaksi FeCl3 

c) Hasil penyemprotan pereaksi FeCl3 
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d) Hasil sinar UV 254 nm setelah disemprotkan pereaksi FeCl3 

e) Hasil sinar UV 366 nm setelah disemprotkan pereaksi FeCl3 

 

                      

                    (a)                 (b)                   (c)                  (d)                 (e) 

Gambar 48. Hasil KLT Ekstrak Air Senyawa Triterpenoid Eluen n-heksan : etil 

asetat (2:1) 

 

                      

                     (a)                (b)                  (c)                  (d)                   (e) 

Gambar 49. Hasil KLT Ekstrak Etanol 96% Senyawa Triterpenoid Eluen n-

heksan : etil asetat (2:1)
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                    (a)                  (b)                  (c)                  (d)                  (e) 

Gambar 50. Hasil KLT Ekstrak Etil Asetat Senyawa Triterpenoid Eluen n-heksan 

: etil asetat (2:1) 

 

                      

(a)                (b)                  (c)                   (d)                 (e) 

Gambar 51. Hasil KLT Ekstrak N-Heksan Senyawa Triterpenoid Eluen n-heksan 

: etil asetat (2:1) 
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                    (a)                   (b)                 (c)                 (d)                 (e) 

Gambar 52. Hasil KLT Ekstrak Air Senyawa Triterpenoid Eluen n-heksan : etil 

asetat (7:3) 

 

                      

                    (a)                 (b)                  (c)                 (d)                (e) 

Gambar 53. Hasil KLT Ekstrak Etanol 96% Senyawa Triterpenoid Eluen n-

heksan : etil asetat (7:3) 
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                    (a)                  (b)                  (c)                  (d)                (e) 

Gambar 54. Hasil KLT Ekstrak Etil Asetat Senyawa Triterpenoid Eluen n-heksan 

: etil asetat (7:3) 

 

                      

                    (a)                   (b)                 (c)                  (d)                (e) 

Gambar 55. Hasil KLT Ekstrak N-Heksan Senyawa Triterpenoid Eluen n-heksan 

: etil asetat (7:3) 

Keterangan: 

a) Hasil sinar UV 254 nm sebelum disemprotkan pereaksi lieberman-burchard 

b) Hasil sinar UV 366 nm sebelum disemprotkan pereaksi lieberman-burchard 

c) Hasil penyemprotan pereaksi lieberman-burchard 
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d) Hasil sinar UV 254 nm setelah disemprotkan pereaksi lieberman-burchard 

e) Hasil sinar UV 366 nm setelah disemprotkan pereaksi lieberman-burchard



 
 

125 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Dwi Ariqoh Ridwan dilahirkan di Bulu-Bulu, Kabupaten 

Bone pada tanggal 02 Januari 2002. Anak kedua dari dua 

bersaudara dari pasangan suami istri Muhammad 

Ridwan dan Wahyuni, SKM. Penulis mengawali 

pendidikannya di TK kurusumange pada tahun 2008. 

Kemudian melanjutkan pendidikan di SD Inpres 10/73 

Bulu-Bulu. Setelah tamat SD, lanjut ke SMP Negeri 1 

Tonra dan setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 10 

Bone. Dan sekarang penulis menempuh program Sarjana Farmasi di Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sampai 

saat biografi ini ditulis.  


