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ABSTRAK 

Nama  : Tri Veny Hadria Ningsih 

Nim  : 70100119061 

Judul : Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Ekstrak Etanol 96% Daun Awar - 

Awar (Ficus septica Burm) 

 

 Awar-awar (Ficus septica Burm) adalah salah satu jenis tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai obat dan telah dipercaya secara empiris oleh masyarakat Indo-

nesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komponen utama dan karak-

terisasi senyawa dari ekstrak tanaman daun awar-awar (Ficus septica Burm) dengan 

menggunakan spektroskopi infra red (FTIR). Simplisia daun awar-awar di ekstraksi 

menggunakan pelarut etanol 96% dengan metode maserasi. Ekstrak yang diperoleh di 

selanjutnya dipartisi dengan metode partisi cair – cair menggunakan aquadest, n-

heksan, etil asetat sebagai pelarut. Hasil dari partisi di fraksinasi menggunakan kro-

matografi cair vakum (KCV) dengan tingkat kepolaran pelarut yang berbeda, hasil 

yang didapatkan diidentifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) untuk 

melihat penampakan noda yang terbaik dengan menghitung nilai retention factor (Rf). 

Hasil dengan penampakan noda yang terbaik dipilih untuk selanjutnya di karak-

terisasi senyawa yang terkandung di dalam sampel menggunakan fourier transform 

infrared (FTIR). Hasil penelitian yang di dapatkan dari karakterisasi senyawa ekstrak 

etanol 96% daun awar-awar menggunakan Spektroskopi infra red diperoleh adanya 

gugus fungsi N-H pada daerah serapan 3400-3500, gugus C-H pada daerah serapan 

2840-3000, gugus C=O pada daerah serapan 1720-1775, gugus C=C pada daerah se-

rapan 1626-1662, gugus C-O pada daerah serapan 1250-1310, dan gugus S=O ter-

dapat pada daerah serapan 1030-1070.  

Kata kunci : Daun awar – awar (Ficus septica Burm), partisi, KLT, KCV, FTIR. 
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ABSTRACT 

Nama  : Tri Veny Hadria Ningsih 

Nim  : 70100119061 

Judul : Isolation and Characterization of Compounds from 96% Ethanol Ex-

tract of Awar - Awar Leaf (Ficus septica Burm) 

  

 Awar-awar (Ficus septica Burm) is one type of plant that can be utilized as a 

medicine and has been trusted empirically by the people of Indonesia. The purpose of 

this study was to determine the main components and characterization of compounds 

from awar-awar leaf plant extract (Ficus septica Burm) using infrared spectroscopy 

(FTIR). Awar-awar leaf symplisia was extracted using 96% ethanol solvent by mac-

eration method. The extract obtained was then partitioned by liquid - liquid partition 

method using distilled water, n-hexane, ethyl acetate as solvents. The results of the 

partition were fractionated using vacuum liquid kro-matography (KCV) with different 

solvent polarity levels, the results obtained were identified using thin layer chroma-

tography (KLT) to see the appearance of the best stain by calculating the retention 

factor (Rf) value. The results with the best stain appearance were selected for further 

characterization of the compounds contained in the sample using fourier transform 

infrared (FTIR). The results obtained from the characterization of 96% ethanol ex-

tract compounds of awar-awar leaves using infrared spectroscopy obtained the pres-

ence of N-H functional groups in the 3400-3500 absorption area, C-H groups in the 

2840-3000 absorption area, C=O groups in the 1720-1775 absorption area, C=C 

groups in the 1626-1662 absorption area, C-O groups in the 1250-1310 absorption 

area, and S=O groups in the 1030-1070 absorption area. 

Keywords: Awar – awar leaf (Ficus septica Burm), Partition, KLT, KCV, FTIR. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 2008, who mencatat bahwa 68% penduduk dunia sangat antusias 

dengan sistem pengobatan tradisional yang menggunakan tumbuhan untuk mengobati 

penyakit, dan lebih dari 80% penduduk dunia menggunakan obat herbal untuk 

kesehatannya  (Ance P.E 2018). Indonesia merupakan negara tropika, secara geo-

grafis, indonesia terletak antara benua asia dengan benua australia dan antara samude-

ra pasifik dengan samudera hindia. Sesuai dengan letak geografisnya, Indonesia 

memiliki keragaman iklim, jenis tanah, dan faktor lingkungan lainnya menyebabkan 

indonesia memiliki keanekaragaman ekosistem yang tinggi (Agus setiawan,2022). 

Jenis tumbuhan yang telah ditemukan dan 25.000 diantaranya merupakan 

tumbuhan berbunga menyatakan bahwa indonesia memiliki sekitar 15.000 tumbuhan 

yang berpotensi berkhasiat obat, namun baru sekitar 7.000 spesies yang digunakan 

sebagai bahan baku obat (Retnowati dan Rugayah, 2019).  Pengetahuan tentang tum-

buhan obat merupakan warisan budaya bangsa berdasarkan pengalaman secara turun 

temurun. Berbagai macam penyakit dan keluhan ringan maupun berat dapat diobati 

dengan memanfaatkan ramuan dari tumbuh-tumbuhan tertentu yang mudah diperoleh 

di sekitar pekarangan rumah, dan mudah dikerjakan oleh siapa saja dalam keadaan 

mendesak sekalipun, dengan hasil yang memuaskan (Thomas, 1989).  Masyarakat 

Indonesia secara empiris telah memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan berkhasiat se-

bagai obat tradisional (Gultom, dkk. 2020). Orang Indonesia menggunakan tanaman 
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untuk menghilangkan gejala dan menyembuhkan berbagai penyakit yang mereka 

derita. (Suparni & Wulandari, 2012). 

Indonesia juga terkenal sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pu-

lau, salah satu pulau di Indonesia yang terkenal dengan keragamannya adalah Pulau 

Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan wilayah wallacea yang konon katanya merupa-

kan wilayah gabungan hasil perpecahan dua lempeng benua. Hal ini membuat Pulau 

Sulawesi memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi (Pitopang dan 

Ramawangsa, 2016).  

Salah satu contoh tumbuhan yang dapat ditemukan di pulau Sulawesi dan di 

jadikan sebagai obat yaitu tanaman awar-awar (Ficus septica Burm). Tanaman awar-

awar (Ficus septica Burm) termasuk dalam family moraceae, tumbuhan ini merupa-

kan pohon atau semak tinggi, umumnya tumbuh secara liar di lahan gundul atau hu-

tan dan banyak ditemukan di daerah tropis, secara empiris daun awar-awar berkhasiat 

sebagai obat untuk meredakan batuk, sakit kepala, menurunkan demam, mengobati 

diare, mengobati luka dan sebagai obat untuk infeksi jamur (WHO,2009). Daun awar 

-awar telah dilaporkan mengandung senyawa alkaloid dan senyawa fenolik. Di antara 

komponen-komponen alkaloid tersebut, tipe phenanthroindolizine memiliki efek bi-

ologis yang penting, termasuk aktivitas antiinflamasi, antitumor, anti jamur dan anti-

bakteri (Kubo 2016). Selain itu daun Ficus septica mengandung senyawa flavonoid 

genistin dan kaempferitrin, kumarin, senyawa fenolik, pirimidin dan alkaloid antofin, 

saponin, triterpenoid, dan sterol (Lansky dkk, 2018). Senyawa flavonoid yang terkan-

dung pada daun awar-awar memiliki banyak sekali macam bioaktivitas yang di-

tujukan diantaranya efek antipiretik, analgetik, serta antiinflamasi (Yang 2016). 

https://www.google.com/search?sca_esv=597175834&q=phenanthro+indolizine&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjInJmd1tKDAxV-zjgGHW4oCmkQBSgAegQICBAC
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Hasil uji pendahuluan secara fitokimia terhadap daun awar- awar diketahui 

mengandung senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, dan polifenol yang meru-

pakan sumber biofarmaka yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi tumbuhan 

obat modern pada kehidupan manusia (Niluh, 2020). 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan isolasi dan karakterisasi 

komponen utama dari ekstrak daun awar-awar sebagai salah satu bahan alam tradi-

sional. Senyawa utama yang ditemukan selanjutnya dapat digunakan sebagai senyawa 

penanda dalam standarisasi ekstrak daun awar-awar sebagai bahan baku obat tradi-

sional. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah komponen utama dari ekstrak tanaman daun awar-awar (Ficus septica 

Burm)? 

2. Bagaimana karakterisasi dari senyawa ekstrak tanaman daun awar-awar ter-

but? 

C. Definisi Operasional 

1. Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. 

2. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut se-

hingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. 
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3. Daun awar – awar    

Daun awar – awar termasuk tanaman yang diperoleh dari kelurahan samata, 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.  

4. Pelarut  

Pelarut adalah cairan yang mampu melarutkan zat lain yang umumnya ber-

bentuk padatan, seperti daun awar – awar (Ficus septica Burm). 

5. Fraksinasi  

Fraksinasi adalah suatu proses pemisahan senyawa–senyawa berdasarkan 

tingkat kepolaran. 

6. Isolasi  

Isolasi adalah suatu cara memisahkan senyawa yang bercampur sehingga kita 

dapat menghasilkan senyawa tunggal yang murni. 

7. Isolat 

Isolat adalah suatu senyawa tunggal yang diperoleh dari hasil isolasi. 

8. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi lapis tipis adalah Teknik kromatografi yang berguna untuk 

memisahkan senyawa organik dari tanaman daun awar – awar (Ficus septica 

Burm) 

9. Identifikasi 

Identifikasi adalah suatu reaksi kimia yang dimaksudkan untuk mengetahui 

keberadaan suatu zat (ion/gugus) dalam suatu sampel tertentu. 
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D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencakup penelitian laboratorium, dimana dilakukan uji untuk 

mengetahui kandungan karakterisasi senyawa hasil isolasi dari daun awar – awar (Fi-

cus septica Burm). 

E. Kajian Pustaka. 

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa penelitian sebelumnya yang dimana 

bertujuan untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari 

penelitian, lalu dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. 

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yakoba, dkk (2023) yang berjudul 

“Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Alkaloid dari Kulit Batang Tumbuhan Ha-

lay (Alstonia spectabilis R. Br) Asal Desa Wee Rame Kabupaten Sumba Barat 

Daya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan komponen dan 

karakteristik senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam tumbuhan 

A. spectabilis R. Br. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode ekstraksi, identifikasi, kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis 

(KLT), dan karakterisasi senyawa metabolit sekunder dengan spektrofotome-

tri UV-Vis dan spektroskopi FTIR. Hasil penelitian diperoleh ekstrak n-

heksan dengan rendemen 0,5% dan ekstrak metanol dengan rendemen 15,7%. 

Hasil uji fitokimia ekstrak n-heksan dan metanol dengan pereaksi Meyer dan 

Dragendorf mengandung alkaloid dan ekstrak metanol dengan pereaksi 

Liebermann Burchard mengandung terpenoid. Hasil kromatografi kolom 

ekstrak kloroform dengan perbandingan eluen kloroform metanol (4,5:0,5) di-

peroleh 30 ekstrak dan hasil KLT dengan eluen kloroform-metanol (4:1 dan 
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3,5:1,5) masing-masing diperoleh ekstrak 24-27 diperoleh spot tunggal 

dengan Rf 0,74. Ekstrak 24-27 dipekatkan kembali dengan rotary evaporator 

dan diperoleh ekstrak pekat sebanyak 0,3gram yang selanjutnya digunakan 

untuk karakterisasi UV-Vis dan FTIR. Hasil karakterisasi isolat dengan spek-

trofotometri UV-Vis menunjukkan adanya alkaloid dengan pita serapan pada 

λmax 210 nm dan pita serapan pada panjang gelombang 275 dan 295 nm 

merupakan pita serapan untuk gugus karbonil. Hasil analisis dengan spektro-

fotometer FTIR dengan bilangan gelombang 3361,93 cm-1 dan 3379,29 cm-1 

menunjukkan adanya vibrasi ulur N-H, bilangan gelombang 1026,13 cm-1 

menunjukkan adanya regangan C-N, dan bilangan gelombang 769,9 cm-1 

menunjukkan adanya vibrasi tekuk C-H aromatik. 

2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Omara, dkk (2022) yang berjudul 

“Isolation and characterization of compounds in ethanolic extract of Albizia 

coriaria (Welw ex. Oliver) leaves: a furthe evidence of its ethnomedicinal di-

versity”. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur 

isolasi dan karakterisasi senyawa dalam ekstrak lamtoro, salah satu tanaman 

obat berharga yang daunnya digunakan untuk mengelola penyakit terhadap 

bakteri dan komplikasi yang dimediasi stres oksidatif, ekstrak etanol yang pal-

ing aktif diidentifikasi menggunakan spektroskopi ultraviolet- (UV-Vis), 

spektroskopi infra merah (FTIR), kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom 

dan kromatografi gas. Hasil puncak serapan UV-Vis terjadi antara 338nm dan 

664 nm, yang menunjukkan adanya alkaloid, flavonoid dan terpenoid. Spek-

trum FTIR ekstrak menunjukkan adanya O–H, C=O dan aromatik–C=C yang 

menegaskan adanya alkohol, asam karboksilat dan aromatik dalam ekstrak. 
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Semua senyawa yang teridentifikasi dalam pecahan dari ekstrak etanol daun 

lamtoro telah melaporkan aktivitas farmakologis, termasuk aktivitas antioksi-

dan dan antibakteri. Hal ini mendukung penggunaan tradisional ekstrak daun 

lamtoro dalam pengelolaan kondisi yang dimediasi stres oksidatif dan penya-

kit bakteri. 

3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yadnya-Putra, dkk (2020) yang ber-

judul “Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Flavonoid Potensial Antioksidan 

dari Daun Binahong (Anredera scandens (L.) Moq.)”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi senyawa golongan flavonoid dari 

daun binahong yang memiliki potensi sebagai antioksidan. Isolasi dilakukan 

melalui beberapa tahapan yaitu maserasi, fraksinasi, sub fraksinasi 

menggunakan kromatografi kolom, pemurnian menggunakan klt-preparatif, 

dan uji kemurnian isolat secara klt dan penentuan titik leleh isolat. Potensi an-

tioksidan isolat diuji melalui peredaman DPPH radikal menggunakan metode 

klt-bioautografi. Isolat dikarakterisasi struktur kimianya menggunakan spek-

troskopi IR dan UV-Vis dengan pereaksi geser. Proses isolasi menghasilkan 

isolat yang mampu meredam DPPH radikal dengan metode klt-bioautografi. 

Berdasarkan analisis spektroskopi IR, isolat memiliki gugus fungsi C=O, OH, 

C-H alifatik, C-H aromatik, dan C-O alkohol. Data spektroskopi UV-Vis 

memperlihatkan adanya serapan pita I pada panjang gelombang 330nm dan 

pita II pada 266 nm. Berdasarkan data spektroskopi tersebut diduga isolat 

yang berpotensi sebagai antioksidan dalam daun binahong memiliki struktur 

kimia parsial 4’,7 dihidroksi 3-O-R flavonol. 
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4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ridwanuloh, dkk (2019) yang ber-

judul “Isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid dari batang ciplukan (physa-

lis angulata l.)”. Dari penelitian yang telah dilakukan, baik secara in vitro 

maupun in vivo, didapatkan informasi bahwa ciplukan memiliki aktivitas se-

bagai antihiperglikemik, antibakteri, antivirus, imunostimulan dan imuno-

supresan (imunomodulator), antiinflamasi, antioksidan, dan sitotoksik. Selain 

itu dari berbagai laporan tumbuhan ini memiliki banyak khasiat tidak lain ka-

rena memiliki kandungan senyawa kimia yang fungsinya dapat mengobati 

suatu penyakit, salah satu senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman ci-

plukan ini adalah senyawa flavonoid. Berdasarkan dari hal ini maka dil-

akukanlah penelitian dengan isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid yang 

terkandung dalam batang tanaman ciplukan (Physalis angulata L). Metode 

yang digunakan adalah Uji Fitokimia, Kromatografi Lapis Tipis, Kromato-

grafi Kolom, dan Spektrofotometri UV-Vis. Hasil uji fitokimia menunjukan 

bahwa batang ciplukan mengandung senyawa Kuinon, flavonoid, saponin, 

dan monosesquiterpeoid, dan polifenol. Uji klt dengan eluen n-heksan-etil 

asetat (7:3) menunjukkan kromatogram berwarna biru dengan Rf 0.8 cm. Be-

berapa fraksi hasil Kromatografi Kolom kemudian di Spektrofotometri UV-

Vis menunjukan senyawa tersebut merupakan senyawa flavonoid jenis flavon.  

F. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui komponen utama dari ekstrak tanaman daun awar-awar (Ficus 

septica Burm). 

2. Mengetahui karakterisasi senyawa dari ekstrak daun awar-awar (Ficus septica 

Burm. F) dengan spektrofotometer FTIR. 
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G. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah dapat menjadi sumber data ilmiah atau rujukan 

tentang pengujian isolasi dan karakterisasi senyawa dari ekstrak daun awar – awar 

(Ficus septica Burm. F). Dimana kedepannya diharapkan agar dengan telah dil-

akukannya riset mengenai karakterisasi senyawa dari ekstrak daun awar-awar ini bisa 

menjadi patokan agar dapat dikembangkan menjadi sediaan yang bermanfaat untuk 

masyarakat.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

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

Tanaman awar – awar merupakan tumbuhan berkayu yang memiliki tinggi 

lebih kurang 1 – 5meter batang pokok bengkok, lunak, ranting bulat silindris, 

berongga, gundul, bergetah bening. Daun penumpu tunggal, besar, sangat runcing, 

daun tunggal, bertangkai, duduk daun berseling atau berhadapan, bertangkai 2,53 cm. 

Helaian berbentuk bulat telur atau elips, dengan pangkal membulat, ujung menyempit 

cukup tumpul, tepi rata, 9-30 kali 9-16 cm, dari atas hijau tua mengkilat, dengan ban-

yak bintik-bintik yang pucat, dari bawah hijau muda, sisi kiri kanan tulang daun ten-

gah dengan 6-12 tulang daun samping, kedua belah sisi tulang daun menyolok karena 

warnanya yang pucat (Kurdi 2010).  

Bunga majemuk susunan periuk berpasangan, bertangkai pendek, pada 

tangkainya dengan 3 daun pelindung, hijau muda atau hijau abu-abu, diameter lebih 

kurang 1,5 cm, pada beberapa tanaman ada bunga jantan dan bunga gal, pada yang 

lain bunga betina. Buah tipe periuk, berdaging hijau-hijau abu-abu, diameter 1,5-2 

cm. Waktu berbunga januari-desember. Tumbuhan ini banyak ditemukan di jawa dan 

madura, tumbuh pada daerah dengan ketinggian 1200 m dpl, banyak ditemukan di 

tepi jalan, semak belukar dan hutan terbuka (Kinho 2011). 
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1. Klasifikasi 

 

 

Gambar 1. Tanaman Ficus septica Burm.F (Sumber Primer) 

Regnum : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta  

Subkelas  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Urticales 

Famili   : Moraceae 

Genus   : Ficus 

Spesies  : Ficus septica Burm.F 

2. Nama lokal 

Tumbuhan ini memiliki sinonim covellia leucantotoma (poir.) Miq., ficus 

brunnea merr. Ficus septica Burm. Dikenal sebagai hauili di beberapa negara di asia 

seperti filipina (Retnowati 2019). Di Indonesia sendiri dikenal dengan sebutan awar-

awar (Hasanah 2017). 
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Terdapat beberapa penyebutan tumbuhan ini dalam beberapa Bahasa daerah 

antara lain: 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 2011). 

3. Morfologi 

Ficus septica atau dikenal dengan awar-awar, merupakan salah satu spesies 

ficus. Tanaman ini juga banyak tumbuh di Indonesia, daunnya banyak dimanfaatkan 

untuk berbagai kegunaan tradisional. Awar-awar umumnya tumbuh secara liar di la-

han gundul atau hutan dan banyak ditemukan di daerah tropis seperti indonesia 

(Wahyuni dkk, 2015). Pohon tegak atau perdu, tinggi 1-5 meter. Batang lengket yang 

bengkok, lunak, bulat, berongga, gundul, dan tembus pandang. Daun tunggal, ber-

tangkai 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 hi-

jau 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, 

ber diameter 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 
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pinggir jalan, di semak-semak, dan di hutan terbuka di Jawa dan Madura pada keting-

gian 1.200 meter di atas permukaan laut (Kinho dkk, 2011). 

4. Ciri-ciri umum 

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

si 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 1-1.200meter 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 

Daun, buah dan akar tanaman awar-awar ini mengandung golongan senyawa 

alkaloid, saponin, flavonoid, tanin dan polifenol (Sudirga dkk, 2014). Sebuah 

penelitian menggunakan ekstrak diklorometana daun Ficus septica, menyatakan tum-

buhan ini mengandung senyawa kimia ester asam lemak β-sitosterol-3β-

glucopyranoside-6'-o-lemak, asam lemak α-amirin, β-sitosterol, stigmasterol, dan β-

amyrin (Ragasa 2016). 

6. Manfaat 

Manfaat daun awar-awar untuk terapi, antara lain sebagai obat penyakit kulit, 

radang usus buntu, mengatasi bisul, mengatasi gigitan ular berbisa dan sesak nafas. 

Sedangkan akar digunakan sebagai penawar racun (ikan), penanggulangan asma. 

Getahnya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi bengkak-bengkak dan kepala pusing. 

Buahnya biasa digunakan sebagai pencahar (Kinho 2011). 

Daun awar-awar juga sering digunakan sebagai obat untuk meredakan batuk, 

sakit kepala, menurunkan demam, mengobati sakit perut, mencegah diare, mengobati 
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luka dan sebagai obat untuk infeksi jamur, Akar awar-awar digunakan sebagai pena-

war racun (ikan), dan Buahnya sering digunakan untuk melancarkan buang air besar 

(Kinho dkk, 2011). 

B. Simplisia 

1. Definisi Simplisia  

Simplisia adalah bahan alami yang belum diproses yang digunakan 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 men-

galami perubahan pengolahan. Biasanya ditemukan dalam keadaan kering. Simplisia 

nabati, hewani, dan mineral adalah tiga kategori yang menjadi dasar pemisahan sim-

plisia (Safitri dkk, 2022).  

a. Simplisia Nabati  

Simplisia nabati adalah jenis simplisia yang dapat berupa tumbuhan utuh, ba-

gian tumbuhan, eksudat tumbuhan, atau campuran ketiganya. Simplisia nabati sering 

kali berasal dan bermanifestasi dalam semua komponen tanaman, tetapi seringkali 

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, seper-

ti minyak ikan dan madu (Rosmini dkk, 2021).  
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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 faktor, termasuk kehalusan serbuk sim-

plisia. 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 industri 

dengan menggunakan nitrogen cair (Gunawan & Mulyani, 2004). Menurut Departe-

men 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 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.  
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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 mu-

dah larut dalam air mengalir.  

c. Perajangan  

Untuk mencapai prosedur pengeringan, pengemasan, dan penggilingan, be-

berapa 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 kom-

posisi, aroma, dan rasa yang ideal.  

d. Pengeringan  

Untuk memungkinkan penyimpanan jangka panjang, penting untuk 

mendapatkan simplisia yang tahan terhadap kerusakan. Penurunan kualitas atau keru-

sakan simplisia dapat dihentikan dengan menurunkan kadar air dan menghentikan 

proses enzimatik. Pada tingkat tertentu, air yang masih ada dalam simplisia dapat ber-

tindak sebagai media untuk perkembangan jamur dan mikroba lainnya. Apabila kadar 

air kurang dari 10%, proses pengeringan dapat menghentikan aktivitas enzimatik da-

lam sel. Suhu pengeringan, kelembapan udara, aliran udara, waktu pengeringan, dan 

luas permukaan material merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Meskipun 

komponen aktif yang tidak tahan panas atau mudah menguap harus dikeringkan pada 

suhu serendah mungkin, seperti 30°C hingga 45°C, namun disarankan untuk men-
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geringkan 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 kon-

taminan 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 pen-

geringan 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 sim-

plisia dikemas dan disimpan. Wadah harus bersifat inert, artinya tidak mudah be-

reaksi dengan bahan lain, bebas racun, dan mampu melindungi bahan simplisia dari 

kontaminasi mikroba, kotoran, serangga, penguapan bahan aktif, dan pengaruh caha-

ya, oksigen, dan kelembaban. 
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C. Kandungan senyawa 

1. Alkaloid 

Alkaloid merupakan salah satu jenis senyawa metabolit sekunder yang ter-

dapat dalam jaringan tumbuhan dan hewan yang bersifat alkali yang mengandung at-

om nitrogen (n) dengan struktur lingkar yang heterosiklik dan aromatis. Sifat alkaloid 

umumnya kristal padat (ada juga yang cair), memutar bidang polarisasi elevo, larut 

dalam air tetapi ada juga yang tidak larut, bersifat basa n, pahit, membentuk endapan 

bila ditambahkan dengan asam tamat dan fosfomolibdat. Peranan alkaloid secara 

farmakologis dapat mengobati diare, diabetes, malaria, dan antimikroba (Wahyuni 

dkk,2020). 

2. Saponin 

Saponin merupakan glikosida triterpen yang memiliki sifat cenderung polar 

karena ikatan glikosidanya (Sangi dkk.,2013). Saponin ada pada seluruh tanaman 

dengan konsentrasi tinggi pada bagian-bagian tertentu, dan dipengaruhi oleh varietas 

tanaman dan tahap pertumbuhan. Fungsi dalam tumbuh-tumbuhan tidak diketahui 

mungkin sebagai penyimpan karbohidrat atau merupakan waste product dan metabo-

lism tumbuh-tumbuhan kemungkinan lain adalah sebagai pelindung terhadap se-

rangan serangga. 

Sifat-sifat saponin mempunyai rasa pahit, dalam larutan air membentuk busa 

stabil, menghemolisa eritrosit, merupakan racun kuat untuk ikan dan amfibi, mem-

bentuk persenyawaan dengan kolesterol dan hidroksisteroid lainnya, sulit untuk di-

murnikan dan diidentifikasi. Prinsip saponin pada tumbuhan adalah dengan ditunjuk-

kan adanya busa yang sewaktu mengekstraksi tumbuhan (Nahdliyah, 2019). 
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3. Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder penting pada tumbuhan. 

Secara umum klasifikasi flavonoid terdiri dari flavon, flavonol, flavanol, flavanone, 

antosianidin, dan kalkon. Klasifikasi flavonoid ini tergantung pada perbedaan substi-

tusi struktur flavonoid dan perbedaan ini menyebabkan aktivitas farmakologi yang 

beragam. Perbedaan aktivitas farmakologi flavonoid diantaranya adalah sebagai anti-

inflamasi, antioksidan, antidiabetes, dan antibakteri (alfaridz dan amalia, 2018). Pem-

bagian kelompok flavonoid didasarkan pada perbedaan struktur terutama pada substi-

tusi karbon pada gugus aromatik sentral dengan beragamnya aktivitas farmakologi 

yang ditimbulkan (Wang, dkk., 2018). 

4. Tanin 

Tanin mempunyai kemampuan mengendapkan protein, karena tanin mengan-

dung sejumlah kelompok fungsional ikatan yang kuat dengan molekul protein dan 

menghasilkan ikatan silang yang besar dan kompleks yaitu protein tanin. Terdapat 

tiga mekanisme reaksi antara tanin dengan protein sehingga terjadi ikatan yang cukup 

kuat antara keduanya yaitu ikatan hidrogen, ikatan ion dan ikatan kovalen antara pro-

tein dengan tanin (Widodo, 2015).  

Tanin terbentuk amorf dan tidak dapat dikristalkan, dalam larutan air mem-

bentuk larutan koloidal bereaksi dengan asam, dapat membentuk ikatan silang yang 

stabil dengan protein dan binpolimer. Prinsip tanin adalah tanin akan terhidrolisis 

mengandung ikatan ester yang jika dididihkan dalam asam klorida encer (Nahdliyah, 

2019). 
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5. Polifenol  

Senyawa fenolik merupakan kelompok senyawa terbesar yang berperan se-

bagai antioksidan alami pada tumbuhan. Senyawa fenolik memiliki satu atau lebih 

cincin fenol, yaitu gugus hidroksil yang terikat pada cincin aromatis sehingga mudah 

teroksidasi dengan menyumbangkan atom hidrogen pada radikal bebas. Kemampu-

annya membentuk radikal fenoksi yang stabil pada reaksi oksidasi menyebabkan sen-

yawa fenolik sangat potensial sebagai antioksidan. Senyawa fenolik alami umumnya 

berupa polifenol yang membentuk senyawa eter, ester, atau glikosida, antara lain fla-

vonoid, tanin, tokoferol, kumarin, lignin, turunan asam sinamat, dan asam organik 

polifungsional (Dhurhania & Novianto, 2018). 

D. Ekstraksi 

1. Defenisi ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam 

sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan pen-

yaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk 

mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke da-

lam fraksi yang memiliki 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): 
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a. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui 
b. Senyawa yang tidak diketahui ada pada suatu organisme 
c. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara 

struktural.  
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). 

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. Jenis-jenis metode ekstraksi 

a. Ekstraksi cara dingin 

Pada metode ini artinya tidak dilakukan pemanasan selama proses ekstraksi 

berlangsung dengan tujuan agar senyawa yang diinginkan tidak menjadi rusak. Be-

berapa jenis metode ekstraksi cara dingin, yaitu: 
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1) Maserasi 

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut dalam wadah 

yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam 

sel tanaman. Kelebihan dari proses ekstraksi ini adalah biaya ekstraksi yang lebih mu-

rah dan efisien dalam pengerjaan serta dengan metode ini mampu menghindari ru-

saknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil. Kelemahan dari metode maserasi 

adalah kurang efisien dari segi waktu yang bisa memakan waktu yang lama dalam 

proses mendapatkan suatu senyawa dari ekstrak. Satu kali ekstraksi bisa memerlukan 

minimal waktu sekitar 1 hari sampai dengan 1 minggu tergantung dari jenis sampel 

yang akan diekstraksi, semakin kuat jaringan dan dinding sel pada sampel maka se-

makin lama waktu yang dibutuhkan dalam proses ekstraksi sehingga menghasilkan 

ekstrak yang memiliki senyawa yang diinginkan. Selain itu maserasi juga memer-

lukan pelarut dalam volume yang lebih banyak (Agung, 2017: 75). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Maserasi (Julianto, 2019:20) 
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2) Perkolasi  

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah 

perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pel-

arut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan 

pada bagian bawah. Prinsip perkolasi adalah menempatkan serbuk simplisia pada sua-

tu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Metode ini membutuh-

kan waktu lebih lama serta pelarut yang lebih banyak (Noor, 2021:10). 

Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. 

Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka 

pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan 

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

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perkolator (Julianto, 2019:21) 

b. Ekstraksi cair panas  

Pada metode ini melibatkan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. 

Adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses ekstraksi dibandingkan 

dengan cara dingin. Beberapa jenis metode ekstraksi cara panas,yaitu:  
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1) Soxhlet 

Soxhlet adalah tata cara ekstraksi dengan memakai pelarut yang baru, 

umumnya dicoba menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan 

terbentuknya pendingin balik. Terdapatnya pemanasan menimbulkan pelarut ke atas 

setelah itu sehabis di atas akan diembunkan oleh pendingin udara menjadi tetesan-

tetesan yang akan terkumpul kembali dan bila melewati batas lubang pipa samping 

soxhlet, hingga akan terjadi sirkulasi yang berulang-ulang dan menghasilkan penyari-

an yang baik (Noor, 2021:12). 

 Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi kontinyu, sampel 

terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak 

pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat 

termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada 

pada titik didih (Mukhriani, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alat Soxhletasi (Julianto, 2019: 22) 
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2) Reflux dan destilasi uap  

Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang 

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

tekondensasi dan kembali ke dalam labu (Mukhriani, 2014).  

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 terkonden-

sasi dan hasil sulingan (dibagi menjadi 2 bagian yang tidak bercampur satu sama lain) 

dikumpulkan selama pemanasan. Potensi degradasi bahan kimia yang mudah men-

guap merupakan kelemahan dari kedua teknik tersebut (Mukhriani, 2014). 

Kelebihan dari metode ini adalah penggunaan pelarut yang hemat karena 

proses ekstraksi dilakukan secara berkelanjutan sedangkan kelemahan dari metode ini 

adalah adanya penggunaan suhu yang tinggi yang berpotensi mendegradasi beberapa 

senyawa yang tidak stabil pada temperatur yang tinggi (Agung, 2017: 79). 

3) Infusa  

Infusi dasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu proses 

infundasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 90ºc selama 15 

menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1: 10, artinya jika berat bahan 100 gr maka 

volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Cara yang biasa dilakukan adalah serbuk 

bahan dipanaskan dalam panci dengan air secukupnya selama 15 menit terhitung mu-

lai suhu mencapai 90ºc sambil sekali¬sekali diaduk. Saring selagi panas melalui kain 

flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume yang 

diinginkan. Apabila bahan mengandung minyak atsiri, penyaringan dilakukan setelah 

dingin. 
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4) Destilasi (Penyulingan) 

Destilasi adalah suatu proses pemisahan campuran dari dua atau lebih cairan 

sesuai titik didih dari zat-zat penyusunannya. Zat yang memiliki titik didih lebih ren-

dah akan menguap terlebih dahulu. Pada proses pendinginan, senyawa serta uap air 

hendak terkondensasi serta terpisah jadi destilat air serta senyawa yang diekstraksi. 

Metode ini umum dipergunakan untuk menyari minyak atsiri yang berasal dari tana-

man atau tumbuhan (Noor, 2021:14). 

 Pada cara ini, bahan yang hendak disuling kontak langsung dengan air atau 

terendam secara sempurna bergantung pada bobot jenis serta jumlah bahan yang hen-

dak disuling. Ciri khas dari metode ini adalah kontak langsung antara bahan yang 

akan disuling dengan air mendidih (Julianto, 2019:27). 

Pada penyulingan dengan air yang jadi fokus merupakan jumlah air yang ter-

dapat dalam ketel. Perkiraan waktu penyulingan dengan jumlah air butuh diperhi-

tungkan dengan matang sebab bila tidak diperhatikan maka akan berakibat gosong 

serta berdampak pada mutu minyak (Julianto, 2019:28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Destilasi  (Julianto, 2019:28) 
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E. Pemisahan senyawa dengan kromatografi 

Ekstrak awal merupakan campuran dari berbagai senyawa. Ekstrak awal sulit 

dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. 

Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polari-

tas dan ukuran molekul yang sama. Konsep yang diterapkan dalam teknik kromato-

grafi yakni penggunaan fase gerak dan fase diam. Terdapat bermacam-macam teknik 

kromatografi, meliputi kromatografi kertas (KKt), kromatografi lapis tipis (KLT), 

kromatografi kolom (KK), kromatografi cair vakum (KCV), kromatografi gas (KG), 

dan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) (Rabiu, dkk., 2020).  

1. Kromatografi Kertas 

Kromatografi kertas merupakan metode pemisahan sederhana yang digunakan 

untuk memisahkan komponen pigmen zat warna, biasanya pigmen, Kromatografi 

digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen-

komponennya. Seluruh bentuk kromatografi bekerja berdasarkan prinsip yang sama, 

Semua jenis kromatografi pasti memiliki fase diam (biasanya berupa padatan) dan 

fase gerak (gas atau cairan). Fase gerak dilewatkan melalui fase diam sehingga sam-

pel ikut terbawa oleh fase gerak. Bila kepolaran sampel lebih tinggi ke fase gerak 

maka sampel akan lebih terbawa fase gerak dan sebaliknya, Jadi kepolaran atau afini-

tas sampel yang akan menentukan pemisahannya (Mubarok,2021). 

2. Kromatografi Kolom 

Kromatografi kolom merupakan salah satu contoh kromatografi absorpsi. 

Senyawa yang dipisahkan dengan kromatografi kolom memiliki mekanisme yang 

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

tar molekul dalam sampel dengan fase gerak dan antara komponen dengan fase diam. 
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Prinsip kerja kromatografi kolom yaitu zat cair sebagai fase gerak akan membawa 

cuplikan senyawa mengalir melalui fase diam sehingga terjadi interaksi berupa ad-

sorbsi senyawa-senyawa tersebut oleh padatan dalam kolom. Kecepatan bergerak 

suatu komponen dalam cuplikan tergantung pada seberapa besar/lama komponen ter-

sebut tertahan oleh padatan penyerap dalam kolom. Hasil yang diperoleh berupa 

fraksi-fraksi senyawa yang ditampung pada bagian bawah kolom (Rubiyanto, 2016). 

3. Kromatografi Gas  

Kromatografi gas merupakan metode yang dinamis untuk pemisahan dan de-

teksi senyawa-senyawa organik yang mudah menguap dan senyawa-senyawa gas 

anorganik dalam suatu campuran. Kromatografi gas digunakan untuk analisis sampel-

sampel padat, cair dan gas. Sampel padat dapat diekstraksi atau dilarutkan dalam sua-

tu pelarut sehingga dapat diinjeksikan ke dalam sistem GC, demikian juga sampel gas 

dapat langsung diambil dengan penyuntik (syringe) yang ketat terhadap gas (Sumo-

lang, Pontoh, & Abidijulu, 2018). 

4. Kromatografi Lapis Tipis 

Teknik kromatografi lapis tipis juga melibatkan penggunaan mekanisme ad-

sorpsi untuk memisahkan suatu senyawa dari suatu campuran. Pemisahan didasarkan 

pada interaksi antara senyawa dalam campuran dan fase diam. Ini berlaku dalam 

pemisahan senyawa dengan berat molekul rendah. Fase diam biasanya 100 g silika 

gel yang dilarutkan dalam aquades untuk membuat bubur. Silika gel kemudian di-

tuang ke dalam plat kaca dengan ukuran 20 cm× 20 cm hingga menghasilkan 

ketebalan 1,5 mm. Kemudian disimpan selama 1 jam pada suhu 105°C untuk me-

madat. Setelah itu, 10 mL ekstrak disuntikkan ke bagian bawah piring dan dibiarkan 

menyebar. Pelat kemudian dengan hati-hati dimasukkan ke dalam ruang pemisah 
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yang berisi fase gerak dan didiamkan selama 30 menit. Senyawa yang terkandung 

dalam campuran akan naik ke berbagai posisi di atas pelat berdasarkan kelarutannya. 

Setiap senyawa yang dipisahkan diidentifikasi dengan menghitung faktor retardasinya 

yaitu perbandingan jarak yang ditempuh oleh senyawa dengan jarak yang ditempuh 

oleh pelarut dan membandingkannya dengan senyawa yang diketahui). Senyawa yang 

terlihat pada posisi berbeda diambil menggunakan spatula dan akhirnya diekstraksi 

kembali menggunakan berbagai pelarut. Keunggulannya antara lain memakan waktu 

lebih sedikit, menghasilkan bintik-bintik bening, dan stabil menjadi asam sebagai 

pelarut (Rabiu, dkk., 2020). 

5. Kromatografi Cair Vakum 

Kromatografi cair vakum merupakan salah satu kromatografi kolom khusus 

yang biasanya menggunakan silika gel sebagai adsorben (biasanya silika gel G60) 

dan pompa vakum. Teknik kromatografì ini menggunakan sistem pengisapan (suc-

tion) untuk mempercepat proses elusi. Alat yang biasanya digunakan adalah corong 

Buchner masir atau kolom pendek dengan diameter yang cukup besar. Tahap pemisa-

han menggunakan KVC biasanya dilakukan pada awal pemisahan (pemisahan ter-

hadap ekstrak kasar hasil ekstraksi). 

Proses pemisahan kolom pada kromatografi vakum cair, kolom dikemas ker-

ing dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan adsorben maksimum. Vakum di-

hentikan, pelarut yang paling nonpolar yang akan dipakai dituang ke permukaan ad-

sorben kemudian divakum lagi. Kolom dihisap sampai kering dan siap dipakai jika 

kolom tidak retak atau turunnya eluen sudah rata dengan kolom. Sampel dilarutkan 

dalam pelarut yang sesuai atau sampel dibuat serbuk bersama adsorben (impregnasi) 

dan dimasukkan ke dalam bagian atas kolom, kemudian dihisap perlahan-lahan. 
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Selanjutnya, kolom dielusi dengan pelarut yang sesuai, dimulai dengan derajat 

polaritas yang paling rendah. Kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan 

fraksi. Pada Kromatografi vakum cair, fraksi-fraksi yang ditampung biasanya bervol-

ume jauh lebih besar dibandingkan dengan fraksi- fraksi yang diperoleh dengan ko-

lom biasa (Maro, dkk., 2015). 

F. 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 mempengaruhi 

pemilihan 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 pela-

rut yang dapat bercampur, seperti air-diklorometana, air-eter, atau 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): 
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Gambar 2. Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi 

Untuk memisahkan senyawa aktif dari komponen dan dari elemen lain dan 

memastikan bahwa ekstrak hanya mencakup sebagian besar senyawa yang di-

inginkan, 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 mencan-

tumkan daftar pelarut yang digunakan. Faktor-faktor berikut ini harus dipertim-

bangkan 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 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 turunannya), heksana, dan lainnya (hidrokarbon alifatik), tolu-

ene, dan lainnya (hidrokarbon aromatik), dan kloroform (dan kelompoknya). Metanol 

harus dihindari karena berbahaya baik secara akut maupun dalam jangka panjang 

(Depkes RI, 2000). 



32 
 

 

 

Menurut prinsip like dissolves 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 polari-

tas yang berbeda-beda (Oktaviani dkk, 2022). Dua syarat harus dipenuhi untuk pela-

rut 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 diperhi-

tungkan saat memilih pelarut (Kurniawati, 2019). 

G. Identifikasi dan Karakterisasi senyawa 

Beberapa metode digunakan dalam identifikasi senyawa dari ekstrak tum-

buhan obat yang dimana metode-metode tersebut dilakukan untuk mendeteksi gugus 

fungsi, adanya beberapa ikatan dan cincin, hidrogen dan pengaturan karbon serta 

mengetahui structural dari senyawa yang diinginkan. Teknik yang digunakan antara 

lain spektroskopi massa (MS), spektroskopi ultraviolet (UV), spektroskopi resonansi 

magnetik nuklir (NMR), dan spektroskopi inframerah (IR) (Rabiu, dkk., 2020). 

1. Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometer adalah instrumen yang mengukur transmitansi ataupun 

absorbansi suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Tiap senyawa atau 

warna yang terbentuk akan menyerap panjang gelombang cahaya yang berbeda-

beda. Penyerapan sinar UV (200-350 nm) atau VIS (350-800 nm) hendak men-

imbulkan perubahan elektron, yaitu elektron akan dipromosikan dari kondisi da-

sar berenergi rendah ke orbit kondisi tereksitasi dengan energi yang lebih tinggi 

(Cairns, 2009). 
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Perpaduan antara spektrofotometri UV dan visible ialah spektrofotometri 

UV-Vis. Cara ini memakai dua buah sumber cahaya yang berbeda, ialah sumber 

cahaya UV dan sumber cahaya visible. Oleh sebab itu, cara ini memudahkan da-

lam penggunaannya untuk sampel berwarna maupun untuk sampel tak berwarna. 

Spektrofotometri UV-Vis mengaitkan spektroskopi dari foton yang berada pada 

daerah UV-nampak. Akibatnya menggunakan cahaya yang terlihat dan berdeka-

tan dekat ultraviolet (UV) dan berdekatan dengan inframerah (NIR) kisaran. 

Warna bahan kimia yang terlibat secara langsung dipengaruhi oleh penyerapan 

dalam rentang yang terlihat. Molekul mengalami transisi elektronik di wilayah ini 

dari spektrum elektromagnetik (Syafei, 2015). 

Pada umumnya terdapat dua tipe instrumen spektrofotometer, yaitu sin-

gle-beam serta double-beam. Single-beam instrumen Gambar (8), dapat 

digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur absorbansi pada panjang gelom-

bang tunggal. Single-beam instrumen mempunyai beberapa keunggulan yaitu se-

derhana, biaya murah, dan mengurangi biaya yang ada merupakan keuntungan 

yang nyata. Sebagian instrumen menghasilkan single-beam instrumen untuk pen-

gukuran sinar ultra violet dan sinar tampak. Panjang gelombang paling rendah 

adalah 190 sampai 210 nm dan paling tinggi adalah 800 sampai 1000 nm (Tati, 

2017:3).  
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(Tati, 2017:3) 

Double-beam dibuat untuk digunakan pada panjang gelombang 190 sam-

pai 750 nm. Double-beam instrument (Gambar 9) mempunyai dua sinar yang 

dibentuk oleh potongan cermin yang berbentuk V yang disebut pemecah sinar. 

Sinar pertama melewati larutan blanko dan sinar kedua secara serentak melewati 

sampel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.Skema spektrofotometer UV-Vis (Double-beam) 

(Tati, 2017:4) 

Prinsip kerja spektrofotometer adalah zat yang hendak diperiksa akan 

meresap sinar dengan panjang gelombang tertentu. Tiap zat mempunyai tingkatan 

penyerapan yang unik ataupun berbeda pada panjang gelombang tertentu. Panjang 

Gambar 3. Diagram alat spektrometer UV-Vis (single beam) 
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gelombang dengan absorbansi paling tinggi digunakan buat mengukur kandungan 

zat yang diteliti. Jumlah sinar yang diserap suatu zat berbanding lurus dengan 

kandungan zat tersebut (KEMENKES, 2010). 

a. Spektrofotometri UV- Visible juga bisa digunakan buat penentuan ter-

hadap sampel yang berbentuk larutan, gas, ataupun uap. Biasanya sampel 

wajib diganti jadi sesuatu larutan yang jernih. Buat sampel yang berbentuk 

larutan butuh dicermati sebagian persyaratan pelarut yang dipakai antara 

lain: Wajib melarutkan sampel dengan sempurna. 

b. Pelarut yang dipakai tidak memiliki jalinan rangkap terkonjugasi pada 

struktur molekulnya serta tidak bercorak (tidak boleh mengabsorpsi caha-

ya yang dipakai oleh ilustrasi). 

c. Tidak terjalin interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis. 

d. Kemurniannya wajib besar (Tati, 2017:4). 

Kelebihan utama dengan cara spektrofotometri ialah kalau dengan cara 

ini membagikan metode simpel buat menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. 

Tidak hanya itu, hasil yang diperoleh lumayan akurat, dimana angka yang ter-

baca langsung dicatat oleh detector serta tercetak dalam wujud angka digital 

maupun grafik yang telah diregresikan (Yahya S, 2013). 

Faktor-faktor yang kerap menimbulkan kesalahan dalam memakai spek-

trofotometer dalam mengukur konsentrasi suatu analit:  

a. Terdapatnya serapan oleh pelarut. Perihal ini bisa diatasi dengan 

pemakaian blangko, ialah larutan yang berisi tidak hanya komponen 

yang hendak dianalisis tercantum zat pembuat warna. 
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b. Serapan oleh kuvet. Kuvet umumnya dari bahan gelas ataupun kuarsa, 

tetapi kuvet dari kuarsa mempunyai mutu yang lebih baik. 

c. Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran dengan absorbansi san-

gat rendah ataupun sangat besar, perihal ini bisa diatur dengan 

pengaturan konsentrasi, cocok dengan kisaran sensitivitas dari per-

lengkapan yang digunakan (lewat pengenceran ataupun pemekatan) (Sri 

Suyono, 2013). 

2. Spektroskopi inframerah 

Spektrofotometer inframerah merupakan alat yang dapat digunakan da-

lam menentukan spektrum serapan suatu senyawa. Spektrofotometer menen-

tukan kekuatan dan kedudukan relatif dari semua serapan dalam daerah infram-

erah dan melukiskannya pada kertas grafik yang telah dikalibrasi. Spektrum in-

framerah menyatakan intensitas serapan lawan bilangan gelombang atau pan-

jang gelombang. 

Sebagian frekuensi nantinya diserap ketika sinar inframerah melewati 

sampel senyawa organik, tetapi sebagian frekuensi hendak ditularkan lewat 

ilustrasi tanpa terjalin penyerapan. Penyerapan inframerah dikaitkan dengan 

pergantian vibrasi yang terjalin di dalam molekul kala terserang radiasi infram-

erah. Oleh sebab itu, spektroskopi inframerah pada dasarnya bisa digambarkan 

selaku spektroskopi vibrasi (Julianto, 2019:32). 

Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz 

atau daerah panjang gelombang 10-4 cm sampai 10-1 cm. Jika kamu memeriksa 

spektrum yang dihasilkan oleh sebuah lampu pijar dengan detector yang dihub-

ungkan pada miliampermeter, maka jarum ampermeter sedikit diatas ujung 
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spektrum merah. Sinar yang tidak dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum 

merah itu disebut radiasi inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron 

dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jadi setiap 

benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Jumlah sinar inframerah 

yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda (Bambang, 2017). 

Inframerah (infrared) berarti di bawah merah. Gelombang inframerah 

termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan berada dalam rentang frekuen-

si 300 GHz sampai 40.000 GHz (10 pangkat 13). Sinar inframerah dihasilkan 

oleh proses di dalam molekul dan benda panas. Getaran atom dalam molekul-

molekul benda yang dipanaskan merupakan sumber gelombang inframerah. 

Oleh karena itu, sinar inframerah sering disebut radiasi panas. Energi matahari 

yang sampai ke bumi sebagian besar berupa sinar inframerah. Adapun inten-

sitas sinar inframerah bergantung pada suhu dan warna benda (Bambang, 

2017). 

Spektroskopi inframerah secara rutin digunakan untuk analisis sampel 

dalam keadaan gas, cair, dan padat. Sampel sel-sel terbuat dari bahan, seperti 

NaCl dan KBr yang transparan terhadap radiasi inframerah. Gas dianalisis 

menggunakan sel dengan panjang lintasan sekitar 10 cm. Panjang lintasan di-

peroleh dengan menggunakan cermin untuk lulus sinar radiasi melalui sampel 

beberapa kali. Sampel cair dianalisis dalam satu dari dua cara. Untuk cairan non 

volatile yang cocok sampel dapat dibuat dengan menempatkan setetes cairan 

antara dua piring NaCl, membentuk film tipis yang biasanya kurang dari 0,01 

mm. Cairan volatile harus ditempatkan dalam sel tertutup untuk mencegah pen-

guapannya (Bambang, 2017). 
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Analisis sampel larutan dibatasi oleh sifat pelarut yang menyerap IR, 

CCl4, CS2, dan CHCl3 adalah pelarut yang paling umum. Larutan yang ditem-

patkan di sel yang mengandung dua jendela NaCl dipisahkan oleh sebuah spac-

er Teflon. Spacer Teflon memberikan panjang lintasan 0,015- 1,0 mm. Sel dis-

egel dengan panjang lintasan tetap atau variabel juga tersedia (Bambang, 2017). 

3. Spektroskopi Resonansi Magnetik Inti – Nuclear Magnetic Resonance (NMR)  

Spektroskopi Resonansi Magnetik Inti (NMR) dikaitkan dengan sifat- sifat 

magnetik dari inti atom tertentu; paling utama inti atom hidrogen, proton, karbon, 

serta isotop karbon. Spektroskopi NMR sudah membolehkan banyak periset buat 

menekuni molekul dengan merekam perbandingan antara bermacam inti mag-

netik, serta dengan demikian membagikan cerminan yang jelas tentang apa posisi 

inti- inti ini dalam molekul. Tidak hanya itu, alat ini juga dapat menampilkan at-

om- atom mana yang terdapat di kelompok orang sebelah. Pada kesimpulannya, 

itu bisa merumuskan berapa banyak atom yang muncul di tiap- tiap area. Sebagi-

an upaya sudah dicoba sebelumnya dengan memakai kromatografi lapis tipis 

preparatif ataupun semi preparatif, kromatografi cair, serta kromatografi kolom 

buat mengisolasi tiap- tiap fenol, struktur yang ditentukan selanjutnya oleh NMR 

secara off- line (Julianto, 2019:33). 

4. Spektrometri Massa untuk Identifikasi Senyawa Kimia  

Molekul organik dibombardir dengan elektron ataupun laser dalam spek-

trometri massa serta dengan demikian diganti jadi ion bermuatan, yang sangat en-

ergik. Spektrum massa merupakan plot dari kelimpahan relatif ion terfragmentasi 

terhadap rasio massa/ muatan ion- ion ini. Memakai spektrometri massa, massa 

molekul relative (berat molekul) bisa ditetapkan dengan akurasi besar serta rumus 
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molekul yang pas bisa ditetapkan dengan pengetahuan tentang tempat- tempat di 

mana molekul sudah terfragmentasi. Dalam karya lebih dahulu, molekul bioaktif 

dari empulur diisolasi serta dimurnikan dengan ekstraksi pelarut bioaktivitas yang 

dipimpin, kromatografi kolom, serta HPLC. Metode UV- visible, IR, NMR, serta 

spektroskopi massa digunakan buat mengkarakterisasi struktur molekul bioaktif. 

Berikutnya, molekul bisa dihidrolisis serta turunannya dicirikan (Julianto, 

2019:33). 

Spektrometri massa membagikan data yang melimpah buat elusidasi 

struktural senyawa kala tandem mass spectrometry (MS) diterapkan. Oleh sebab 

itu, campuran HPLC serta MS memfasilitasi identifikasi senyawa kimia yang ki-

lat serta akurat dalam racikan obat, paling utama kala standar murni tidak ada. Ba-

ru- baru ini, LC/ MS sudah banyak digunakan buat analisis senyawa fenolik. Ion-

isasi electrospray (ESI) merupakan sumber yang disukai sebab efisiensi ionisasi 

yang besar buat senyawa fenolik (Julianto, 2019:34). 

H. Tinjauan Islam 

Keanekaragaman hayati tanaman obat yang dimiliki indonesia merupakan 

sumber daya yang cukup potensial untuk dimanfaatkan dan di kembangkan oleh 

masyarakat sebagai bahan baku obat tradisional. Dengan penggunaan obat di 

masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk kembali ke alam dengan me-

manfaatkan berbagai tanaman obat, karena obat sintesis dirasakan terlalu mahal 

dengan efek samping yang cukup besar, sehingga mengonsumsi obat tradisional di 

indonesia semakin meningkat (Hendri wasito, 2008). 

Ajaran islam diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur kehidupan 

dunia dan akhirat, serta interaksi antara manusia dengan alam dan penciptanya Allah 
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Swt. Selalu ada sekelompok orang yang profesional dalam bidang pengobatan, baik 

sebelum maupun sesudah era kenabian. Ilmu pengobatan alami yang juga dikenal se-

bagai 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 terapeu-

tik. 

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.  

Setiap tumbuhan atau rerumputan pada dasarnya merupakan apotek lengkap 

yang menyediakan zat-zat penting dengan banyak spesies yang telah diciptakan oleh 

allah swt. Berdasarkan pada hikmah dan ketetapannya. Dan bukankah ini membuka 

mata dan pikiran atas ciptaan Allah swt. Yang memiliki banyak manfaat dan tidak 

tercipta sia-sia. Dijelaskan dalam QS. An-Nahl/16: 68-69. 

ذِىۡ مِنَ الۡۡبَِالِ بُ يُ وۡتًا وَّمِنَ الشَّجَ وَمَِّا يَ عۡرشُِوۡنَ   (  ٦٨) وَاوَۡحٰى ربَُّكَ اِلََ النَّحۡلِ انَِ اتََِّّ  
تَلِفٌ  ؕ   فاَسۡلُكِىۡ سُبُلَ ربَِ كِ ذُلُلا ثَُُّ كُلِىۡ مِنۡ كُلِ  الثَّمَرٰتِ  ۡ رجُُ مِنۡۢۡ بُطوُۡنِِاَ شَراَبٌ مُُّّ يََۡ

( ٦٩) اِنَّ فِِۡ ذٰ لِكَ لََٰيةَا ل قَِوۡمٍ ي َّتَ فَكَّرُوۡنَ  ؕ  فِيۡهِ شِفَاءٌٓ ل لِنَّاسِ  ؕ  الَۡوَانهُ  
     Terjemahnya:  

(68) Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, "Buatlah sarang di gunung-
gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, (69) 
kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu 
yang telah dimudahkan (bagimu)." Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang 
bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi 
manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran 
Allah) bagi orang yang berpikir. 
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Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt memberikan arahan untuk ber-

fikir kepada manusia akan ciptaan Allah Swt yang berguna bagi manusia. Tumbuhan 

yang memiliki fungsi sebagai obat dengan khasiat yang berbeda dan beraneka macam 

mulai dari akar, batang, daun, bunga, biji dan buah secara keseluruhan memiliki 

khasiat dan kandungan zat aktif yang berbeda-beda, jenisnya yang bermacam-macam 

dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit dan merupakan anugerah Allah Swt 

yang harus dipelajari dan dimanfaatkan. 

Pada tafsir al-misbah QS.An-nahl/16: 68-69 menjelaskan bahwa ayat ini da-

lam mengarahkan redaksinya kepada Nabi Muhammad saw dengan menyatakan: Dan 

ketahuilah wahai Nabi agung bahwa Tuhanmu yang membimbing dan selalu berbuat 

baik, telah mewahyukan yakni mengilhamkan kepada lebah sehingga menjadi naluri 

baginya bahwa: "Buatlah sebagaimana keadaan seorang yang membuat secara 

sungguh-sungguh, sarang-sarang pada sebagian gua-gua pegunungan dan di sebagi-

an bukit-bukit dan pada sebagian celah-celah pepohonan dan pada sebagian tempat-

tempat tinggi yang mereka yakni manusia buat. "Kemudian makanlah yakni hisaplah 

dari setiap macam kembang buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan yang telah dic-

iptakan oleh Tuhanmu Pemeliharamu dalam keadaan mudah bagimu. Dengan 

perintah Allah swt. kepada lebah yang mengantarya memiliki naluri yang demikian 

mengagumkan, lebah dapat melakukan aneka kegiatan yang bermanfaat dengan san-

gat mudah, bahkan bermanfaat untuk manusia. Manfaat itu antara lain adalah senanti-

asa keluar dari dalam perutnya setelah menghisap sari kembang-kembang, sejenis 

minuman yang sungguh lezat yaitu madu yang bermacam-macam warnanya sesuai 

dengan waktu dan jenis sari kembang yang dihisapnya. Di dalamnya yakni pada ma-

du itu terdapat obat penyembuhan bagi manusia walaupun kembang yang dimakann-



42 
 

 

 

ya ada yang bermanfaat dan ada yang berbahaya bagi manusia. “Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi 

orang-orang yang berpikir”. 

Tumbuhan atau tanaman adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif 

dan variatif yang telah diciptakan Allah Swt. Dengan hikmah dan takdirnya, potensi 

tumbuhan adalah melawan pengaruh bakteri dan zat perusak. Potensi yang lain adalah 

membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri dan mempermudah penyerapan bahan-

bahan aktif yang terdapat dalam tumbuhan tersebut. Aneka tumbuhan yang terhampar 

di muka bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis, rasa dan 

warna. Dan semua itu tidak akan mungkin tercipta dengan sendirinya pasti ada yang 

menciptakan yaitu Allah yang Maha Esa lagi maha kuasa. Yang dijelaskan dalam QS. 

Abasaa / 80: 24-32. 

نۡسَانُ اِلَٰ طعََامِه ۤ  ؕ  فَ لۡيَ نۡظرُِ الَِۡ نَا الۡمَاءَٓ صَبًّا    (٢٤ )ۤ   ثَُُّ شَقَقۡنَا الََۡرۡضَ شَقًّا   (٢٥) انََّّ صَبَ ب ۡ
هَا حَبًّا  (٢٦) نَا فِي ۡ بَ ت ۡ

ۡۢ
لا  وَّزَ  (٢٨) وَّ عِنَ باا وَّقَضۡباا   (٢٧) فاَنَۡ تُ وۡنَّا وَّنََۡ قَ غُلۡباا   (٢٩)ؕ  ي ۡ  وَحَدَاٮِٕٓ

عَامِكُمۡ ( ٣١)  وَّفاَكِهَةا وَّابًًّّ   (٣٠)    (٣٢) ؕ  مَّتَاعاا لَّ كُمۡ وَلَِنَ ۡ

     Terjemahnya:  

(24) Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, (25) Kamilah yang 
telah mencurahkan air melimpah (dari langit) (26) kemudian Kami belah bumi 
dengan sebaik-baiknya (27) lalu disana Kami tumbuhkan biji-bijian (28) dan anggur 
dan sayur-sayuran (29) dan zaitun dan pohon kurma (30) dan kebun-kebun (yang) 
rindang, (31) dan buah-buahan serta rerumputan (32) (Semua itu) untuk kese-
nanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu (Kementrian Agama, 2013). 
 

Pada tafsir al-misbah QS. Abasaa /80:24-32 yang menjelaskan bahwa Setelah 

ayat-ayat yang lalu menguraikan perjalanan hidup manusia sejak nuthfah sampai 

dibangkitkan, dan menegaskan pula bahwa manusia belum menyelesaikan tugasnya, 

kini diuraikan anugerah Allah kepada manusia dalam hidup ini yang berupa pangan, 

sekaligus mengisyaratkan bahwa itu merupakan dorongan untuk menyempurnakan 
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tugas-tugasnya. Allah berfirman: Jika ia benar-benar hendak melaksanakan tugas-

tugasnya secara sempurna maka hendaklah manusia itu melihat ke makanannya 

memperhatikan serta merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap 

dimakan. Sesungguhnya Kami telah mencurahkan air dari langit sederas-derasnya, 

kemudian Kami belah bumi yakni merekahnya melalui tumbuh-tumbuhan dengan 

belahan yang sempurna, lalu Kami tumbuhkan padanya yakni di bumi itu biji -bijian 

dan anggur serta sayur-sayuran, dan juga pohon Zaitun serta pohon kurma, dan ke-

bun-kebun yang lebat, serta buah-buahan dan rumput- rumputan, untuk kesenangan 

kamu dan untuk binatang-binatang ternak kamu.  

Ayat-ayat di atas menyebut aneka tumbuhan dan buah-buahan. Kurma tidak 

disebut buahnya, tetapi pohonnya. Ini karena pohon kurma, di samping buah kurma, 

memiliki banyak keistimewaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Arab ketika itu. 

Mereka makan buah kurma dalam keadaan mentah, setengah matang dan matang. 

Mereka menjadikan dari buahnya arak dan bijinya makanan unta. Dari dahan pohon 

kurma mereka minum airnya. Dari pelepahnya mereka jadikan bahan rumah kedia-

man mereka, juga dari pohon itu mereka membuat tikar, tali, bahkan perlengkapan 

rumah tangga. 

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt mengisyaratkan kepada manu-

sia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang 

membahas obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuhan, hewan maupun mineral. 

Dimana ketiganya telah dijelaskan didalam Al-Qur’an yang mengandung suatu 

zat/obat yang dapat digunakan untuk mengobati manusia dari penyakit. 

 Berdasarkan ayat diatas diketahui bahwa allah swt menciptakan aneka macam 

tumbuhan yang dapat di manfaatkan oleh manusia, salah satunya terdapat pada tum-
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buhan awar-awar (Ficus septica Burm), Allah Swt sebagai sang pencipta alam dan 

seluruh isinya memperlihatkan kekuasaannya sebagaimanapun kecerdasan manusia 

melakukan pengobatan belum mampu melewati ketentuan-ketentuan sang pencipta, 

sebab Allah Swt yang mengetahui manusia dan apa yang ada di langit dan di bumi. 

Sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan agar senantiasa bersyukur 

dan mengharapkan ridho-Nya semoga apa yang telah diusahakan oleh manusia mam-

pu dan dapat menjadi obat bagi penyembuhan dengan izin dan kekuasaan dari sang 

pencipta, sebab segala sesuatu yang ada pada muka bumi ini akan kembali kepada-

Nya.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi eksperimental yang dilakukan di laboratorium 

untuk mengetahui isolasi dan karakterisasi senyawa dari ekstrak etanol 96% daun 

awar-awar (Ficus septica Burm). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (labora-

torium biologi farmasi) dan Fakultas Sains dan Teknologi (laboratorium kimia dan 

fisika), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2023 – Agustus 2023. 

B. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan 

metode eksperimental. 

C. Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ekstrak etanol 96% daun 

awar-awar (Ficus septica Burm). 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat yang digunakan 

Alat – alat yang digunakan pada penelitian adalah wadah maserasi, botol 

coklat, cawan porselen, oven (Memmert®), timbangan analitik (Kern®), corong buch-

ner (Pyrex Iwaki® ), pompa vakum, corong kaca (Pyrex Iwaki® ), corong pisah (Pyrex 
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Iwaki® ), water bath (Memmert®), pipet tetes, chamber KLT, pipa kapiler (Nesco®), 

lampu UV 254 nm dan 366 nm, aluminium foil, vacum rotary evaporator (IKA RV 10 

basic®), gelas kimia (Pyrex Iwaki® ), gelas ukur (Pyrex Iwaki® ), Erlenmeyer (Py-

rex®), Spektroskopi Infrared (IR). 

2. Bahan yang digunakan 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian yaitu daun awar-awar (Ficus 

septica Burm), etanol 96% (Emprove®), n-heksan (SupraSolv®), etil asetat (Emsure®), 

aquadest (Onelab Waterone®), kertas saring, lempeng silika gel (KGaA®), silika gel 

60 𝐺𝐹254, 𝐻2𝑆𝑂4 (KGaA®). 

E. Cara Kerja 

1. Penyiapan Sampel 

a. Pengambilan Sampel  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu daun awar-awar (Ficus sep-

tica Burm), daun yang digunakan adalah daun yang tidak rusak, tidak berjamur, dan 

tidak berwarna kuning atau terlalu tua. 

b. Pengolahan Sampel  

Sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk memisahkan sam-

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

air bersih untuk menghilangkan tanah atau pengotor lainnya yang melekat dan ikut 

bersama aliran air. Kemudian dikeringkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari 

langsung agar kandungan kimia pada sampel tidak rusak. Kemudian sampel di sortasi 

kering dengan memisahkan sampel yang rusak akibat pengeringan. Setelah melalui 

serangkaian proses diatas akan didapatkan simplisia yang siap digunakan. 
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2. Ekstraksi Sampel 

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia daun awar-awar diekstraksi 

dengan metode maserasi. Simplisia daun awar-awar sebanyak 500gr di maserasi 

dengan pelarut etanol 96% selama 3 × 24 jam pada suhu kamar. Kemudian filtrat eta-

nol yang diperoleh kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator. 

Dihitung hasil rendemen ekstrak dengan rumus sebagai berikut: 

% rendemen = 
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 × 100% 

3. Partisi Sampel 

Filtrat pekat yang telah di dapat kemudian di partisi. Partisi pada sampel dil-

akukan dengan cara melarutkan ekstrak etanol daun awar-awar sebanyak 15gram da-

lam 150 ml aquadest. Selanjutnya dimasukkan ke dalam corong pisah lalu dit-

ambahkan 150 ml n-heksan, dikocok secara perlahan-lahan selama 5 menit, setelah 

itu diamkan hingga terjadi pemisahan antara ekstrak n-heksan dan aquadest. ekstrak 

n-heksana dipisahkan dengan lapisan air kemudian dipartisi kembali hingga hasil 

partisi n-heksan berwarna bening. Kemudian partisi di lanjutkan menggunakan etil 

asetat dengan proses yang sama dengan n-heksan, ekstrak etanol diuapkan dan 

dilarutkan kembali dengan menggunakan aquadest sebanyak 150 ml, kemudian laru-

tan dimasukkan kedalam corong pisah lalu ditambahkan 150 ml etil asetat, dikocok 

secara perlahan selama 5 menit, setelah itu diamkan hingga terjadi pemisahan antara 

ekstrak aquadest dan ekstrak etil asetat. Kemudian ekstrak etil asetat dipisahkan 

dengan lapisan aquadest kemudian di partisi kembali hingga larutan berwarna bening. 

Ekstrak n-heksan cair, ekstrak etil cair dan ekstrak aquadest diuapkan hingga di-

peroleh ekstrak kental (Nuari et al., 2017). 
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4. Kromatografi Lapis Tipis 

1. Persiapan Plat KLT  

Plat KLT yang digunakan adalah plat silika 𝐺𝐹254 20 x 20 cm dipotong 

sesuai kebutuhan. Selanjutnya diberi penanda garis pada tepi bawah plat dengan 

jarak 1 cm sebagai posisi penotolan sampel, dan 0,5 cm pada bagian tepi atas se-

bagai batas dari proses elusi. Sebelum digunakan, plat silika diaktivasi dengan 

cara di oven pada suhu 100℃ selama 30 menit.  

2. Persiapan Fase Gerak (Eluen)  

Penelitian ini menggunakan eluen campuran n-heksan: etil asetat dengan 

menggunakan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran berbeda, yaitu (2:1), (3:1), 

(4:1), (5:1), (6:1) (Gwatidzo, Dzomba, dan Mangena, 2018). Eluen dimasukkan ke 

dalam bejana dan dijenuhkan terlebih dahulu selama 1 jam dengan ditutup rapat. Pen-

jenuhan ini berfungsi untuk menyetarakan tekanan uap dalam bagian bejana.  

3. Penotolan Sampel  

Ekstrak etanol daun awar-awar ditotolkan pada plat KLT dengan jarak 1 cm 

dari tepi bawah plat. Penotolan dilakukan dengan pipa kapiler, kemudian plat KLT 

dikering anginkan (Hayati dkk, 2010; Firdaus, 2016).  

4. Proses Elusi  

Ekstrak yang telah ditotolkan pada plat KLT kemudian dielusi terhadap fase 

gerak. Plat KLT dimasukkan dalam great chamber yang berisi fase gerak yang telah 

jenuh, kemudian great chamber ditutup hingga larutan pengembang (eluen) mencapai 

batas garis tepi atas pada plat. Selanjutnya plat KLT diangkat dan dikeringkan dengan 

cara diangin-anginkan (Firdaus, 2016).  
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5. Identifikasi Noda  

Noda-noda yang terbentuk pada plat silika disemprot menggunakan reagen 

semprot 𝐻2𝑆𝑂4 untuk mendeteksi golongan senyawa, kemudian diperiksa dibawah 

sinar UV pada panjang gelombang 366 nm dan 254 nm. Noda yang tampak ditandai 

dengan pensil dan diamati kembali dibawah sinar UV. Kemudian diamati perubahan 

warna yang terjadi. 

5. Kromatografi Cair Vakum  

Pemisahan senyawa ekstrak dilanjutkan dengan metode kromatografi cair va-

kum (KCV). Ekstrak N-Heksan 2gram hasil partisi kemudian dicampur 4gram silika 

gel lalu diaduk menggunakan mortir & stamper hingga homogen dan menjadi serbuk 

kering. Kemudian, erlen vakum disambungkan dengan pompa dan corong buchner 

diletakkan di atas erlen vakum lalu dimasukkan silika gel sebanyak 16gram dan 

dimampatkan terlebih dahulu. Setelah silika gel mampat di masukkan silika gel yang 

telah homogen kedalam corong dan diratakan, pada bagian atas serbuk silika diberi 

kertas saring agar pelarut lebih mudah di tuang dan tidak mengganggu serbuk silika. 

Kemudian dimasukkan berbagai pelarut sebagai fase gerak dengan perbandingan elu-

en n-heksan: etil asetat (2:1), (3:1), (4:1), (5:1), (6:1) dan eluen etil asetat: n-heksan 

(2:1), (3:1), (4:1), (5:1), (6:1) yang telah di tentukan berdasarkan hasil orientasi eluen. 

Eluen yang digunakan ditambahkan sebanyak 100 ml kemudian fraksinasi dilakukan 

dan dihasilkan 10 fraksi (Nuari, dkk., 2017). 

Ditotolkan 10 fraksi pada lempeng KLT, Kemudian di elusi menggunakan 

perbandingan eluen n-heksan: etil (3:1). Lempeng KLT hasil elusi kemudian disem-

prot 𝐻2𝑆𝑂410% lalu dipanaskan menggunakan oven (Forestryana, dkk. 2020). 
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Kemudian 10 fraksi tersebut di elusi kembali dengan perbandingan eluen n-heksan: 

etil asetat (3:1) dan diidentifikasi dengan melihat penampakan nodanya, kemudian di 

semprot dengan H2SO4 dan di lihat penampakan nodanya. Bercak noda yang timbul 

kemudian dihitung nilai retention faktor (Rf)-nya dengan rumus: 

Rf = 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡
 

6. Karakterisasi Menggunakan FTIR 

Gugus fungsi dikarakterisasi dengan spektrofotometer FTIR dengan plat KBr. 

Sampel isolat dicampur dengan serbuk KBr dengan digerus secara bersamaan dengan 

mortar agate. Kemudian dibuat pelet dari hasil gerusan dengan tekanan 80 Torr. Se-

lanjutnya dianalisis dengan spektrofotometer FTIR. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi Daun Awar – Awar (Ficus septica Burm) 

Tabel 1. Berat ekstraksi sampel daun awar – awar (Ficus septica Burm) 

Sampel 

 

Pelarut Berat Simplisia (g) Berat Ekstrak 

(g) 

% Rendamen 

Daun  

awar – awar 

 

Etanol 

96% 

500g 40,32g 8% 

2. Hasil Partisi Daun Awar – Awar (Ficus septica Burm) 

Tabel 2. Berat partisi ekstrak n-heksan daun awar – awar (Ficus septica Burm) 

Berat Ekstrak Kental Etanol Berat Ekstrak N-Heksan Partisi % Rendamen 

15g 4g 26% 

3. Uji Kromatografi Lapis Tipis 

Tabel 3. Kromatografi Lapis Tipis partisi  ekstrak N-Heksan  

Eluen 

(N-Heksan : Etil) 
Noda Warna 

Nilai Rf 

UV 254 nm UV 366 nm 

(2:1) 

1 Hijau kehitaman 0,45 0,6 

2 Kuning 0,63 0,63 

3 Hijau kehitaman 0,78 0,72 

4 Hitam 0,90 0,81 

5 Hitam - 0,90 

(3:1) 

1 Hijau 0,36 0,36 

2 Kuning 0,41 0,43 

3 Kuning 0,54 0,49 

4 Hijau 0,70 0,58 

5 Kuning 0,85 0,70 

6 Hijau kehitaman - 0,96 

(4:1) 

1 Hijau 0,23 0,23 

2 Hijau 0,27 0,27 

3 Hijau kehitaman 0,32 0,32 

4 Kuning 0,43 0,43 
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Eluen 

(N-Heksan : Etil) 
Noda Warna 

Nilai Rf 

UV 254 nm UV 366 nm 

(5:1) 

 

1 Hijau 0,27 0,27 

2 Hijau Kehitaman - 0,41 

3 Hitam - 0,49 

(6:1) 
1 Hijau 0,23 0,23 

2 Hijau kehitaman 0,27 0,27 

4. Ekstrak Hasil Fraksi Etanol Daun Awar – awar Menggunakan Kroma-

tografi Cair Vakum (KCV)  

Tabel 4. Volume partisi ekstrak etanol daun awar – awar (Ficus septica Burm) 

Fraksi Volume Ekstrak (ml) 

A 78ml 

B 74ml 

C 70ml 

D 74ml 

E 53ml 

5. Profil KLT Hasil Fraksinasi KCV 

Tabel 5. Identifikasi Noda Hasil KCV menggunakan Lempeng KLT 

Eluen 

(N-Heksan : Etil) 
Noda Warna 

Nilai Rf 

UV 254 nm UV 366 nm 

Fraksi A (2:1) 1 Hijau 0,78 0,81  

Fraksi B (3:1) 1 Hijau kehitaman 0,63 0,63 

2 Hijau 0,8 0,81 

Fraksi C (4:1) 1 Hijau 0,45 0,45 

2 Kuning - 0,63 

Fraksi D (5:1) 1 Hijau kehitaman 0,32 0,32 

2 Kuning 0,45 0,45 

Fraksi E (6:1) 1 Hijau kehitaman 0,32 0,32 
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6. Karakterisasi Ekstrak Etanol Daun Awar – awar (Ficus septica Burm) 

dengan menggunakan Spektroskopi Infra Red  

Tabel 6. Hasil fraksi FTIR N-heksan : Etil Asetat  

Daerah 

Spektrum 

Gugus 

Fungsi 

Kelompok 

senyawa 
(2:1) (3:1) (4:1) (5:1) (6:1) 

3400-3500 

Sedang 
N-H 

Amina pri-

mer 
3431,56 3431,87 3446,49 3466,68 - 

2840-3000 

Sedang 
C-H Alkana 2925,35 2925,35 2925,65 2925,45 2924,89 

2840-3000 

Sedang 
C-H Alkana 2857,06 2856,64 2866,65 2856,04 2854,85 

1720-1775 

Kuat 
C=O 

Anhidrat 

terkonjugasi 
1720,56 1720,20 1719,83 1740,50 1736,94 

1626-1662 

Sedang 
C=C Alkena  1630,75 1628,88 1626,46  - - 

1340-1470 

Sedang 
C-H Alkana  1462,03 1462,13 1462,59 - 1461,36 

1380-1390 

Sedang 
C-H Aldehid  1381,48 1383,04 - - 1379,24 

1250-1310 

Kuat 
C-O 

Ester aro-

matik 
- 1265,26 - - 1224,86 

1030-1070 

Kuat 
S=O 

Alkohol 

primer 
1034,36 1033,85 1034,14 - - 

B. Pembahasan 

  Pada penelitian ini dimulai dengan melakukan preparasi sampel pada daun 

awar – awar (Ficus septica Burm) dibersihkan dari kotoran yang menempel pada 

sampel dengan cara dicuci menggunakan air mengalir, kemudian dikeringkan sampel 

tanpa mengenai sinar matahari langsung. Sampel yang telah kering kemudian di sort-

asi kering untuk memisahkan simplisia yang rusak, lalu simplisia diremuk agar mem-

permudah perendaman simplisia, kemudian simplisia yang telah di timbang dimasuk-

kan ke dalam wadah maserasi untuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap ekstraksi. 
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  Ekstraksi merupakan teknik pemisahan komponen atau senyawa dari campu-

rannya (simplisia) menggunakan eluen/pelarut tertentu. Metode maserasi dipilih ka-

rena 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 3 × 24 jam ke da-

lam etanol 96% pelarutnya. Selama proses maserasi dibantu dengan pengadukan un-

tuk mempercepat proses ekstraksinya. Pelarut akan menembus dinding sel dan masuk 

ke dalam rongga sel yang mengandung senyawa aktif. Senyawa aktif akan larut kare-

na adanya perbedaan konsentrasi antara larutan senyawa aktif di dalam dan di luar 

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

bangan. 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 500gram untuk pelarut etanol 96% dan dil-

akukan dalam waktu 3 hari, karena semakin lama proses maserasi, maka diharapkan 

semakin banyak zat aktif yang terekstraksi ke dalam pelarut. Pengadukan dilakukan 

dengan menggunakan batang pengaduk selama 30 detik setiap hari pada proses ma-

serasi agar pelarut yang ditarik lebih banyak atau untuk mempercepat kelarutan sen-
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yawa ke dalam pelarutnya. Tahap selanjutnya dilakukan penyaringan dengan penyar-

ing buchner, lalu dipisahkan antara filtrat dengan residu (Handoyo, 2020).  

 Hasil dari maserasi menggunakan pelarut etanol 96% yang diperoleh selanjut-

nya diuapkan pelarut dengan alat rotary evaporator pada suhu 60°C untuk mendapat-

kan ekstrak pekat yang akan digunakan untuk pengujian selanjutnya. Penguapan pela-

rut 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). 

 Prinsip vakum rotary evaporator yaitu proses pemisahan ekstrak dari cairan 

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

dapat menguap dibawah titik didih pelarutnya disebabkan karena adanya penurunan 

tekanan. Dengan bantuan pompa vakum, pelarut akan menguap naik ke kondensor 

dan mengalami kondensasi menjadi molekul-molekul cairan pelarut murni yang dit-

ampung 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 vakum dihentikan sampai 

diperoleh ekstrak yang cukup pekat, selanjutnya ekstrak dikeluarkan dari labu rotary 

evaporator vakum yang kemudian dipindahkan ke dalam cawan porselin. Pada tabel 1 

hasil ekstrak daun awar – awar yang telah didapatkan adalah sebanyak 40 g ekstrak 

kental dari hasil maserasi simplisia daun awar – awar (Ficus septica Burm).  

Ekstrak kental etanol daun awar – awar diambil sebanyak 15 g untuk di 

partisi dengan menggunakan pelarut n-heksan dan aquadest. Ekstrak etanol dilarutkan 

dengan 150 ml aquadest, kemudian dimasukkan kedalam corong pisah setelah itu dit-

ambahkan 150 ml n-heksan ke dalam corong pisah dilakukan pengocokan secara per-
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lahan selama 5 menit agar pelarut dapat menarik senyawa dengan sempurna. Metode 

partisi menggunakan corong pisah dengan dua pelarut yang tidak saling bercampur 

bertujuan agar senyawa - senyawa dalam sampel dapat terlarut pada pelarut yang 

sesuai dengan kepolarannya sehingga lebih mudah mengklasifikasikan metabolit 

sekunder yang didapatkan (Saputra, dkk., 2018). Kemudian dilanjutkan partisi 

dengan etil asetat, dengan perlakuan yang sama seperti pada n-heksan. Hasil partisi 

kemudian diuapkan pada penangas hingga didapatkan ekstrak kental n-heksan hasil 

partisi sebanyak 4g dengan rendemen ekstrak etil asetat hasil partisi yaitu 26%. 

Rendemen dikatakan baik jika nilainya lebih dari 10% (Wardaningrum et al., 2019). 

Setelah didapatkan ekstrak kental dari hasil partisi, kemudian dilakukan uji 

KLT yang bertujuan untuk menentukan tingkatan pelarut yang digunakan. Prinsip 

dalam kromatografi yaitu absorpsi dan partisi, serta memiliki fase yaitu fase gerak 

dan fase diam. Pada prinsip absorpsi 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 (Fajriaty, dkk, 2018). 

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 
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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 di dalam chamber agar 

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

tekanan yang ada di dalam 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 gel GF 254 yang 

berfluoresensi pada sinar UV 254 nm sehingga penjerap di sekitar noda 

berfluoresensi 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). 

Eluen yang digunakan pada uji KLT ini yaitu n-heksan dan etil asetat dengan 

berbagai perbandingan. Pada eluen tersebut dengan perbandingan (2:1) terdapat 5 

noda yang tampak dengan warna noda kuning, hijau kehitaman, dan hitam, nilai Rf 

noda yang tampak pada sinar UV 254 nm yaitu (0,45), (0,63), (0,78), (0,90) dan pada 

sinar UV 366 nm yaitu (0,6), (0,63), (0,72), (0,81), (0,90). Pada perbandingan (3:1) 

terdapat 6 noda yang tampak dengan warna noda kuning, hijau dan hijau kehitaman, 

nilai Rf noda tampak pada sinar UV 254 nm yaitu (0,36), (0,41), (0,54), (0,70), (0,85) 

dan pada noda yang tampak pada sinar UV 366 nm yaitu (0,36), (0,43), (0,49), (0,58), 

(0,70), (0,96). Pada perbandingan (4:1) terdapat 4 noda dengan warna noda yang 
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tampak yaitu kuning, hijau kehitaman, dan hijau, nilai Rf noda yang tampak pada 

sinar UV 254 nm yaitu (0,23), (0,27), (0,32), (0,43) dan pada noda tampak sinar UV 

366 nm yaitu (0,23), (0,27), (0,32), (0,43). Pada perbandingan (5:1) terdapat 3 noda 

tampak yaitu hijau, hijau kehitaman dan hitam dengan nilai rf  noda yang tampak 

pada sinar 366 nm yaitu (0,41), (0,49). Kemudian pada perbandingan eluen (6:1) 

hanya terdapat 2 noda yang tampak yaitu hijau dan hijau kehitaman, nilai Rf noda 

yang tampak pada sinar UV 254 nm yaitu (0,23), (0,27) dan pada sinar UV 366 nm 

yaitu (0,23), (0,27). Dari hasil orientasi eluen tersebut, di dapatkan perbandingan 

dengan pemisahan noda terbaik yaitu pada eluen n-heksan : etil asetat (3:1). 

  Kemudian dilakukan fraksinasi ekstrak etanol daun awar – awar (Ficus septi-

ca Burm) menggunakan metode kromatografi cair vakum (KCV) dengan 

menggunakan ekstrak hasil partisi larut n-heksan. Sebelum menentukan tingkatan 

pelarut yang akan digunakan terlebih dahulu dilakukan orientasi eluen untuk menen-

tukan variasi fase gerak dalam kromatografi cair vakum (KCV). Eluen yang 

digunakan yaitu n-heksan: etil asetat dengan berbagai perbandingan. Lempeng KLT 

berukuran 1×7 cm dengan batas atas 0,5 cm dan batas bawah 1 cm dan diaktivasi 

menggunakan oven pada suhu 110℃ selama 30 menit. Dilakukan penjenuhan pada 

chamber kromatografi menggunakan eluen yang telah ditentukan agar tekanan uap 

dari eluen tersebar secara merata dalam chamber (Arsynta, dkk., 2018). Eluen yang 

menunjukkan pemisahan paling baik pada perbandingan n-heksan: etil asetat (3:1). 

  Fraksinasi dilakukan dengan 10 variasi pelarut perbandingan n-heksan: etil 

asetat (2:1), (3:1), (4:1), (5:1), (6:1) dan perbandingan etil asetat: n-heksan (2:1), 

(3:1), (4:1), (5:1), (6:1) yang diamati menggunakan lampu UV 254 nm dan 366 nm. 

Fraksi yang menunjukkan penampakan noda hanya 5 dari 10 fraksi yaitu, fraksi n-
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heksan: etil asetat (2:1), (3:1), (4:1), (5:1), (6:1), selanjutnya penampakan noda dia-

mati menggunakan penyemprotan 𝐻2𝑆𝑂4 10% pada lempeng KLT yang telah dielusi. 

Asam sulfat digunakan sebagai oksidator yang merusak gugus fungsi kromofor pada 

komponen senyawa sehingga panjang gelombang bergeser ke daerah yang lebih pan-

jang, akibatnya noda yang terbentuk dapat terlihat oleh mata (Forestryana, dkk., 

2020). 

  Spektrofotometri infra merah merupakan salah satu alat atau instrumen yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi gugus fungsi, mengidentifikasi senyawa dan 

menganalisis campuran dari sampel yang dianalisis tanpa merusak sampel. Daerah 

inframerah pada spektrum gelombang elektromagnetik dimulai dari panjang gelom-

bang 14000 𝑐𝑚−1 hingga 10 𝑐𝑚−1 (Sari, dkk, 2018). 

  Keuntungan penggunaan teknik spektroskopi infra merah yaitu dapat berpo-

tensi sebagai metode analisis yang cepat karena dapat dilakukan secara langsung pada 

sampel tanpa adanya tahapan pemisahan terlebih dahulu. Keuntungan lainnya 

menggunakan metode spektroskopi inframerah yaitu jumlah sampel yang dibutuhkan 

sedikit, hampir semua bentuk sampel dapat diteliti, dan teknik hampir tidak memer-

lukan pelarut kimia sehingga lebih ramah lingkungan (Rafi, dkk, 2018). 

  Spektrofotometer infra merah juga memiliki prinsip kerja yaitu interaksi anta-

ra energi dan materi. Infrared yang melewati celah ke sampel, dimana celah tersebut 

berfungsi mengontrol jumlah energi yang disampaikan kepada sampel. Kemudian 

beberapa infrared diserap oleh sampel dan yang lainnya ditransmisikan melalui per-

mukaan sampel sehingga sinar infrared lolos ke detektor dan sinyal yang terukur 

kemudian dikirim ke komputer dan direkam dalam bentuk puncak-puncak (Sari, dkk, 

2018).  
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  Karakterisasi senyawa yang terkandung pada sampel daun awar – awar (Ficus 

septica Burm) dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri infra red (FTIR).  

Pada tabel 7. hasil fraksi FTIR N-heksan: Etil asetat dengan berbagai perbandingan 

terdapat pembacaan sampel hasil fraksi yang akan menentukan bilangan gelombang 

dan gugus fungsional pada daerah serapan spektrum infrared yang menunjukkan 

adanya gugus-gugus fungsi. Pada daerah serapan 3431,56𝑐𝑚−1 , 3431,87 𝑐𝑚−1, 

3446,49𝑐𝑚−1 , 3466,68𝑐𝑚−1  terdapat golongan senyawa amina primer (N-H) 

dengan intensitas sedang. Gugus C-H kelompok senyawa Alkana, pada daerah sera-

pan 2925,35 𝑐𝑚−1, 2925,65𝑐𝑚−1 , 2924,89𝑐𝑚−1 dengan intensitas sedang, daerah 

serapan 2857,06𝑐𝑚−1 , 2856,64𝑐𝑚−1, 2866,65𝑐𝑚−1 , 2856,04𝑐𝑚−1, 2854,85𝑐𝑚−1  

gugus C-H kelompok senyawa alkana dengan intensitas sedang, gugus C=O ke-

lompok senyawa Anhidrat terkonjugasi dengan intensitas kuat pada daerah serapan 

1720,56𝑐𝑚−1 , 1720,20𝑐𝑚−1, 1719,83𝑐𝑚−1, 1740,50𝑐𝑚−1, 1736,94𝑐𝑚−1, intensitas 

sedang pada daerah serapan 1630,75𝑐𝑚−1, 1628,88 𝑐𝑚−1, 1626,46𝑐𝑚−1 , dengan 

gugus C=C. Intensitas sedang dengan gugus C-H pada daerah serapan 1462,13 𝑐𝑚−1 

pada kelompok senyawa alkana, intensitas sedang dengan gugus fungsi  C-H pada 

senyawa aldehid pada daerah serapan 1381,48𝑐𝑚−1 , 1338,04 𝑐𝑚−1, 1379,24𝑐𝑚−1 . 

Pada daerah serapan 1265,26 𝑐𝑚−1, 1224,86𝑐𝑚−1 terdapat gugus fungsi C-N pada 

kelompok senyawa ester aromatik dengan intensitas kuat dan intensitas kuat pada ke-

lompok senyawa alkohol primer di daerah serapan 1034,36𝑐𝑚−1 , 1033,85 𝑐𝑚−1, 

1034,14𝑐𝑚−1 dengan gugus fungsi S=O. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat 

diperoleh yaitu: 

1. Mengkarakterisasi komponen kimia ekstrak etanol 96% daun awar-awar 

dengan menggunakan spektroskopi infra merah dengan cara melihat 

bilangan gelombang dan gugus-gugus fungsional yang terdapat pada hasil 

fraksi. 

2. Hasil karakterisasi komponen senyawa ekstrak etanol 96% daun awar-

awar (Ficus septica Burm.F) Spektroskopi infra merah terlihat adanya 

gugus N-H, C-H, C-H, C=O, C=C, C-H, C-H, C-O, S=O. 

B. Saran 

Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih 

lanjut terhadap sampel daun awar – awar (Ficus septica Burm.F) dengan 

menggunakan instrumen lain. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja  

1. Skema kerja secara umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyiapan sampel daun awar-awar (Ficus septica Burm) 

Ekstraksi sampel daun awar-awar 

(Ficus septica Burm) 

Partisi sampel (Partisi cair – cair) 

 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Fraksinasi (KCV) 

Karakterisasi Senyawa dengan FTIR 



67 
 

 

 

2. Penyiapan sampel daun awar-awar (Ficus septica Burm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan sampel daun Awar-awar 

 

 Dilakukan sortasi basah 

Dicuci sampel dengan air mengalir 

Dikeringkan sampel pada lemari pengering  

Dilakukan sortasi kering  

Diremukkan sampel  

Ditimbang sampel  
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3. Ekstraksi daun awar-awar (Ficus septica Brum)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diambil 500 g daun awa-awar (Ficus septica Burm) 

Dimasukkan ke dalam wadah maserasi dengan pelarut etanol 96% 

Dilapisi bagian atas wadah dengan aluminium foil dan tutup rapat wadah 

lalu di diamkan selama 3×24 jam  

Disaring hasil maserasi lalu dilakukan pemekatan 

Dipekatkan hasil maserasi dengan rotavapor dan diuapkan hingga di 

peroleh ekstrak kental  

Ditimbang ekstrak kental hasil maserasi dengan pelarut etanol 96%  
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4. Partisi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diuapkan ekstrak n-heksan cair, ekstrak etil cair dan 

ekstrak aquadest hingga di peroleh ektrak kental 

Ditimbang ekstrak kental etanol 96% (15 g)  

Dilarutkan ekstrak kental daun awar-awar 15 g dalam 

150 ml aquadest 

Dimasukkan ekstrak yang telah dilarutkan dengan aquadest kedalam 

corong pisah lalu ditambahkan 150 ml n-heksan,dikocok selama 5 

menit secara perlahan 

Dipasang corong pisah pada statif klem lalu diamkan hingga 

membentuk dua lapisan  

Dikeluarkan hasil partisi n-heksan kemudian dilanjutkan hal 

yang sama untuk partisi etil asetat 
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5. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilarutkan ekstrak kental hasil partisi n-heksan 

menggunakan pelarut n-heksan hingga tidak terlalu kental 

Diaktivasi lempeng klt menggunakan oven pada suhu 110℃ selama 30 menit 

Dimasukkan eluen ke dalam chamber dengan berbagai perbandingan 

Ditotolkan ekstrak pada lempeng klt yang telah diaktivasi 

dan di masukkan ke dalam chamber 

Ditotolkan pada lempeng fraksi yang di peroleh dan di elu-

si kemudian dilakukan pengamatan pada lampu UV 254nm 

dan 366 nm 

 

Disemprot H2SO4 10% untuk melihat adanya bercak/noda 
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6. Fraksinasi ekstrak daun awar – awar dengan menggunakan metode kromato-

grafi cair vakum (KCV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hasil partisi ekstrak kental larut n-heksan 2 g 

Ditimbang silika gel 60 GF254 20 g 

Dibuat bubuk silika dengan ekstrak dicampur hingga homogen 

Dimasukkan silika gel kedalam corong buncher hingga mampat 

Dialiri dengan eluen secara berurutan berdasarkan  perbandingan yang telah dibuat 

Dimasukkan ekstrak yang telah di gerus dengan silika gel ke dalam corong buncher 

Dilapisi dengan kertas saring pada bagian atas ekstrak yang telas digerus 

Dibuat 10 eluen dengan perbandingan n-heksan : etil asetat (2:1), (3:1), 

(4:1), (5:1), (6:1) dan etil asetat : n-heksan (2:1), (3:1), (4:1), (5:1), (6:1) 

Diidentifikasi menggunakan KLT untuk 

melihat noda yang baik  

 

 

 

 

Diperoleh 5 fraksi dengan noda yang baik 

Dikarakterisasi menggunakan FTIR 
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Lampiran 2. Hasil Kromatografi Lapis Tipis Daun Awar – Awar (Ficus septica 

Burm.F) 

Setelah diperoleh ekstrak daun awar-awar hasil partisi cair-cair, kemudian dil-

akukan orientasi eluen menggunakan metode kromatografi lapis tipis. 

   
 

 

(a) (2: 1) 

   

 

(b) (3:1) 

    

 

(c) (4:1) 

   

 

(d) (5:1) 
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(e) (6:1) 

Gambar 5. Profil KLT dengan eluen N-heksan : Etil asetat  

 

Lampiran 3. Profil KLT Hasil Fraksinasi KCV 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Gambar 6. Identifikasi Noda Hasil KCV menggunakan Lempeng KLT:  

(a) Penampakan noda pada sinar UV 254 nm, (b) Penampakan noda pada  

sinar UV 366 nm (c) Setelah disemprotkan 𝐻2 𝑆𝑂4. 

 

Lampiran 4. Karakterisasi senyawa menggunakan FTIR 

 

Gambar 7. Karakterisasi senyawa n-heksan etil asetat (2:1) 
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Gambar 8. Karakterisasi senyawa n-heksan etil asetat (3:1) 

 

Gambar 9. Karakterisasi senyawa n-heksan etil asetat (4:1) 
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Gambar 10. Karakterisasi senyawa n-heksan etil asetat (5:1) 

 

Gambar 11. Karakterisasi senyawa n-heksan etil asetat (6:1) 
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Lampiran 5. Data Perhitungan Hasil Penelitian 

a. Perhitungan Rendemen 

1. Ekstrak Etanol 96% 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛 =
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎
 × 100% 

          =  
40,32%

500𝑔𝑟
 × 100%  

              = 8%  

b. Perhitungan Nilai Rf KLT 

𝑅𝑓 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑒𝑙𝑢𝑒𝑛
 

 

1. Eluen N-heksan Etil asetat (2:1) 

 

Nilai Rf 254 nm 

 

Nilai Rf 366 nm 

 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 1 =
2,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,45 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 2 =
3,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,63 𝑐𝑚 

 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 1 =
3,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,6 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 2 =
3,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,63 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 3 =
4,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,65 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 3 =
4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,72 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 4 =
5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,90 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 4 =
4,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,81  𝑐𝑚 

 

 
𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 5 =

5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,90 𝑐𝑚 
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2. Eluen N-heksan Etil asetat (3:1) 

 

 

Nilai Rf 254 nm 

 

Nilai Rf 366 nm 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 1 =
2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,36 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 2 =
2,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,41 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 1 =
2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,36 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 2 =
2,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,43 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 3 =
3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,54  𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 3 =
2,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,49 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 4 =
3,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,70 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 4 =
3,2 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,58  𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 5 =
4,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,85 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 5 =
3,9 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,70 𝑐𝑚 

 

 
𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 6 =

5,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,96 𝑐𝑚 

 

 

3. Eluen N-heksan Etil asetat (4:1) 

 

 

Nilai Rf 254 nm 

 

 

Nilai Rf 366 nm 
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𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 1 =
1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0, 23𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 2 =
1,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,27 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 1 =
1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0, 23𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 2 =
1,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,27 𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 3 =
1,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,32 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 3 =
1,8 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,32 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 4 =
2,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,43 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 4 =
2,4 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,43 𝑐𝑚 

 

  

  

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

 

Nilai Rf 254 nm 

 

 

Nilai Rf 366 nm 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 1 =
1,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0, 27𝑐𝑚 

 

 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 1 =
1,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0, 27𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 2 =
2,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,41 𝑐𝑚 

 
𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 3 =

2,7 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,49 𝑐𝑚 

 

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

 

Nilai Rf 254 nm 

 

 

Nilai Rf 366 nm 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 1 =
1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0, 23𝑐𝑚 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 1 =
1,3 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0, 23𝑐𝑚 
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𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 2 =
1,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,27 𝑐𝑚 

 

𝑅𝑓 𝑁𝑜𝑑𝑎 2 =
1,5 𝑐𝑚

5,5 𝑐𝑚
 

                            = 0,27 𝑐𝑚  
Lampiran 6. Gambar Penelitian 

 

 
Gambar 12. Pengambilan sampel daun awar-awar (Ficus septica Burm) 

 

   
Gambar 13. Sampel dikeringkan dalam lemari pengering 
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Gambar 14. Sampel di maserasi menggunakan pelarut etanol 96% 

 

 
Gambar 15. Penyaringan sampel yang telah di maserasi 

 
 

 
Gambar 16. Sampel di pekatkan menggunakan rotary evaporator 
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Gambar 17. Penimbangan sampel yang telah dipekatkan 

 

   
 

 
Gambar 18. Partisi Ekstrak kental etanol 96% 
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Gambar 19. Penyiapan alat dan pelarut untuk KCV 

 

   
Gambar 20. Digerus sampel hasil partisi dengan silica gel 60 
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Gambar 21. Dimampatkan silika gel60 kedalam corong buncher 
 

   
Gambar 22. Hasil KCV dari beberapa konsentrasi pelarut 
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