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ABSTRAK 

Nama  :  Iffah Kholifah Umamity 

NIM : 70100113054 

Judul Skripsi : Skrining Virtual Senyawa-Senyawa dari Beberapa Tanaman 

yang Ada di Indonesia Sebagai Anti Malaria dan Anti 

Tuberkulosis 
Penyakit malaria dan tuberkulosis saat ini merupakan masalah penyakit 

infeksi yang mematikan di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pencarian senyawa baru 
anti malaria dan anti tuberkulosis dapat dilakukan terutama dari tanaman. Indonesia 
merupakan negara urutan kedua di dunia yang memiliki lebih dari 38.000 spesies 
tanaman dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen anti malaria dan 
anti tuberkulosis. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan senyawa yang berpotensi 
sebagai anti malaria dan anti tuberkulosis dari beberapa tanaman yang ada di 
Indonesia. Prosedur dimulai dengan mencari senyawa tanaman dari mesin pencari 
jurnal seperti Springer link, Pubmed, Science Direct. Senyawa yang telah didapat 
digambar menggunakan pemodelan molekul pada perangkat lunak Hyperchem dan 
optimasi struktur molekul menggunakan metode Forcefield MMFF94x pada 
perangkat lunak MOE. Pembuatan fitur farmakofor dilakukan dengan mengunduh 
protein 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (Dxr) untuk anti malaria, 
dan Thymidilate synthase (ThyX) untuk anti tuberkulosis pada Protein Data Bank. 
Fitur farmakofor ditentukan berdasarkan literatur dengan melihat kecocokan 
pengikatannya dengan reseptor. Setelah itu, dilakukan Skrining virtual berdasarkan 
ligan dengan menggunakan perangkat lunak MOE. Berdasarkan hasil penelitian 
diperoleh senyawa-senyawa yang paling baik diantara 4815 senyawa yang dilihat dari 
sisi kecocokan pada query farmakofor sebagai anti malaria yaitu Lecithin dari 
tanaman Jelatang (Urtica dioica L.) dan anti tuberkulosis yaitu Ajugose, Lantanose A, 
Lantanose B, Stachyose, Verbascose, Theveside dari tanaman Tembelekan (Lantana 
camara L.); Carthamin, Anhydrosafflor yellow B, Hydroxysafflor yellow A, 
Saffloquinoside A, Safflor yellow B dari tanaman Kesumba (Carthamus tinctorius); 
Parameritannin A-1, Cinnamtannin B-1, Aesculitannin B, Proanthocyanidin A dari 
tanaman Kayu Rapet  (Parameria laevigata); Acetyljujuboside B dari tanaman Bidara 
Cina (Zizyphus jujuba); Bruceoside A dari tanaman Buah Makasar (Brucea javanica); 
Melittoside dari tanaman Daun Sendok (Plantago major); 1,2,3,4,6-
pentagalloylglucose, Gemin D, Woodfordin C dari Bunga Sidawayah (Woodfordia 
fruticosa); Narcissoside dari tanaman Mengkudu (Morinda citrifolia L.); 
Rubrofusarin-6-β-gentiobioside dari tanaman Ketapang Kecil (Cassia tora). 
Kata kunci: Skrining virtual, Tanaman Indonesia, Malaria, Tuberkulosis. 
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ABSTRACT 

Nama  :  Iffah Kholifah Umamity 

NIM : 70100113054 

Judul Skripsi : Virtual Screening of Compounds from Some Plants in 

Indonesia as Anti Malaria and Anti Tuberculosis 
 Malaria and tuberculosis is a deadly infectious disease problem in the world, 
not exception Indonesia. The search for new anti-malarial and anti-tuberculosis 
compounds can be done primarily from plants. Indonesia is the second most populous 
country in the world with more than 38,000 plant species and has the potential to be 
developed as an anti-malaria and anti-tuberculosis agent. This study aims to find 
potentially anti-malarial and anti-tuberculosis compounds from several plants in 
Indonesia. The procedure begins by searching for plant compounds from search 
engine journals such as Springer links, Pubmed, Science Direct. The compounds that 
have been obtained are drawn using molecular modeling in Hyperchem software and 
molecular structure optimization using the Forcefield MMFF94x method in MOE 
software. Pharmacofor features were performed by downloading 1-deoxy-D-xylulose 
5-phosphate reductoisomerase (Dxr) protein for anti malaria, and Thymidilate 
synthase (ThyX) for anti-tuberculosis in Protein Data Bank. The pharmacofor 
features are determined on the basis of the literature by looking at their binding fit 
with the receptor. After that, Virtual Screening is based on ligands using MOE 
software. Based on the results of the research, the best compounds among 4815 
compounds seen from the compatibility side of the farmakofor query as anti malaria 
is Lecithin from Jelatang (Urtica dioica L.) and anti-tuberculosis are Ajugose, 
Lantanose A, Lantanose B, Stachyose, Verbascose, Theveside from Lantana plant 
(Lantana camara L.); Carthamin, Anhydrosafflor yellow B, Hydroxysafflor yellow A, 
Saffloquinoside A, Safflor yellow B from Kesumba plant (Carthamus tinctorius); 
Parameritannin A-1, Cinnamtannin B-1, Aesculitannin B, Proanthocyanidin A from 
Rapet Wood (Parameria laevigata); Acetyljujuboside B from Jujuba plant (Zizyphus 
jujuba); Bruceoside A from Makasar fruit plant (Brucea javanica); Melittoside from 
Plantago plant (Plantago major); 1,2,3,4,6-pentagalloylglucose, Gemin D, 
Woodfordin C from Sidawayah flower (Woodfordia fruticosa); Narcissoside from 
Noni plant (Morinda citrifolia L.); Rubrofusarin-6-β-gentiobioside from the Small 
Ketapang plant (Cassia tora). 
Keywords: Virtual Screening, Indonesian Plants, Malaria, Tuberculosis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit malaria dan tuberkulosis saat ini merupakan masalah global yang 

mendunia, tidak terkecuali Indonesia. Komitmen global pada  Sustainable 

Development Goals (SDGs) menempatkan upaya pemberantasan malaria dan 

tuberkulosis ke dalam salah satu  tujuan bersama yang harus dicapai sampai dengan 

tahun 2030 melalui tujuan ketiga yaitu untuk menjamin kehidupan yang sehat dan 

mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, dimana target 3.3 dengan 

tegas dikatakan “Pada 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan 

penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit  bersumber air 

dan penyakit menular lainnya” (World Health Organization, 2016). 

Malaria merupakan penyakit infeksi yang bersifat endemik di dunia. Pada 

tahun 2015, diperkirakan terjadi 212 juta kasus malaria di seluruh dunia. Kebanyakan 

kasus pada tahun 2015 terjadi di bagian Afrika (90%), diikuti oleh bagian Asia 

Selatan-Timur (7%) dan bagian Mediterania Timur (2%). Indonesia termasuk ke 

dalam negara endemik malaria 2016 (World Health Organization, 2016). Berdasarkan 

endemisitas malaria di kabupaten/kota terlihat penurunan jumlah yang sangat tajam 

pada daerah endemis tinggi dari 17,4% pada tahun 2011 menjadi 8,8% pada tahun 

2015. Dan daerah endemis sedang juga menurun dari 18,6% tahun 2011 menjadi 17% 

pada tahun 2015, serta daerah endemis rendah juga mengalami penurunan yang tajam 

dari 42,8% pada tahun 2011 menjadi 28,8% pada tahun 2015. Sebaliknya daerah 

bebas malaria mengalami peningkatan dari 21,5% pada tahun 2011 menjadi 45,4% 

pada tahun 2015. Lima provinsi dengan Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite 
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Incidence/API) per 1.000 penduduk tertinggi yaitu Papua (31,93), Papua Barat 

(31,29), Nusa Tenggara Timur (7,04), Maluku (5,81), dan Maluku Utara (2,77). 

Sedangkan provinsi yang tidak terdapat API yaitu Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, 

Bali, dan Jawa Timur (Sekretariat Jenderal Kemenkes RI, 2016). 

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang mematikan. WHO melaporkan 

dalam Global Tuberculosis Report tahun 2016, diperkirakan adanya 10,4 juta kasus 

baru (kejadian) tuberkulosis di seluruh dunia, dimana 5,9 juta (56%) adalah laki-laki, 

3,5 juta (34%) perempuan dan 1,0 juta (10%) anak-anak. Adapun penderita HIV 

terhitung 1,2 juta (11%) dari semua kasus TB baru. Enam negara yang terhitung 

untuk 60% kasus baru yaitu India, Indonesia, Cina, Nigeria, Pakistan dan afrika 

selatan. Kemajuan global bergantung pada peningkatan pencegahan dan asuhan TB 

pada negara-negara ini (World Health Organization, 2016). Di Indonesia, pada tahun 

2015 ditemukan jumlah kasus tuberkulosis sebanyak 330.910 kasus, meningkat bila 

dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2014 yang 

sebesar 324.539 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi 

dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Kasus tuberkulosis di tiga provinsi tersebut sebesar 38% dari jumlah seluruh kasus 

baru di Indonesia (Sekretariat Jenderal Kemenkes RI, 2016). 

Pengobatan dari kedua penyakit di atas, telah mengalami resistensi terhadap 

terapi lini pertama sehingga menjadi tantangan besar untuk pengendalian penyakit 

tersebut. Resistensi obat malaria dan tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan 

utama global (Chansuda Wongsrichanalai, 2010). 

Resistensi obat malaria terjadi terhadap beberapa regimen obat utama 

termasuk turunan artemisinin yang merupakan benteng utama pengobatan kemoterapi 
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malaria, maka sebuah strategi terapeutik baru dan maju perlu diterapkan untuk 

menahan dan mengurangi penyebaran resistensi (Kumar, 2017). Strain Plasmodium 

falciparum yang resisten terhadap Artemisinin telah muncul dan menyebar di Asia 

Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mengurangi efikasi pengobatan. 

Sebelumnya, resistensi terhadap dua anti-malaria utama, klorokuin dan sulfadoksin-

pirimetamin (SP), muncul di Asia Tenggara dan menyebar ke Afrika, menunjukkan 

bahwa penyebaran resistensi artemisinin mungkin terjadi (Slater, Jamie T. Griffin, & 

Okell, 2016). 

Resistensi yang terjadi pada tuberkulosis terdiri atas dua tipe penting yang 

telah diidentifikasi, yaitu TB-MDR (Multi-Drug Resistant), yang resisten terhadap 

kedua obat lini pertama pengobatan TB standar, isoniazid dan rifampisin; dan TB-

XDR (Extensively Drug Resistant), yang resisten terhadap isoniazid, rifampisin, 

setidaknya satu fluoroquinolon, dan salah satu pengobatan injeksi lini kedua 

(amikasin, kapreomicin, kanamisin). Secara global, 3,3% persen kasus TB baru 

adalah TB-MDR. Proporsi ini jauh lebih tinggi (20%) di antara pasien yang 

sebelumnya pernah menerima pengobatan TB. Pada tahun 2014, terdapat 480.000 

kasus baru TB-MDR di seluruh dunia (Manjelievskaiaa, Erckb, Pirachab, & Schrager, 

2016). 

Masalah resistensi pada kedua penyakit ini turut berkontribusi dalam 

meningkatnya kesulitan pengobatan dan pengontrolan penyakit. Untuk itu dibutuhkan 

pengembangan dari senyawa anti malaria dan anti tuberkulosis yang baru dan poten 

serta efek samping yang kurang. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu 

metode komputasi (in silico). 
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Selama dua dekade terakhir metode komputasi (in silico) telah menurunkan 

beban biaya dan eksperimental dari proses penemuan obat baru. Metode in silico ini 

saling melengkapi dan dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam metode in vitro 

dan in vivo untuk menguji hipotesis farmakologis (Kortagere, Lill, & Kerrigan, 

2012). Diperkirakan bahwa siklus penemuan obat, dari identifikasi senyawa penuntun 

sampai uji klinis, dapat memakan waktu 14 tahun dengan biaya 800 juta dolar AS. 

Pada awal 1990-an, perkembangan pesat di bidang kimia kombinatorial dan teknologi 

skrining virtual dapat mempercepat proses penemuan obat yang memungkinkan 

sejumlah besar senyawa disintesis dan diskrining dalam waktu singkat (Rahman, 

Karim, Ahsan, Khalipha, Chowdhury, & Saifuzzaman, 2012). 

Skrining virtual, juga disebut skrining in silico, merupakan cabang baru dari 

kimia medisinal yang merupakan metode cepat dan hemat biaya untuk skrining secara 

komputasi dari suatu database untuk menemukan obat baru. Skrining virtual 

menggunakan metode berbasis komputasi untuk menemukan ligan baru berdasarkan 

struktur biologis (Vyas, Jain, Jain, & Gupta, 2008). Salah satu metode yang 

digunakan dalam proses skrining virtual adalah dengan menggunakan teknik 

penyaringan berbasis ligan yang berfokus pada perbandingan analisis kemiripan 

molekuler senyawa dengan bagian yang diketahui dan tidak diketahui, terlepas dari 

metode algoritma yang digunakan melalui simulasi penambatan molekuler atau 

docking. Skrining virtual dapat dilakukan sekaligus terhadap ribuan senyawa dalam 

suatu database, termasuk senyawa-senyawa yang terdapat pada tanaman. 

Indonesia dikenal sebagai negara Mega-diversity karena kaya akan 

keanekaragaman, termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity). Untuk 

keanekaragaman tumbuhan, Indonesia merupakan negara urutan kedua di dunia, yang 
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memiliki lebih dari 38.000 spesis (55% endemik) (Amason, 2005).  Sekitar 7.000 

spesis diakui sebagai tumbuhan obat, dengan 950 diketahui memiliki sifat obat; 283 

spesis terdaftar, dikultur dan digunakan oleh industri obat tradisional, dan 250 lainnya 

dipanen langsung dari hutan sebagai bahan mentah oleh industri tersebut. Hanya 

sekitar 187 spesis yang digunakan sebagai bahan dasar oleh industri obat tradisional 

(Bermawie, 2004). Kekayaan tumbuhan yang miliki oleh Indonesia ini menjadi 

potensi yang besar untuk dapat dikembangkan dalam pencarian obat-obat baru 

termasuk obat anti malaria dan anti tuberkulosis. 

Salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. adalah penciptaan berbagai 

jenis tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah tentunya 

memiliki banyak manfaat bagi manusia, sehingga selain mengamati secara sederhana, 

hendaknya dilakukan pengembangan terhadap pengamatan-pengamatan dari tumbuh-

tumbuhan. Salah satunya dengan meniliti manfaat dari tumbuh-tumbuhan tersebut 

dalam meningkatkan kesehatan manusia dimana khasiatnya dapat mencegah atau 

mengobati berbagai jenis penyakit, dalam hal ini sebagai anti malaria dan anti 

tuberkulosis sehingga hal tersebut dapat menimbulkan rasa syukur dan yakin akan 

tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti bermaksud untuk menemukan 

senyawa yang berpotensi sebagai anti malaria dan anti tuberkulosis dari beberapa 

tanaman yang ada di Indonesia menggunakan metode komputasi. Senyawa-senyawa 

diskrining dengan melihat kecocokannya pada fitur farmakofor yang dilihat 

berdasarkan pengikatannya dengan protein 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate 

reductoisomerase (Dxr) untuk anti malaria, dan Thymidilate synthase (ThyX) untuk 

anti tuberkulosis menggunakan perangkat lunak MOE 2009. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah senyawa kimia yang berkhasiat sebagai anti malaria dan anti 

tuberkulosis? 

2. Apakah tanaman yang memiliki kandungan senyawa sebagai anti malaria dan 

anti tuberkulosis?  

C. Definisi Opersional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Skrining Virtual didefinisikan sebagai proses evaluasi secara otomatis 

terhadap kumpulan data senyawa yang sangat besar menggunakan bantuan program 

komputer yang bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi senyawa yang baru 

dan mempunyai aktivitas yang poten terhadap target yang dituju. Virtual skrining 

bertujuan untuk menemukan senyawa asal tanaman yang hit atau memiliki fitur kimia 

yang mirip dengan fitur farmakofor (Mohan, Gibbs, Cummings, Jaeger, & DesJarlais, 

2005). 

Farmakofor merupakan posisi geometrik tiga dimensi dari gugus yang 

terdapat di dalam suatu ligan yang membentuk suatu pola yang unik dan dapat 

dikenali oleh reseptor secara spesifik yang bertanggung jawab terhadap proses 

pengikatan ligan dengan suatu reseptor dan aktivitas reseptor tersebut (Mohan, Gibbs, 

Cummings, Jaeger, & DesJarlais, 2005). 

Penambatan molekuler atau molecular docking adalah prosedur 

komputasional yang digunakan untuk memprediksikan ikatan non-kovalen 

makromolekul, lebih sering, sebuah molekul besar (reseptor) dan sebuah molekul 

kecil (ligan) secara efisien, dimulai dari struktur-struktur yang tidak saling berikatan, 

struktur yang ditemukan dari simulasi dinamika molekul, homology modeling, dll. 
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Tujuan dari molecular docking adalah untuk memprediksikan konformasi ikatan dan 

afinitas pengikatan (Yanuar, 2012). 

Database tanaman, merupakan kumpulan data struktur tiga dimensi senyawa-

senyawa kimia dari beberapa tanaman obat di Indonesia yang dibuat berdasarkan 

Materia Medika Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia dan tanaman-tanaman 

endemik di Indonesia. 

Protein Data Bank (PDB) merupakan tempat penampungan data struktur 3D 

dari protein dan asam nukleat. Situs PDB dapat diakses pada alamat 

http://www.pdb.org oleh seluruh pengguna internet seluruh dunia secara gratis 

(Yanuar, 2012). 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Melakukan skrining virtual senyawa-senyawa anti malaria dan anti 

tuberkulosis dari beberapa tanaman yang ada di Indonesia berdasarkan kesesuaian 

dengan fitur farmakofor, dan mengamati interaksi yang terjadi antara senyawa-

senyawa tersebut terhadap situs pengikatan protein-protein target, serta mengevaluasi 

hasil skrining virtual secara in silico. 

D. Kajian Pustaka 

1. Dalam jurnal penelitian “Virtual Screening Techniques to Probe the 

Antimalarial Activity of Some Traditionally Used Phytochemicals” (Shibi, 

Aswathya, Jisha, Masand, & Gajbhiye, 2016) melaporkan sebuah pendekatan 

baru dimana skrining virtual dari 292 fitokimia unik yang ada dalam 72 

ramuan tradisional penting, yang digunakan untuk menemukan inhibitor 

plasmepsin-2 dan falcipain-2 untuk aktivitas antimalaria terhadap P. 

falciparum. Skrining awal molekul yang dipilih oleh model algoritma Random 

http://www.pdb.org/
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Forest dari Weka menggunakan dataset bioassay AID 504850 dan AID 2302 

menyaring 120 dari total 292 fitokimia yang aktif terhadap target. Toxtree 

scan memperingatkan 21 senyawa karsinogenik maupun mutagenik dan 

dengan demikian dikeluarkan dari analisis lebih lanjut. Dari 99 senyawa yang 

tersisa, hanya 46 senyawa yang memberikan kemiripan obat sesuai kriteria 

aturan lima Lipinski. Dari sepuluh target obat antimalaria, hanya dua protein 

target seperti 3BPF dan 3PNR falcipain-2 dan 1PFZ dan 2BJU dari 

plasmepsin-2 yang dipilih sebagai target. Potensi pengikatan dari 46 senyawa 

terpilih ke sisi aktif dari keempat target ini dianalisis dengan menggunakan 

perangkat lunak MOE. Konformasi docking dan interaksi dengan residu 

kantong pengikatan protein target diketahui dengan analisis 'Ligplot'. Telah 

ditemukan bahwa 8 senyawa adalah inhibitor ganda falcipain-2 dan 

plasmepsin-2, dengan energi pengikatan terbaik. Senyawa 117 (6aR, 12aS)-

12a-Hydroxy-9-methoxy-2,3-dimethyle-enedioxy-8-prenylrotenone (Usara-

tenoid C) yang ada pada tanaman Millettia usaramensis menunjukkan skor 

docking molekul maksimum. 

Penelitian diatas menggunakan 72 tanaman yang telah diketahui 

memiliki khasiat sebagai anti malaria secara tradisional, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui khasiat anti malaria dan 

anti tuberkulosis dari tanaman yang ada di Indonesia. 

2. Dalam jurnal penelitian yang berjudul “Identification of Novel PfDHODH 

Inhibitors as Antimalarial Agents via Pharmacophore-Based Virtual 

Screening Followed by Molecular Docking and In Vivo Antimalarial Activity” 

(Vyasa, Qureshi, Ghatea, Patel, & Dalai, 2016), menggambarkan skrining 
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virtual berbasis farmakofor yang dikombinasikan dengan studi docking dan 

evaluasi biologis sebagai strategi rasional untuk mengidentifikasi senyawa 

baru sebagai agen antimalaria. Model farmakofor ditentukan dari inhibitor 

PfDHODH yang diketahui menggunakan modul GALAHAD dengan nilai 

IC50 berkisar antara 0,033 μM sampai 142 μM. Model farmakofor terbaik 

terdiri dari tiga ikatan hidrogen akseptor, satu ikatan hidrogen donor dan satu 

fitur hidrofobik. Model farmakofor divalidasi melalui karakteristik operasi 

penerima dan metode penilaian Günere-Henry. Model farmakofor terbaik 

sebagai kueri penelusuran 3D ditelusuri pada database IBS. Beberapa 

senyawa dengan struktur yang berbeda (perancah) diambil sebagai molekul 

hit. Di antara senyawa-senyawa ini, yang memiliki nilai QFIT lebih dari 81 

di-docking pada enzim PfDHODH untuk mengeksplorasi lebih jauh jenis 

pengikatan senyawa ini. Farmakokinetik dan toksisitas diprediksi secara In 

silico untuk molekul terbaik. Akhirnya, hasil hit yang teridentifikasi 

dievaluasi secara in vivo untuk aktivitas antimalaria pada alat penghambat 

parasit. Hit yang dilaporkan di sini menunjukkan potensi yang baik untuk 

menjadi agen antimalaria baru. 

Penelitian di atas melakukan skrining virtual berbasis farmakofor 

untuk mengidentifikasi senyawa baru sebagai agen antimalaria menggunakan 

protein PfDHODH. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan protein 

yang selektif yaitu 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (Dxr). 

3. Dalam jurnal penelitian “In Silico Discovery and Virtual Screening of Multi-

Target Inhibitors for Proteins in Mycobacterium tuberculosis”, oleh Speck-

Planche A, Kleandrova VV, Luan F, Cordeiro MN tahun 2012, telah 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Speck-Planche%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22452349
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Speck-Planche%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22452349
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kleandrova%20VV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22452349
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luan%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22452349
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cordeiro%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22452349
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dilakukan penelitian tentang pencarian obat baru untuk tuberkulosis (TB). 

Daerah aktif untuk pencarian terapi anti-TB baru berkaitan dengan 

penggunaan pendekatan komputasi berdasarkan kemoinformatika dan/atau 

bioinformatika menuju penemuan agen anti-TB baru dan ampuh.  Peneliti 

memperkenalkan pendekatan kemo-bioinformatika pertama dengan 

mengembangkan multi-target (mt) QSAR Model diskriminan, untuk desain in  

silico dan skrining virtual agen anti-TB terhadap enam protein di 

Mycobacterium tuberculosis (MTB). Model mt-QSAR dikembangkan dengan 

menggunakan database besar dan heterogen dari senyawa-senyawa dan 

deskriptor substruktural. Model dengan benar diklasifikasikan lebih dari 90% 

dari senyawa aktif dan tidak aktif dari keduanya, pelatihan dan seri prediksi. 

Beberapa fragmen yang diambil dari molekul dan kontribusi mereka untuk 

kegiatan anti-TB melalui penghambatan enam protein, dihitung. Beberapa 

fragmen diidentifikasi bertanggung jawab untuk aktivitas anti-TB dan entitas 

molekul baru yang dirancang dari fragmen dengan kontribusi positif, yang 

sangat disarankan sebagai agen anti-TB baru (Speck-Planche, Kleandrova, 

Luan, & Cordeiro, 2012). 

Penelitian di atas melakukan pencarian obat baru untuk tuberkulosis 

dengan mengidentifikasi protein yang bertanggung jawab untuk aktivitas 

anti-TB serta menjalankan skrining virtual terhadap multi-target. Penelitian 

yang akan dilakukan pencarian obat baru untuk tuberkulosis dengan cara 

menjalankan skrining virtual terhadap target anti tuberkulosis yang selektif. 

4. Dalam jurnal penelitian “Identification of Promising DNA GyrB Inhibitors for 

Tuberculosis Using Pharmacophore-Based Virtual Screening, Molecular 
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Docking and Molecular Dynamics Studies” (Islam & Pillay, 2017) dilakukan 

pencarian senyawa inhibitor DNA GyrB yang potensial dengan menggunakan 

skrining virtual berbasis farmakofor diikuti dengan pendekatan docking 

molekuler dan simulasi dinamika molekuler. Untuk penelitian ini, satu set dari 

248 inhibitor DNA GyrB dikumpulkan dari literatur dan model farmakofor 

yang telah divalidasi dengan baik dihasilkan. Model farmakofor terbaik 

menjelaskan bahwa masing-masing dari ikatan hidrogen akseptor dan 

hidrofobisitas sangat penting untuk penghambatan DNA GyrB. Hasil statistik 

yang baik dari model farmakofor menunjukkan bahwa model tersebut bersifat 

kuat di alam. Skrining virtual dari database molekuler menyatakan tiga 

molekul sebagai agen antimikobakteri yang potensial. Senyawa akhir yang 

telah diskrining dievaluasi dalam studi simulasi docking molekuler dan 

dinamika molekuler. Dalam studi dinamika molekuler, nilai RMSD dan 

RMSF yang tidak diragukan lagi menjelaskan bahwa senyawa yang disaring 

membentuk kompleks yang stabil dengan DNA GyrB. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa senyawa yang diidentifikasi mungkin memiliki potensi 

untuk pengobatan TB. 

Penelitian di atas melakukan skrining virtual berbasis farmakofor 

untuk mengidentifikasi senyawa baru sebagai agen anti tuberkulosis 

menggunakan protein DNA GyrB. Penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan protein yang selektif yaitu Thymidilate synthase (ThyX). 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menentukan senyawa kimia yang berkhasiat sebagai anti malaria dan anti 

tuberkulosis. 

b. Menentukan tanaman yang memiliki kandungan senyawa sebagai anti 

malaria dan anti tuberkulosis. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai 

kemampuan senyawa-senyawa yang ada pada tanaman-tanaman di Indonesia sebagai 

senyawa anti malaria dan anti tuberkulosis, serta membantu dalam memberi informasi 

pada penemuan obat anti malaria dan anti tuberkulosis baru. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 
A. Malaria 

1. Etiologi 

Malaria disebabkan oleh parasit sporozoa plasmodium yang ditularkan 

melalui gigitan nyamuk anopheles betina infektif. Sebagian besar nyamuk anopheles 

akan menggigit pada waktu senja atau malam hari, pada beberapa jenis nyamuk 

puncak gigitan adalah tengah malam sampai fajar (Widoyono, 2011).   

Plasmodium akan mengalami dua siklus. Siklus aseksual (skizogoni) terjadi 

pada tubuh manusia, sedangkan siklus seksual (sporogoni) terjadi pada nyamuk. 

Siklus seksual dimulai dengan bersatunya gamet jantan dan betina untuk membentuk 

ookinet dalam perut nyamuk. Ookinet akan menembus dinding lambung untuk 

membentuk kista di selaput luar lambung nyamuk. Waktu yang diperlukan sampai 

pada proses ini adalah 8-35 hari, tergantung dari situasi lingkungan dan jenis 

parasitnya. Pada tempat inilah kista akan membentuk ribuan sporozoit yang terlepas 

kemudian tersebar ke seluruh organ nyamuk termasuk kelenjar ludah nyamuk. Pada 

kelenjar inilah sporozoit menjadi matang dan siap ditularkan bila nyamuk menggigit 

manusia (Widoyono, 2011). 

2. Siklus Hidup Plasmodium Penyebab Malaria 

Manusia yang tergigit nyamuk infektif akan mengalami gejala sesuai dengan 

jumlah sporozoit, kualitas plasmodium, dan daya tahan tubuhnya. Sporozoit akan 

memulai stadium eksoeritrositer dengan masuk ke sel hati. Di hati sporozoit matang 

menjadi skizon yang akan pecah dan melepaskan merozoit jaringan. Merozoit akan 

memasuki aliran darah dan menginfeksi eritrosit untuk memulai siklus eritrositer. 
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Merozoit dalam eritrosit akan mengalami perubahan morfologi yaitu: merozoit → 

bentuk cincin → trofozoit → merozoit. Proses perubahan ini memerlukan waktu 2-3 

hari. Di antara merozoit-merozoit tersebut akan ada yang berkembang membentuk 

gametosit untuk kembali memulai siklus seksual menjadi mikrogamet (jantan) dan 

makrogamet (betina). Eritrosit yang terinfeksi biasanya pecah yang bermanifestasi 

pada gejala klinis. Jika ada nyamuk yang menggigit manusia yang terinfeksi ini, 

maka gametosit yang ada pada darah manusia akan terhisap oleh nyamuk. Dengan 

demikian, siklus seksual pada nyamuk dimulai, demikian seterusnya penularan 

malaria. Masa inkubasi malaria sekitar 7-30 hari tergantung spesiesnya. P. falciparum 

memerlukan waktu 7-14 hari, P. vivax dan P. ovale 8-14 hari, sedangkan P. malariae 

memerlukan waktu 7-30 hari (Widoyono, 2011).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Siklus hidup Plasmodium penyebab malaria 
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Dalam tahapan siklus Plasmodium dapat berlangsung keadaan-keadaan 

berikut (Soedarto, 2011): 

a. Siklus preeritrositik: periode mulai dari masuknya parasit ke dalam darah sampai 

merozoit dilepaskan oleh skizon hati, dan menginfeksi eritrosit. 

b. Periode prepaten: waktu antara terjadinya infeksi dan ditemukannya parasit di 

dalam darah perifer. 

c. Masa inkubasi: waktu antara terjadinya infeksi dengan mulai terlihatnya gejala 

penyakit. 

d. Siklus eksoeritrositik: siklus yang terjadi sesudah merozoit terbentuk di skizon 

hepatik, merozoit menginfeksi ulang sel hati dan terulangnya kembali skizogoni. 

e. Siklus eritositik: waktu yang berlangsung mulai masuknya merozoit ke dalam 

eritrosit, terjadinya reproduksi aseksual di dalam eritrosit, dan pecahnya eritrosit 

yang melepaskan lebih banyak merozoit. 

f. Demam paroksimal: serangan demam yang berulang pada malaria akibat 

pecahnya skizon matang dan masuknya merozoit ke dalam aliran darah. 

g. Rekuren: kambuhnya malaria sesudah beberapa bulan tanpa gejala.   

3. Klasifikasi Obat Anti Malaria 

 Obat anti malaria dapat dikelompokkan atas dua golongan, yaitu alkaloid 

alami, misalnya kina dan antimalaria sintetik. Obat antimalaria sintetik adalah 9-

aminoakridin (mepakrin) misalnya atabrin, kuinakrin, 4-aminokuinolil (klorokuin, 

amodiakuin), 8-aminokuinolin (primakuin, pamakuin), biguanid (proguanil, 

klorproguanil) dan pirimidin (pirimetamin). 
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 Obat anti malaria dapat juga diklasifikasi berdasarkan aktivitas antimalarianya 

dan pada strukturnya (Soedarto, 2011): 

a. Gametositosida. Obat-obat ini membunuh bentuk seksual parasit yang ada dalam 

darah sehingga dapat mencegah penularan infeksi parasit ke nyamuk. Klorokuin 

dan kuinin mempunyai aktivitas terhadap P. vivax dan P. malariae. Primakuin 

memiliki kemampuan gametositosida dalam memberantas semua jenis 

plasmodium termasuk P. falciparum. 

b. Sporontosida. Obat-obat ini menghambat perkembangan ookista yang ada di 

dalam tubuh nyamuk sehingga menghentikan penularan malaria. Primakuin dan 

kloroguanid termasuk obat golongan ini. 

c. Skizontisida jaringan untuk pencegahan. Obat-obat ini bekerja pada plasmodium 

bentuk jaringan primer yang sesudah berkembang di dalam sel hati akan 

berkembang menjadi bentuk atau stadium eritrositik. Dengan menghambat 

stadium ini perkembangan selanjutnya tidak terjadi. Tetapi karena sukar menduga 

adanya infeksi sebelum tampak gejala klinik, maka terapi pencegahan ini sukar 

dilakukan. Obat anti malaria yang bekerja terhadap skizon jaringan adalah 

primetamin dan primakuin. 

d. Skizontisida untuk mencegah kekambuhan (relapse). Primetamin dan primakuin 

yang termasuk golongan ini bekerja terhadap hipnozoit dari P. vivax dan P. ovale 

yang ada di sel-sel hati yang menjadi penyebab terjadinya kekambuhan pada 

malaria vivax dan malaria ovale. 

e. Skizontisida darah. Obat-obat ini bekerja pada bentuk parasit plasmodium yang 

ada di dalam darah, sehingga akan menghentikan serangan klinis malaria. Obat-



17 
 

 
 

obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah klorokuin, kuinin, meflokuin, 

halofantrin, pirimetamin, sulfadoksin, sulfon, tetrasiklin, dan lainnya.    

4. Mekanisme Kerja Senyawa Antimalaria 

a. Artemisin dan turunannya (Hardman & Limbird, 2012) 

Artemisin adalah suatu endoperoksida lakton seskuiterpen yang berasal dari 

rumput liar qing hao (Artemisia annua), yang juga disebut sweet wormwood atau 

annual wormwood. Pada tahun 1972, para ilmuwan Cina telah mengekstraksi dan 

mengkristalisasi bahan antimalaria utama, qinghaosu, yang saat ini dikenal dengan 

artemisin. Mereka mensintesis 3 turunan artemisin yang potensi antimalarianya lebih 

besar daripada artemisin itu sendiri, yaitu dihidroartemisin, suatu produk tereduksi; 

artemeter, suatu metil ester larut-minyak; dan artesunat, garam hemisuksinat 

dihidroartemisin yang larut air. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas Antiparasit. Gugus endoperoksida dibutuhkan untuk aktivitas 

antimalaria senyawa-senyawa artemisin, sedangkan substitusi pada gugus karbonil 

lakton meningkatkan potensi secara cepat terhadap tahap-tahap aseksual eritrositik P. 

vivax dan galur-galur P. falciparum yang peka-klorokuin, resisten-klorokuin, dan 

resisten-multiobat. Potensi obat-obat ini secara in vivo adalah 10-100 kali lebih besar 

Gambar 2 Struktur senyawa artemisin 
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daripada potensi obat-obat antimalaria lainnya. Obat-obat ini memiliki aktivitas 

gametosid, tetapi tidak berpengaruh terhadap bentuk laten ataupun bentuk primer 

parasit di jaringan. Dengan demikian, senyawa-senyawa artemisin tidak berguna 

untuk kemoprofilaksis ataupun untuk mencegah kekambuhan malaria vivax. Model 

kerja artemisin saat ini meliputi dua tahap. Tahap pertama, besi hem intraparasit pada 

eritrosit yang terinfeksi mengatalisis pemutusan jembatan endoperoksida. Tahap ini 

diikuti dengan penataan ulang intramolekular untuk menghasilkan radikal-radikal 

berpusat-karbon yang diubah secara kovalen dan merusak protein-protein malaria 

yang spesifik. 

b. Klorokuin dan Turunannya (Hardman & Limbird, 2012) 

Klorokuin adalah salah satu senyawa dari kelompok besar 4-aminokuinolin 

yang diteliti sebagai bagian program kerjasama ekstensif penelitian antimalaria di 

Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Dimulai pada tahun 1943, ribuan senyaa ini 

telah disintesis dan diuji aktivitasnya. Klorokuin pada akhirnya terbukti paling 

menjanjikan dan diluncurkan untuk uji lapangan. Klorokuin sangat mirip dengan 8-

aminokuinolin, yaitu primakuin dan pentakuin, yang sudah lama tidak digunakan 

lagi. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Struktur senyawa klorokuin 
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Mekanisme kerja antimalaria klorokuin dan antimalaria kuinolin lainnya serta 

resistensi terhadap obat-obat tersebut. Parasit malaria aseksual tumbuh subur di 

eritrosit inang dengan mencerna hemoglobin di vakuola makanannya yang bersifat 

asam, suatu proses yang menghasilkan radikal-radikal bebas dan hem 

(feriprotoporfirin IX) sebagai produk samping yang sangat reaktif. Setelah proses 

nukleasi dengan protein-protein kaya-histidin dan mungkin juga dengan bantuan 

lipid, hem berpolimerisasi menjadi pigmen malaria yang tidak larut dan tidak reaktif 

yang disebut hemozoin. Skizontosid darah kuinolin yang berperilaku seperti basa 

lemah terkonsentrasi di vakuola makanan plasmodium yang peka, tempat senyawa ini 

meningkatkan pH, menghambat aktivitas perioksidatif hem, dan mengganggu 

polimerisasi non-enzimatiknya menjadi hemozoin. Kegagalan menginaktivasi hem 

tersebut menyebabkan terbunuhnya parasit-parasit tersebut melalui kerusakan 

oksidatif pada membran, protease-protease pencerna, dan mungkin melalui 

biomolekul-biomolekul kritis lainnya. Di antara berbagai mekanisme yang mungkin 

untuk kerja kuinolin-kuinolin malaria, penghambatan polimerisasi hem tampaknya 

sangat penting. 

Resistensi intrinsik bentuk aseksual eritrositik P. falciparum terhadap 

antimalaria kuinolin, terutama klorokuin, berkembang lambat tetapi saat ini umum 

terjadi di seluruh dunia terutama di daerah tempat obat-obat antimalaria digunakan 

secara luas. Resistensi terhadap antimalaria kuinolin mungkin melibatkan banyak 

mekanisme di bawah kendali multigen kompleks. 
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5. Target Terapi Malaria 

Obat anti malaria yang ada dirancang berdasarkan perbedaan metabolik 

parasit malaria dengan inangnya. Jalur utama P. falciparum, seperti metabolisme 

asam nukleat, detoksifikasi heme, stres oksidatif dan biosintesis asam lemak 

diketahui menjadi target rancangan obat antimalaria. Meskipun sebagian besar 

digunakan selama lebih dari beberapa dekade, namun penggunaannya sekarang 

terbatas karena munculnya resistensi (Nigussie, Beyene, Shah, & Belew, 2015). 

Munculnya resistensi obat terhadap obat antimalaria yang ada telah 

menciptakan kebutuhan untuk memprediksi target baru serta turunan yang berasal 

dari molekul asli dengan aktivitas yang lebih baik terhadap target obat yang 

divalidasi. Parasit malaria memiliki apicoplas mirip plastid pada tanaman. Untuk 

mengatasi masalah malaria falciparum, jalur metabolisme pada apikoplas parasit telah 

digunakan sebagai target obat antimalaria (Qidwai, Jamal, Khan, & Sharma, 2014) 

Apikoplas adalah organel khusus yang mempertahankan fungsi spesifik 

tertentu seperti sintesis asam lemak, isoprenoid, heme dan biogenesis cluster besi-

sulfer yang juga terdapat pada bakteri, tanaman, dan parasit apikomplexan namun 

tidak terdapat pada manusia. Oleh karena itu, sintesis asam lemak dan sintesis 

prekursor isoprenoid adalah target potensial untuk obat antibiotik yang ada karena 

fungsi ini jelas bersifat bakteri (Nigussie, Beyene, Shah, & Belew, 2015). 

Isoprenoid adalah kelompok senyawa yang paling beragam secara kimia hadir 

dalam semua organisme dan memiliki peran penting dalam struktur membran, kimia 

redoks, siklus reproduksi, regulasi pertumbuhan, transduksi sinyal dan mekanisme 

pertahanan. Isopentenil pirofosfat (IPP) adalah prekursor umum yang diperlukan 

untuk biosintesa isoprenoid, yang terjadi melalui jalur mevalonate (MVA) atau 

mevalonate-independent (MEP). Organisme seperti mamalia dan jamur menggunakan 
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jalur MVA untuk biosintesis isoprenoid, sementara banyak bakteri, ganggang hijau, 

dan tanaman yang lebih tinggi menggunakan jalur MEP alternatif. Karena peran 

penting yang dimainkan oleh isoprenoid dalam kelangsungan hidup organisme, 

langkah sintetis yang terlibat dalam biosintesis isoprenoid dapat ditargetkan dalam 

rancangan obat antimalaria (Goble, Adendorff, Beer, Stephens, & Blatch, 2010). 

 Jalur MEP terdiri dari tujuh enzimatik. Langkah-langkah, yang dimulai 

dengan pembentukan 1-deoksi-D-xylulose-5-phosphate (DXP) melalui kondensasi 

piruvat dan gliseraldehida. Langkah selanjutnya dikatalisis oleh reduktoisomerase 1-

deoksi-D-xilulosa-5-fosfat (DXR) dan melibatkan penataan ulang intramolekul dan 

pengurangan NNP yang bergantung NADPH ke MEP (2-C-methyl-erythritol4-fosfat) 

(Goble, Adendorff, Beer, Stephens, & Blatch, 2010).     

B. Tuberkulosis 

1. Etiologi 

Penyebab penyakit tuberkulosis adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis 

dan Mycrobacterium bovis. Kuman tersebut mempunyai ukuran 0,5-4 mikron x 0,3-

0,6 mikron dengan bentuk batang tipis, lurus atau agak bengkok, bergranular atau 

tidak mempunyai selubung, tetapi mempunyai lapisan luar tebal yang terdiri dari 

lipoid (terutam asam mikolat) (Widoyono, 2011). 

Pada organisme prokariotik, basil tuberkulum merupakan sel yang sederhana. 

Bakteri ini berbentuk batang yang dikelilingi oleh berlapis-lapis dinding sel yang 

mengandung asam myolic. Pada bagian dalam dinding sel terdapat membran sel 

sebuah lipid bilayer yang mengontrol apa yang masuk dan keluar pada bakteri. Basil 

tuberkulum tidak membentuk kapsul, menghasilkan flagela, atau membentuk spora. 

Mereka tidak menghasilkan racun atau enzim lain yang biasanya terkait pada proses 
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penularan penyakit. Organisme ini merusak inangnya dengan perubahan dinding sel. 

Dinding sel pada organisme ini berisi tidak hanya peptidoglikan, kompleks 

karbohidrat, seperti halnya bakteri lain, tetap juga mengandung lipid besar yang 

disebut asam myolic (Finer, 2003). 

Lipid ini memberikan lapisan yang melindungi organisme dari bahan kimia, 

banyak antibiotik, dan antibodi (protein pelindung yang dihasilkan oleh tubuh 

manusia). Asam myolic juga membuat bakteri resisten terhadap pengeringan. Hal ini 

memungkinkan organisme untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama dalam 

sputum kering. Kebutuhan akan oksigen ini menjelaskan mengapa bakteri basil 

berkembang sangat baik di paru-paru (Finer, 2003). 

2. Penularan 

Penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium 

tuberculosis ditularkan melalui udara (droplet nuclei) saat seorang pasien TB batuk 

dan percikan ludah yang mengandung bakteri tersebut terhirup oleh orang lain saat 

bernapas. Bila penderita batuk, bersin, atau berbicara saat berhadapan dengan orang 

lain, basil tuberkulosis tersembur dan tehisap ke dalam paru orang sehat. Masa 

inkubasinya selama 3-6 bulan (Widoyono, 2011). Meskipun tuberkulosis utamanya 

menyerang paru-paru, organ lain juga dapat dipengaruhi. Contohnya, jika sistem 

imun lemah, infeksi dapat menyebar dari paru-paru ke organ-organ tubuh lainnya 

(Roach & Scherer, 2003). 

Resiko terinfeksi berhubungan dengan lama dan kualitas paparan dengan 

sumber infeksi dan tidak berhubungan dengan faktor genetik dan faktor pejamu 

lainnya. Resiko tertinggi berkembangnya penyakit yaitu pada anak berusia di bawah 

3 tahun, resiko rendah pada masa kanak-kanak, dan meningkat lagi pada masa 
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remaja, desa muda, dan usia lanjut. Bakteri masuk ke dalam tubuh manusia melalui 

saluran pernapasan dan bisa menyebar ke bagian tubuh lain melalui peredaran darah, 

pembuluh limfe, atau langsung ke organ terdekatnya (Widoyono, 2011). 

Setiap satu BTA positif akan menularkan kepada 10-15 orang lainnya, 

sehingga kemungkinan setiap kontak untuk tertular TB dalah 17%. Hasil studi 

lainnya melaporkan bahwa kontak terdekat (misalnya keluarga serumah) akan dua 

kali lebih beresiko dibandingkan kontak biasa (tidak serumah) (Widoyono, 2011). 

3. Mekanisme Kerja Obat-obat Anti Tuberkulosis dan Resistensinya 

a. Isoniazid (Hardman & Limbird, 2012) 

Isoniazid (hidrazid asam isonikotinat) masih dianggap sebagai obat utama 

untuk kemoterapi tuberkulosis, dan semua pasien dengan penyakit yang disebabkan 

oleh galur basil tuberkulosis yang peka isoniazid diberi obat ini jika mereka dapat 

menoleransinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isoniazid bersifat bakteriostatik untuk basil yang istirahat, tetapi bakterisid 

bagi mikroorganisme yang sedang membelah dengan cepat. Isoniazid sangat efektif 

untuk pengobatan tuberkulosis yang diinduksi secara eksperimen pada hewan dan 

Gambar 4 Struktur senyawa isoniazid 



24 
 

 
 

jauh lebih unggul daripada streptomisin. Berbeda dengan streptomisin, isoniazid 

dapat menembus sel dengan mudah dan sama efektifnya terhadap basil yang tumbuh 

di dalam sel maupun yang tumbuh dalam media kultur. 

Takayama dan kawan-kawan (1975) termasuk yang menyatakan bahwa kerja 

utama isoniazid adalah menghambat biosintesis asam-asam mikolat, yaitu unsur-

unsur penting pada dinding sel mikobakteri. Mekanisme kerja isoniazid bersifat 

kompleks, diserta pemetaan resistensi terhadap mutasi pada sedikitnya lima gen yang 

berbeda (katG, inhA, ahpC, kasA, dan ndh). Sebagian besar bukti menunjuk inhA 

sebagai target utama obat. Gen inhA mengkodekan enoil-ACP reduktase pada asam 

lemak sintase II yang mengubah asam-asam lemak Δ
2-tak jenuh menjadi asam lemak 

jenuh pada jalur untuk biosintesis asam mikolat. Karena asam mikolat merupakan 

kekhasan mikobakteri, kerja ini menjelaskan tingginya tingkat selektivitas aktivitas 

antimikroba isoniazid. Pajanan isoniazid mengakibatkan hilangnya sifat tahan asam 

dan penurunan jumlah lipid yang dapat terekstraksi-metanol pada mikroorganisme 

tersebut. 

Resistensi bakteri. Jika basil tuberkulosis ditumbuhkan secara in vitro dalam 

konsentrasi isoniazid yang kian meningkat, mutan-mutan yang resiten terhadap obat 

ini dapat dipilih dengan mudah, sekalipun jika obat tersebut terdapat dalam 

konsentrasi yang sangat tinggi. Mekanisme resistensi isoniazid yang paling umum 

adalah mutasi pada katalase-peroksidase yang menurunkan aktivitasnya, mencegah 

konversi isoniazid prodrug menjadi metabolit aktifnya (Blanchard, 1996). 

Mekanisme resistensi lain terkait dengan missense mutation (mutasi yang mengubah 

kodon sehingga mengodekan asam amino yang berbeda) di dalam gen inhA 

mikobakteri yang terlibat dalam biosintesis asam mikolat. 
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b. Rifampin (Hardman & Limbird, 2012) 

Golongan rifamisin (rifampin, rifabutin, rifapentin) adalah suatu kelompok 

antibiotik makrosiklik kompleks dengan struktur yang serupa, yang dihasilkan oleh 

Strptomyces mediterranei; rifampin adalah turunan semisintesis dari salah satu 

golongan rifampisin yaitu Rifampisin B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifampin menghambat sebagian besar bakteri gram-positif serta banyak 

mikroorganisme gram negatif. Rifampin menghambat RNA polimerase yang 

tergantung-DNA pada mikobakteri dan mikroorganisme lain dengan cara membentuk 

suatu kompleks obat-enzin yang stabil, mengakibatkan supresi pada awal 

pembentukan rantai (tetapi tidak pada pemanjangan rantai) saat sintesis RNA. Secara 

lebih spesifik, subunit β pada kompleks ini merupakan tempat kerja obat ini, ataupun 

rifampin hanya berikatan dengan holoenzim. RNA polimerase nukleus dari berbagai 

sel eukariotik tidak mengikat rifampin, dan dengan demikian sintesis RNA tidak 

Gambar 5 Struktur senyawa rifampin 
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terpengaruh. Meskipun rifampin dapat menghambat sintesis RNA di mitokondria 

mamalia, dibutuhkan konsentrasi obat yang jauh lebih tinggi daripada untuk 

penghambatan enzim bakteri. Konsentrasi antibiotik rifamisin yang tinggi juga 

menghambat RNA polimerase yang tergantung-DNA dan transkriptase balik pada 

virus. Rifampin bersifat bakterisida untuk mikroorganisme intraseluler maupun 

ekstraseluler. 

Mikroorganisme dapat mengembangkan resistensi terhadap rifampin dengan 

cepat secara in vitro melalui proses satu langkah. Dalam kebanyakan kasus, resistensi 

disebabkan oleh mutasi antara kodon 507 dan 533 pada gen rpoB polimerase. Hal 

yang sama juga terjadi secara in vivo; oleh karena itu, antibiotik ini tidak boleh 

digunakan sebagai obat tunggal pada kemoterapi tuberkulosis. 

c. Etambutol (Hardman & Limbird, 2012) 

Etambutol adalah suatu senyawa yang larut dalam air dan stabil pada suhu 

panas. Hampir semua galur M. tuberculosis dan M. kansasii serta sejumlah galur 

kompleks M. avium peka terhadap etambutol. Kepekaan organisme nontuberkulosis 

lain bervariasi. Etambutol tidak berefek terhadap bakteri lain. Obat ini menekan 

pertumbuhan kebanyakan basil tuberkulosis yang resisten-isoniazid dan yang 

resisten-streptomisin. Resitensi terhadap etambutol berkembang sangat lambat secara 

in vivo. 

 

 

 

 

 
Gambar 6 Struktur senyawa etambutol 
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Mikobakteri dapat menyerap etambutol dengan cepat apabila obat ini 

ditambahkan pada kultur yang berada pada fase pertumbuhan eksponensial. Namun, 

pertumbuhan tidak mengalami penghambatan yang berarti sebelum kira-kira 24 jam; 

obat ini bersifat tuberkulostatik. Etambutol memblok arabinosil transferase yang 

terlibat dalam biosintesis dinding sel. Resistensi bakteri terhdap obat ini berkembang 

secara in vivo melalui perubahan asam amino tunggal pada gen embA jika etambutol 

diberikan tanpa adanya obat efektif lain. 

d. Streptomisin (Hardman & Limbird, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streptomisin bersifat bakterisida untuk basil tuberkulosis in vitro. Konsentrasi 

hanya 0,4 µg/ml dapat menghambat pertumbuhan. Kebanyakan galur M. tuberkulosis 

peka terhadap 10 µg/ml. Aktivitas streptomisin in vivo pada dasarnya supresif. Jika 

antibiotik ini diberikan kepada hewan percobaan sebelum inokulasi dengan bakteri 

tuberkulosis, perkembangan penyakit tidak dicegah. Infeksi berlanjut sampai 

mekanisme imunologis hewan memberikan respon. Adanya mikroorganisme hidup di 

Gambar 7 Struktur senyawa streptomisin 
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dalam abses dan nodus-nodus limfe regional mendukung konsep yang menyatakan 

bahwa aktivitas streptomisin in vivo adalah menekan dan bukan memberantas basil 

tuberkulosis. Sifat streptomisin ini mungkin terkait dengan pengamatan bahwa obat 

ini tidak dapat masuk dengan mudah ke dalam sel-sel hidup, sehingga tidak dapat 

membunuh mikroba intraseluler. 

Resistensi bakteri. Populasi besar semua galur basil tuberkulosis mencakup 

sejumlah sel yang sangat resisten terhadap streptomisin karena telah bermutasi. 

Namun, resistensi primer terhadap antibiotik ini hanya ditemukan pada 2% hingga 

3% isolat M. tuberkulosis. 

e. Pirazinamida (Hardman & Limbird, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Pirazinamida adalah analog pirazin sintesis dari nikotinamida. Pirazinamida 

menunjukkan aktivitas bakterisida in vitro hanya pada pH yang sedikit asam. Pada 

pH asam, aktivitasnya ideal karena M. tuberkulosis terletak di suatu fagosom asam di 

dalam makrofag. Basil tuberkulosis di dalam monosit secara in vitro dihambat atau 

dimatikan oleh obat ini. Resistensi berkembang dengan cepat apabila pirazinamida 

diberikan sebagai obat tunggal. Sasaran pirazinamida tampaknya adalah gen asam 

lemak sintase I mikobakteri yang terlibat dalam biosintesis asam mikolat. 

 

Gambar 8 Struktur senyawa pirazinamida 
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f. Etionamida (Hardman & Limbird, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplikasi M. tuberkulosis ditekan oleh konsentrasi etionamida yang 

berkisar dari 0 sampai 2 µg/ml. Resistensi dapat berkembang dengan cepat secara in 

vitro. Konsentrasi 10 µg/ml atau kurang akan menghambat sekitar 75% mikobakteri 

fotokromogenik, sementara mikobakteri skotokromogen lebih resisten. Etionamida 

sangat efektif pada pengobatan tuberkulosis eksperimental pada hewan, walaupun 

aktivitasnya sangat bervariasi tergantung pada hewan model yang dipelajari. 

g. Sikloserin (Hardman & Limbird, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Struktur senyawa etionamida 

Gambar 10 Struktur senyawa sikloserin 
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Sikloserin adalah suatu antibiotik spektrum luas yang dihasilkan oleh 

Streptococcus orchidaceus. Sikloserin menghambat M. tuberkulosis pada konsentrasi 

5 sampai 20 µg/ml in vitro. Tidak ada resistensi silang antara sikloserin dan obat 

tuberkulostatik lain. Walaupun antibiotik ini efektif dalam infeksi eksperimental yang 

disebabkan oleh mikroorganisme lain, pada penelitian in vitro tidak tampak supresi 

pertumbuhan pada kultur yang dibuat dalam media konvensional yang mengandung 

D-alanin; asam amino ini memblok aktivitas antibakteri sikloserin. Kedua senyawa 

ini adalah analog struktural, dan sikloserin menghambat reaksi-reaksi yang 

melibatkan D-alanin dalam sintesis dinding sel bakteri. 

h. Obat-obat lain (Hardman & Limbird, 2012) 

Obat-obat yang dikelompokkan pada bagian ini memiliki beberapa kesamaan. 

Semua obat ini adalah obat “pilihan kedua” yang hanya disebabkan mikroorganisme 

resisten oleh mikobakteri nontuberkulosis. Obat-obat ini harus diberikan secara 

parenteral serta memiliki farmakokinetika dan toksisitas yang sama.  

Kanamisin, suatu aminoglikosida yang menghambat pertumbuhan M. 

tuberculosis in vitro pada konsentrasi 10 µg/ml atau kurang.  Amikasin, juga adalah 

suatu aminoglikosida. Obat ini sangat aktif terhadap beberapa spesies mikobakteri 

dan berperan dalam pengobatan penyakit yang disebabkan oleh mikobakteri 

nontuberkulosis. Kapreomisin, adalah suatu peptida siklik antimikobakteri yang 

dihasilkan oleh Streptococcus capreolus. Resistensi bakteri terhadap kapreomisin 

berkembang jika obat ini diberikan tunggal. 
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4. Target Terapi Tuberkulosis 

Ada kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi pengobatan baru untuk 

tuberkulosis (TB), penyakit menular utama yang disebabkan oleh Mycobacterium 

tuberculosis (Mtb), yang menghasilkan 1,5 juta kematian setiap tahunnya. Telah 

ditargetkan dua enzim esensial dalam organisme ini yang menjanjikan sebagai terapi 

antibakteri dan dilaporkan dihambat oleh naphthoquinones. ThyX adalah sintesis 

timidilat penting yang secara mekanis dan struktural tidak terkait dengan enzim 

manusia (Djaout, et al., 2016). 

Thymidylate synthase (TS) enzim mengkatalisis biosintesis deoxythymidine 

monophosphate (DTMP atau timidilat), dan sangat penting untuk replikasi dan 

perbaikan DNA. Dua jenis protein TS yang berbeda telah dijelaskan (ThyA dan 

ThyX), yang memiliki mekanisme enzimatik dan struktur yang tidak terkait. 

Mycobacteria tidak biasa karena mereka mengkodekan baik thyA dan thyx, dan 

signifikansi biologis dari hal ini belum dipahami. Mycobacterium tuberculosis ThyX 

dianggap penting dan target obat potensial (Fivian-Hughes, Houghton, & Davis, 

2012). 

C. Skrining Virtual 

Skrining virtual (virtual screening) didefenisikan sebagai proses evaluasi 

secara otomatis terhadap kumpulan data senyawa yang sangat besar menggunakan 

bantuan program komputer. Tujuan dari virtual screening adalah untuk menemukan 

dan mengidentifikasi senyawa yang baru (novel) dan mempunyai aktivitas poten 

terhadap target yang dituju. Oleh karena itu, salah satu keberhasilan virtual screening 

ditunjukkan dengan ditemukannya senyawa-senyawa dengan kerangka struktur yang 

baru dan menarik. Hit rate yang rendah yang terdiri atas senyawa-senyawa dengan 
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kerangka struktur yang baru dan menarik lebih disukai daripada hit rate yang tinggi 

tetapi berisi senyawa-senyawa dengan kerangka struktur yang telah diketahui 

(Mohan, Gibbs, Cummings, Jaeger, & DesJarlais, 2005).  

Virtual screening berusaha merasionalkan pemilihan senyawa hingga 

seminimal mungkin kandidat untuk evaluasi eksperimen. Virtual screening telah 

menjadi pembangun disiplin ilmu komputasi pada penelitian farmasetik. 

Pengembangan dan penggunaan metode komputasi untuk menelusuri berjuta-juta 

senyawa virtual dan memprioritaskan sejumlah kecil kandidat untuk diujikan juga 

menarik dari sudut pandang akademik. Oleh karena itu, terdapat ketertarikan pada 

metode virtual screening, diantaranya (Abraham, 2003). 

1. Skrining In silico berbasis ligan  

Terdapat beragam metode virtual screening berbasis ligan. Berdasarkan 

tingkat kecanggihan, biaya komputasi utama, semua tergantung pada jenis informasi 

struktural yang digunakan. Pada semua kasus, umumnya diperoleh pengayaan 

signifikan pada pilihan acak dari molekul dalam database. Setelah prosedur 

pencarian, molekul dengan skor tertinggi dapat diprioritaskan untuk pengujian 

eksperimental. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pencarian kesamaan 

memiliki sisi yang lebih murah dan lebih sesuai, semua molekul dalam database 

dapat di scoring melalui persamaan dengan satu atau beberapa ligan bioaktif dan 

kemudian di-rangking untuk menampilkan probabilitas penurunan dari bentuk aktif.  

Salah satu pendekatan yang paling sukses dalam hal ini adalah penggunaan self-

organizing jaringan neural yang dapat menghasilkan proyeksi data set besar yang 

digambarkan dalam ruang dimensi tinggi. Hasil pemetaan self-organizing dapat 

digunakan dalam banyak aplikasi dalam proses penemuan obat, seperti untuk 
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menganalisis perpustakaan kombinatorial untuk kesamaan dan keragamannya dan 

untuk memilih deskriptor hubungan struktur-aktivitas. Teckrentup et al telah 

menggunakan metode ini untuk menganalisis satu set dari 5513 senyawa yang 

mengandung 185 hit yang teridentifikasi (hit rate 3.4%) (Abraham, 2003).    

2. Skrining In silico berbasis struktur  

Virtual screening berbasis struktur dari molekul 3D telah berhasil diterapkan 

untuk menemukan hit baru dalam desain berbasis struktur. Krier et. al telah 

mengoptimasi inhibitor phosphodiesterase-4 menggunakan docking molekul dari 

perpustakaan kombinatorial. Barecca et al menggunakan generasi farmakofor 3D 

berbasis struktur dan searching database multi konformasional bersama dengan 

docking molekul untuk mengidentifikasi perancah baru dari HIV-1 Non-Nucleoside 

Reverse Transcriptase inhibitors (NNRTIs). Rollinger et. al, menggunakan 

pendekatan yang sama untuk menemukan inhibitor asetilkolin esterase dari database 

3D senyawa alami. Wang dan rekan telah menemukan sebuah inhibitor transporter 

dopamin yang baru dan memiliki potensi melalui searching farmakofor 3D database 

dan modifikasi subsequent senyawa kimia sebagaimana inhibitor pada 

Tritrichomonas Fetus Hypoxanthine-Guaninexanthine Phosphoribosyltransferase 

(HGXPRT) (Abraham, 2003). 

D. Penambatan Molekuler 

Penambatan molekuler adalah prosedur komputasional yang digunakan untuk 

memprediksikan ikatan non-kovalen makromolekul, lebih sering, sebuah molekul 

besar (reseptor) dan sebuah molekul kecil (ligan) secara efisien, dimulai dari struktur-

struktur yang tidak saling berikatan, struktur yang ditemukan dari simulasi dinamika 
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molekul, homology modeling, dll. Tujuan dari Penambatan molekuler adalah untuk 

memprediksikan konformasi ikatan dan afinitas pengikatan (Yanuar, 2012). 

Penambatan molekuler adalah penggunaan komputerisasi dalam 

memasangkan suatu molekul kecil pada reseptor (bagian ini sering didefinisikan 

sebagai sisi aktif dari enzim) melalui representasi yang dihasilkan komputerisasi, 

yang diikuti oleh evaluasi struktur molekul dalam hal ini yaitu bentuk dan 

karakteristiknya seperti parameter elektrostatik (Abraham, 2003). 

Dalam bidang pemodelan molekul, Penambatan molekuler adalah metode 

untuk memprediksi orientasi yang lebih diutamakan dari suatu molekul ketika terikat 

satu sama lain untuk membentuk kompleks yang stabil. Informasi tentang oreintasi 

ini dapat digunakan untuk memprediksi kekuatan hubungan atau afinitas ikatan antara 

dua molekul yang digunakan misalnya fungsi penilaian. Hubungan antara molekul 

biologis yang relevan seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid memainkan 

peran sentral dalam transduksi sinyal. Selanjutnya, orientasi relatif dari dua pasangan 

yang berinteraksi dapat mempengaruhi jenis sinyal yang dihasilkan. Oleh karena itu 

docking berguna untuk memprediksi baik kekuatan dan jenis sinyal yang dihasilkan. 

Docking sering digunakan untuk memprediksi orientasi ikatan kandidat obat 

bermolekul kecil terhadap target proteinnya untuk memprediksi afinitas dan aktivitas 

molekul kecil. Maka docking memainkan peran penting dalam desain obat secara 

rasional (Mukesh & Rakesh, 2011). 

Prediksi pengikatan molekul kecil pada protein penting karena data tersebut 

digunakan untuk screening database virtual molekul mirip obat untuk menemukan 

senyawa penuntun untuk mengembangkan obat selanjutnya. Docking juga dapat 
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digunakan untuk mencoba memprediksi konformasi ikatan dari pengikat yang 

diketahui, ketika percobaan seluruh struktur tidak tersedia (Yanuar, 2012). 

Untuk melakukan skrining penambatan, syarat pertama adalah struktur protein 

yang dikehendaki. Biasanya struktur telah ditentukan dengan menggunakan teknik 

biofisik seperti kristalografi sinar-x, atau spektroskopi NMR. Struktur protein dan 

basis data ligan yang potensial ini berfungsi sebagai input untuk program docking. 

Keberhasilan program docking tergantung pada dua komponen: pencarian algoritma 

dan fungsi scoring (Mukesh & Rakesh, 2011).  

E. Pemograman Penambatan Molekuler 

1. Hyperchem 

Program HyperChem, merupakan program kimia aplikasi 32 bit, yang 

dikembangkan oleh HyperCube Inc. HyperChem merupakan program yang handal 

dari pemodelan molekul yang telah diakui mudah digunakan, fleksibel dan 

berkualitas. Dengan menggunakan visualisasi dan animasi tiga dimensi hasil 

perhitungan kimia kuantum, mekanika dan dinamika molekular, menjadikan 

HyperChem terasa sangat mudah digunakan dibandingkan dengan program kimia 

kuantum yang lain. Program Kimia menyediakan fasilitas pembuatan model tiga 

dimensi (3D), perhitungan mekanika molekular dan mekanika kuantum (semiempiris 

dan abinitio). Disamping itu tersedia pula database dan program simulasi Monte 

Carlo dan molecular dynamics (MD) (Pranowo & Hetadi, 2011). 

2. Protein Data Bank 

Protein data bank (PDB; http://www.pdb.org) merupakan kumpulan arsip 

tunggal mengenai data struktural makromolekul biologi dari seluruh dunia. Penentuan 

struktur molekul protein yang terdapat berkas PDB diperoleh dengan menggunakan 
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data eksperimen. Data eksperimen ini berasal dari kristalografi sinar-x atau 

spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance (NMR). Kemudian dilakukan proses 

dengan program komputer untuk membuat molekul yang paling sesuai dengan data 

eksperimen (Berman, et al., 2000). PDB merupakan tempat penampungan data 

struktur 3D dari protein dan asam nukleat. Situs PDB dapat diakses pada alamat 

http://www.pdb.org oleh seluruh pengguna internet seluruh dunia secara gratis 

(Yanuar, 2012). 

3. MOE (Molecular Operating Environment) 

MOE (Molecular Operating Environment) adalah platform pemodelan yang 

dikembangkan oleh Chemical Computing Group. Platform ini memungkinkan akses 

ke berbagai set alat komputasi mulai dari bioinformatika, pemodelan protein, desain 

berbasis struktur untuk persepsi farmakofor. Semua aplikasi ini telah terintegrasi 

dengan menggunakan Scientific Vector Language (SLV). Permasalahan utama dalam 

pemanfaatan komputer adalah keberadaan aplikasi kimia komputasi yang memadai 

dan lengkap. Salah satu aplikasi kimia komputasi yang cukup memadai untuk 

penemuan obat adalah Molecular Operating Environment (MOE) (Chemical 

Computing Grup, 2017). 

F. Tinjauan Islam 

Kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur‟an yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan 

telah banyak dilakukan. Salah satu diantaranya menjelaskan khasiat tumbuh-

tumbuhan untuk mencegah atau mengobati berbagai jenis penyakit. Pembuktian 

terhadap ayat-ayat tersebut pun telah banyak dilakukan dan hasilnya juga 

menakjubkan. Tak sedikit tumbuh-tumbuhan yang terbukti memiliki potensi yang 

luar biasa. Penelitian lebih mendalam mulai dilakukan untuk mendapatkan khasiat 

http://www.pdb.org/
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lain dari berbagai tumbuhan. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan terdapat berbagai jenis 

tumbuhan yang berbeda-beda. Keragaman jenis tersebut menjadikan tumbuhan 

memiliki berbagai potensi yang berbeda satu sama lain.  

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Asy-syuara ayat 7:  

ٌْىٍ   جٍ كَزِ ْٔ ٍْ كُمِّ سَ ا يِ َٓ ٍْ بتَُْاَ فِ
َْْۢ َ ا اِنىَ الْْرَْضِ كَىْ ا ْٔ نىَْ ٌزََ َٔ َ  ا

Terjemahnya : 
“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami 

tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” 
(Kementrian Agama, 2017) 

Dalam kitab Tafsir al-Mishbah (2002), dijelaskan bahwa ayat ini 

membuktikan melalui uraiannya keniscayaan ke-Esaan Allah Swt karena aneka 

tumbuhan yang terhampar di persada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi 

berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaannya konsisten (Shihab, 2002). 

Selain itu, dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-An‟am ayat 99: 

ءٍ فاَخَْزَجُْاَ يُُِّْ خَضِزًا  ًْ ّٖ َبَاَتَ كُمِّ شَ اۤءِ يَاۤءًًۚ فاَخَْزَجُْاَ بِ ًَ ٍَ انسَّ َْشَلَ يِ َ َٕ انَّذِيْْٓ ا ُْ ُُّْ حَبًّا  َٔ َُّخْزِجُ يِ

 ٌَ ا يَّ انزُّ َٔ  ٌَ ْٕ ُ ٌْت انشَّ َّٔ ٍْ اعَُْاَبٍ  جَُّٰثٍ يِّ َّٔ ٌٌ داٍََِةٌَ  ا َٕ ُْ َٓا قِ ٍْ طَهْعِ ٍَ انَُّخْمِ يِ يِ َٔ تزََاكِباًًۚ  غٍَزَْ يُّ َّٔ ا  ًٓ يُشْتبَِ

ًْ ذٰنِ  ٌَّ فِ ّٖ ٍۗاِ ُْعِ ٌَ َٔ زَ  ًَ ْٓ اِذَْٓا اثَْ ِٖ زِ ًَ َ ا اِنٰى ث ْْٓٔ َْظُزُ ُ ٍٍّۗ ا ٌَ يُتشََابِ ْٕ وٍ ٌُّؤْيُُِ ْٕ ثٍ نِّقَ ٌٰ  كُىْ لَْٰ

Terjemahnya: 
“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan 

dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari 
tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami mengeluarkan dari 
tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma 
mengutai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur, dan 
(Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. 
Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikanpulalah) 
kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda 
(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (Kementrian Agama, 
2017). 

Ayat ini merupakan lanjutan bukti-bukti kemahakuasaan Allah Swt. Ayat-ayat 

yang lalu mengarahkan manusia agar memandang sekelilingnya supaya di dapat 
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sampai pada kesimpulan bahwa Allah Swt Maha Esa dan kehadiran hari kiamat 

adalah keniscayaan. Pada ayat-ayat yang lalu dipaparkan hal-hal yang terbentang di 

bumi, seperti pertumbuhan pada biji dan benih, atau yang berkaitan dengan langit, 

seperti matahari dan bulan serta dampak peredarannya yang menghasilkan antara lain 

malam dan siang, selanjutnya dipaparkan juga tentang manusia, asal-usul dan 

kehadirannya di bumi (Shihab, 2002). 

Pada ayat ini mengurai kumpulan hal-hal yang disebut sebelumnya, bermula 

dengan menegaskan bahwa Dan Dia juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan 

air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu Kami, yakni 

Allah, mengeluarkan yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat 

turunnya air itu, segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan darinya, 

yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau (Shihab, 2002). 

Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya, ditegaskan lebih jauh bahwa Kami 

keluarkan darinya, yakni dari tanaman yang menghijau itu, butir yang saling 

bertumpuk, yakni banyak, padahal sebelumnya ia hanya satu biji atau benih (Shihab, 

2002). 

Masih dalam pembahasan kitab ini, di bagian akhir ayat ini disebutkan: 

perhatikanlah buahnya di waktu (pohonnya) berbuah, dan kematangannya. Perintah 

ini mendorong perkembangan ilmu tumbuh-tumbuhan (botani) yang sampai saat ini 

mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase 

perkembangannya (Shihab, 2002). 

  Menurut Jamaluddin Mahran dalam bukunya Al-Qur‟an Bertutur Tentang 

Makanan & Obat-obatan, bahwa ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah yang 

menurunkan hujan dari awan, lantas mengeluarkan tumbuhan dari berbagai jenis, 
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menumbuhkan tanaman, lalu mengistimewakan salah satu organ tubuhnya yakni daun 

untuk menjadi piranti penghasil zat hijau yang penting untuk memasak bahan 

makanan. Perhatikanlah keteraturan dan keindahan buahnya, bagaimana ia diciptakan 

sampai matangnya, bagaimana ia disempurnakan bentuknya yang beraneka (Mahran, 

2005). 

  Dari tafsiran-tafsiran di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai 

manusia sangat penting untuk memperhatikan alam yang ada, khususnya tumbuh-

tumbuhan. Dengan memperhatikan tumbuh-tumbuhan, maka dapat dipahami tanda-

tanda kekuasaan Allah. Kemudian harus disadari bahwa tumbuh-tumbuhan yang telah 

diciptakan oleh Allah tentunya memiliki banyak manfaat bagi manusia, sehingga 

selain mengamati secara sederhana, hendaknya dilakukan pengembangan terhadap 

pengamatan-pengamatan dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya dengan meniliti 

manfaat dari tumbuh-tumbuhan tersebut dalam meningkatkan kesehatan manusia 

dimana khasiatnya dapat mencegah atau mengobati berbagai jenis penyakit, sehingga 

hal tersebut dapat menimbulkan rasa syukur dan yakin akan tanda-tanda kekuasaan 

Allah Swt. 
  Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, 

dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya.Hal ini sesuai dengan sabda 

Rasulullah Saw. 

هَُّ  ِٓ جَ َٔ  ُّ ًَ ٍْ ءَنِ ُّ يَ ًَ َْشَلَ نَُّ شِفاَءً، ءَنِ َ ٌَّ اّللَّ نىَْ ٌَُشِْلْ داَءً إلَّْ أ هَُّ  إِ ِٓ ٍْ جَ يَ  
 

Artinya: 

(Hadist) dari Abdullah berkata, telah bersabda Rasulullah saw. “Sesungguhnya 

Allah Swt. tidak menurunkan suatu penyakit, kecuali dia menurunkan pula 
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penyembuhannya. Penyembuhan diketahui oleh orang yang ingin mengetahui 

dan tidak diketahui bagi orang yang bodoh” (Baqi, 2012). 

Oleh karena itu, Allah Swt menghendaki agar pengobatan itu pelajari oleh ahlinya 

agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong 

kesembuhan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif yaitu melakukan skrining 

virtual terhadap senyawa-senyawa dari beberapa tanaman yang ada di Indonesia yang 

berpotensi sebagai senyawa anti malaria dan anti tuberkulosis. 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian  

1. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juli 2017 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Komputer Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini didasari dengan pendekatan pra eksperimen dengan sistem 

komputasi, yaitu penelitian yang hanya menggunakan kelompok studi tanpa 

menggunakan kelompok kontrol serta pengambilan responden tidak dilakukan 

randomisasi, variabel-variabel terkait secara otomatis akan ditentukan dengan 

software program komputer yang telah berkembang saat ini.  

D. Perangkat Penelitian 

1. Perangkat Keras Penelitian 

Perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat keras 

berupa satu set laptop dengan spesifikasi: Processor tipe premium CoreTM i3. 
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2. Perangkat Lunak Penelitian 

Perangkat Lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat lunak 

sistem operasi Windows 8, Hyperchem dan MOE (Molecular Operating 

Environment). 

3. Sumber Data Penelitian 

Data penelitian yaitu tanaman-tanaman Indonesia diambil dari buku Materia 

Medika Indonesia volume 1-6 dan Farmakope Herbal Indonesia. Senyawa-senyawa 

tanaman dicari pada mesin pencari jurnal seperti Science direct, Pubmed, dan 

Springer Link. Protein yang digunakan diunduh dari situs RCSB.PDB. 

E. Prosedur Kerja 

1. Penelusuran senyawa dari pustaka 

Sejumlah 225 tanaman diambil dari buku Farmakope Herbal Indonesia dan 

Materia Medika Indonesia. Selanjutnya dicari senyawa-senyawa yang terkandung 

pada tanaman-tanaman tersebut menggunakan mesin pencari jurnal seperti Springer 

Link, Pubmed, dan Science Direct. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 11 Jendela mesin pencari jurnal 
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2. Skrining Virtual 

a. Preparasi senyawa 

1) Pemodelan struktur molekul 

Pemodelan struktur senyawa dibuat dengan menggunakan program 

HyperChem. Pembuatan model molekul terdiri atas pemilihan atom, jenis 

ikatan dan muatan total dari molekul uji. Struktur tiga dimensi (3D) setiap 

senyawa disimpan dalam format ekstensi *.hin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Membuat database senyawa 

Senyawa-senyawa yang telah digambar dibuka pada jendela MOE, 

kemudian disimpan sebagai database dengan format *.mbd. 

 

Gambar 12 Jendela Hyperchem 
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3) Optimasi ligan  

Struktur senyawa dioptimasi dengan perangkat lunak MOE 

menggunakan metode Forcefield MMFF94x. Optimasi struktur geometri 

bertujuan untuk memperoleh konformasi struktur yang lebih stabil. Urutan 

perintah pada program MOE yaitu Compute>Energy minimize, diatur gradien 

menjadi 0.001. selanjutnya, tekan OK untuk memulai optimasi. File yang 

telah dioptimasi disimpan dalam format ekstensi *.mol. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Panel database senyawa pada MOE 

Gambar 14 Panel optimasi Forcefield MMFF94x menggunakan program MOE 



45 
 

 
 

4) Pencarian Konformasi 

Senyawa-senyawa yang telah dioptimasi selanjutnya dilakukan 

pencarian konformasi untuk didapatkan bentuk-bentuk konformasi senyawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Preparasi protein. 

Protein diunduh dari situs RCSB.PDB dalam format *.pdb. 1-deoxy-D-

xylulose 5-phosphate reductoisomerase (Dxr) untuk anti malaria, dan 

Thymidilate synthase (ThyX) untuk anti tuberkulosis. Seluruh struktur protein 

dan ligan kemudian dibuka pada Jendela MOE dan disejajarkan sehingga 

rantai yang memiliki struktur yang sama akan bergerak bersama-sama sebagai 

satu unit. Dengan cara ini kompleks protein-ligan dapat disejajarkan. Setelah 

ligan dan protein disejajarkan, file kemudian disimpan sebagai database. 

 

 

Gambar 15 Panel pencarian konformasi 
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c. Penentuan Fitur Farmakofor 

Query Pharmacopore dibuat dengan menggunakan senyawa obat yang 

dianggap mampu terikat dengan protein yang akan digunakan hingga 

dijadikan sebagai penuntun. Setelah senyawa penuntun terbuka pada jendela 

MOE, Pharmacopore Query Editor dibuka dengan perintah MOE> File> 

New> Pharmacopore Query. Skema anotasi farmakofor otomatis membuat 

query pharmacopore, sehingga pada jendela MOE akan terlihat fitur-fitur 

farmakofor yang terdapat pada senyawa penuntun. Titik anotasi yang sesuai 

dengan hasil penelitian interaksi ligan reseptor dan SAR dipilih untuk menjadi 

fitur farmakofor. 

 

 

 

 

Gambar 16 Panel Superpose 
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d. Menjalankan skrining virtual 

Tujuan skrining virtual adalah untuk memperoleh senyawa-senyawa 

yang hits antara senyawa-senyawa dari database yang telah dibuat dengan 

fitur farmakofor yang diperoleh. Skrining virtual dilakukan dengan perintah 

MOE> Compute> Pharmacophore> Search hingga diperoleh senyawa hits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17 Panel Pharmacophore Query Editor 

Gambar 18 Panel Pharmacophore Search untuk skrining virtual 
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e. Penambatan Molekul 

Senyawa hits yang diperoleh, kemudian di-docking. Teknik docking 

molekul memungkinkan kita untuk mengevaluasi kecocokan obat potensial 

(ligan) ke situs reseptor. Protein dan senyawa uji yang akan di-docking harus 

dipreparasi terlebih dahulu dengan cara dilakukan protonasi untuk 

menambahkan muatan atom dan hidrogen pada molekul. Struktur protein 

yang digunakan adalah struktur 4Y6R untuk antimalaria, dan 2A6F untuk anti 

tuberkulosis. Tahap selanjutnya adalah docking senyawa-senyawa uji dengan 

perintah MOE>Compute>Simulations>Dock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evaluasi 

Senyawa yang telah di-docking, dievaluasi dengan melihat Posisi 

docking terbaik yang dipilih berdasarkan interaksi ligan dan reseptor yang 

paling mirip dengan ligan alami dan memiliki skor (S) yang paling rendah. 

 

Gambar 19 Panel simulasi Docking 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Malaria 

Skrining virtual merupakan suatu proses evaluasi secara otomatis terhadap 

kumpulan data senyawa yang besar menggunakan bantuan program komputer. 

Tujuan dari skrining virtual adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi senyawa 

yang baru dan mempunyai aktivitas poten terhadap target yang dituju. Oleh karena 

itu, salah satu keberhasilan skrining virtual ditunjukkan dengan ditemukannya 

senyawa-senyawa dengan kerangka struktur yang baru dan menarik. Pada penelitian 

ini, digunakan 4815 senyawa dari 225 tanaman Indonesia. 

Farmakofor merupakan gugus-gugus yang diyakini bertanggung jawab 

terhadap aktivitas obat. Untuk pencarian senyawa anti malaria digunakan 11 struktur 

kristal protein 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (Dxr) yang di 

download dari situs RCSB.PDB. Protein yang digunakan yaitu 5JMW, 5JO0, 5JBI, 

5JC1, 5JMP, 5JNL, 5JAZ, 4Y6R, 4Y6S, 4Y67, dan 4Y6P. Interaksi ligan dengan 

protein-protein tersebut dapat dilihat pada tabel 1. 

Penentuan fitur farmakofor berdasarkan literatur (Chofor, et al., 2015) yaitu 

bergantung pada gugus fosfonat, hidroxinamat, dan fenil sehingga diperoleh 3 fitur 

farmakofor. Ketiga fitur farmakofor tersebut masing-masing sebagai gugus akseptor 

proton (F1:Acc), gugus anionik atom & akseptor proton (F2:Ani&Acc), gugus 

aromatic center, akseptor proton (F3:Aro/Acc). 
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Tabel 1 Interaksi ligan dengan protein 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (Dxr) 

No. Kode Ligan Kode 
Protein 

Interaksi dengan Asam Amino IC50 EC50 KI Aktivitas 
Ser 
270 

Ser 
306 

Ser 
269 

Lys 
312 

Asn 
311 

Ser 
232 

Asp 
231 

Asp 
359 

Glu 
233 

1 L50 

 
 

5JMW          0.175 
(0.129
–

0.237) 

1.04 
(0.6–

1.8) 

1.4±
1.2 

Antagonis 

2 L56 

 
 
 

5JO0          0.05 
(0.043
–

0.049) 

10.40 
(2.8–

388.3) 

10.9
±4.5 

Antagonis 
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3 6J8 

 
 

5JBI          0.12 
(0.096
–

0.142) 

1.18 
(0.4–

3.3) 

3.8±
2.5 

Antagonis 

4 6J8 

 
 

5JC1          0.15 
(0.137
–

0.154) 

0.97 
(0.62–
1.5) 

7.8±
3.7 

Antagonis 

5 LC7 

 
 

5JMP          0.067 
(0.057
–

0.078) 

2.00 
(1.1–

3.7) 

5.7±
4.4 

Antagonis 
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6 L54 

 
 

5JNL          0.27 
(0.248
–

0.295) 

7.33 
(0.9–

59.6) 

45.7
±21.
3 

Antagonis 

7 LC5 

 
 

5JAZ          0.28 
(0.272
–

0.298) 

13.91 
(4.3–
45.5) 

49.3
±18.
9 

Antagonis 

8 RF7 

 
 

4Y6R          3.3 ± 
0.17 

  Antagonis 
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9 48S 

 
 

4Y6S          9.3 ± 
0.75 

  
 

Antagonis 

10 RC5 

 
 

4Y67          0.117 
± 
0.012 

0.843 
± 
0.163 

 Antagonis 

11 R77 

 
 

4Y6P          0.069 
± 
0.005 

6.67 ± 
1.48 

 Antagonis 
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   a      b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20 a. Fitur farmakofor 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase 
(Dxr); b. Fitur farmakofor pada literatur 

Gambar 21 Interaksi Ligan RF7 dengan protein DXR 4Y6R 
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Skrining virtual dilakukan terhadap 4815 senyawa yang berasal dari 225 

tanaman Indonesia. Dari proses tersebut diperoleh 1 senyawa yang hits dengan fitur 

farmakofor Dxr yaitu Lecithin yang berasal dari tanaman Jelatang (Urtica dioica L.). 

Urtica dioica L. yang biasa dikenal dengan jelatang atau jelatang menyengat 

adalah tanaman yang sering digunakan sebagai pengobatan. Tanaman ini termasuk 

dalam famili Urticaceae dan terdapat di daerah beriklim sedang di Asia, Amerika, 

dan Eropa. Bahan baku jelatang seperti ramuan (Urticae herba), daun (Urticae 

folium), dan akar (Urticae radix) direkomendasikan sebagai pengobatan tambahan 

untuk banyak penyakit dan ini adalah salah satu tanaman yang paling populer yang 

digunakan dalam terapi tradisional baik monoterapi maupun kombinasi karena 

merupakan tanaman yang kaya akan sumber mineral (zat besi, mangan, potasium, 

kalsium), klorofil, asam amino, lesitin, karotenoid, dan vitamin serta flavonoid, tanin, 

sterol, asam lemak, polisakarida, dan lektin. Literatur yang tersedia menunjukkan 

bahwa Urtica dioica L. memiliki sifat antioksidan, anti-inflamasi, anti-maag, 

antikanker, antimikroba, kardiovaskular, dan hepatoprotektif (Gutowska, et al., 2014). 

Secara etnomedisinal, negara meksiko menggunakan tanaman ini sebagai pengobatan 

malaria (Bhuwan Chandra Joshi, 2014).  
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Tabel 2 Senyawa hits dengan reseptor Dxr 
Protein 

Reseptor Senyawa Hits Tanaman 

1-deoxy-D-
xylulose 5-
phosphate 
reductoisomeras
e (Dxr) 

Lecithin 

 

Jelatang 
(Urtica dioica L.) 

 

 

Teknik docking molekul memungkinkan kita untuk mengevaluasi kecocokan 

obat potensial (ligan) ke situs reseptor. Sifat atom dan gugus fungsi dari struktur obat 

memungkinkan kita untuk menyelidiki pengikatan ligan ke situs target. Hasil docking 

yang didapatkan yaitu untuk Lecithin mengikat residu Ser232, Asp231, dan Glu232. 

Penambatan molekul yaitu melihat kecocokan ligan atau senyawa yang hits 

pada reseptor berdasarkan nilai skor (S) yang rendah dan interaksi dengan residu 

protein. Docking berguna untuk memprediksi baik kekuatan dan jenis sinyal yang 

dihasilkan. Hasil docking memprediksi orientasi ikatan senyawa hits terhadap target 
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proteinnya yang menggambarkan afinitas dan aktivitas dari senyawa hits tersebut. 

Senyawa hits yang diperoleh memiliki sisi pengikatan yang hampir mirip dengan 

ligan alami, sehingga menunjukkan potensi sebagai inhibitor 1-deoxy-D-xylulose 5-

phosphate reductoisomerase (Dxr) sebagai anti malaria. 

Tabel 3 Hasil docking senyawa hits pada reseptor 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate 
reductoisomerase (Dxr) 

 
Senyawa Entry 

Docking 
Score (S) 
(kkal/mol) 

Residu 
asam amino 
yang terikat 

 Lecithin 

 

11 -1.818 
Ser232 
Asp231 
Glu232 
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B. Tuberkulosis 

Pencarian senyawa anti tuberkulosis menggunakan 4 struktur kristal protein 

Thymidilate synthase (ThyX) yang diunduh dari situs RCSB.PDB. Terdapat 4 

struktur kristal kompleks Thymidilate synthase (ThyX) yaitu 2AF6, 2GQ2, 3GWC, 

dan 3HZG. Interaksi ligan dengan protein-protein tersebut dapat dilihat pada tabel 4. 

Dari kompleks ligan-protein tersebut diperoleh fitur farmakofor seperti pada 

gambar 21. Farmakofor merupakan gugus-gugus yang diyakini bertanggung jawab 

terhadap aktivitas obat. 

Penentuan fitur farmakofor berdasarkan literatur (Sampathkumar, Turley, 

Rhie, Sibley, Hol, & Ulmer, 2005) yaitu bergantung pada gugus fosfat, cincin 

adenosin, cincin ribosa, cincin nikotinamid, cincin pirofosfat, karboxinamida, cincin 

isoalloxazin, dan adenin sehingga diperoleh 8 fitur farmakofor. Kedelapan fitur 

farmakofor tersebut masing-masing sebagai gugus akseptor proton (F1:Acc); gugus 

donor proton, akseptor proton (F2:Don/Acc); gugus donor proton, akseptor proton 

(F3:Don/Acc); gugus donor proton, akseptor proton (F4:Don/Acc);  gugus akseptor 

proton (F5:Acc); gugus akseptor proton (F6:Acc); gugus aromatic center, akseptor 

proton, donor proton (F7:Aro/Acc/Don); gugus aromatic center, Pi ring center, 

akseptor proton, donor proton (F7:Aro/Pir/Acc/Don). 
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Tabel 4 Interaksi ligan dengan protein Thymidylate Synthase (ThyX) 

 
No. 

 
Kode Ligan 

 
Kode 

Protein 

Interaksi dengan Asam Amino  
IC50 

 
EC50 

 
KI 

 
Aktivitas 

Arg 
95 

Arg 
97 

Arg 
190 

Gln 
103 

Ser 
71 

His 
96 

His 
194 

Asn 
188 

1 FAD 

 
 

2af6         - - - Antagonis 

2 NAP 

 
 

2gq2         - - - Antagonis 
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3 FAD 

 
 

3gwc         - - - Antagonis 

4 FAD  

 
 

3hzg         - - - Antagonis 
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Gambar 22 Fitur farmakofor Thymidilate synthase (ThyX) Gambar 23 Ligan Thymidilate synthase (ThyX) pada 
literatur 
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Skrining virtual dilakukan terhadap 4815 senyawa yang berasal dari 225 

tanaman Indonesia. Dari proses tersebut diperoleh 23 senyawa yang hits dengan fitur 

farmakofor ThyX yang dapat dilihat pada tabel 5. 
Tabel 5 Senyawa hits dengan reseptor Thymidilate synthase (ThyX) 

 

Protein 
Reseptor Senyawa Hits Tanaman 

Thymidilate 
synthase 
(ThyX) 

Ajugose 

 
 

Tembelekan 
(Lantana camara L.) 

 

 

 

 

 

Gambar 24 Interaksi ligan FAD dengan protein ThyX 2AF6 
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Lantanose A 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lantanose B 

 
 

Stachyose 
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Verbascose 

 
 

Theveside 

 
 

Carthamin 

 
 

Kesumba 
(Carthamus tinctorius) 

 

 

Anhydrosafflor yellow B 
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Hydroxysafflor yellow A 

 
 

Saffloquinoside A 

 
 

Safflor yellow B  

 
 

Parameritannin A-1  

 
 

Kayu rapet   
(Parameria laevigata) 
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Cinnamtannin B-1  

 
 

Aesculitannin B  

 
 

Proanthocyanidin A  

 
 



67 
 

 
 

Acetyljujuboside B  

 

Bidara cina 
(Zizyphus Jujuba) 

 
 

Bruceoside A  

 

Buah makasar 
(Brucea javanica) 

 
 

Melittoside  

 

Daun sendok (Plantago 
major) 
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1,2,3,4,6-pentagalloylglucose  

 

Bunga sidawayah 
(Woodfordia fruticosa) 

 

Gemin D  

 
Woodfordin C  

 

Narcissoside  

 

Mengkudu 
(Morinda citrifolia L.) 
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Rubrofusarin-6-β-gentiobioside 

 

Ketapang kecil  
(Cassia tora) 

 

 
 

Tembelekan (Lantana camara L.) adalah salah satu tanaman yang diklaim 

mengobati tuberkulosis. Tembelekan merupakan semak yang termasuk dalam famili 

Verbanaceae. Berbagai penggunaannya telah dilaporkan, yaitu terutama digunakan 

sebagai obat herbal untuk pengobatan kanker, cacar air, campak, asma, bisul, 

pembengkakan, eksim, tumor, tekanan darah tinggi, demam berdarah, infeksi, 

tetanus, rematik, dan malaria. Senyawa kimia yang diisolasi dari ekstrak daun L. 

camara dilaporkan menunjukkan aktivitas antimikroba, fungisida, insektisida dan 

nematisida. Selanjutnya dilaporkan bahwa verbacoside, senyawa yang diisolasi dari 

ekstrak lantana telah terbukti memiliki aktivitas imunosupresif antioksidan dan anti-

imunologi (Kirimuhuzya, Waako, Joloba, & Odyek, 2009). 

Kesumba (Carthamus tinctorius) merupakan anggota keluarga Asteraceae, 

terkenal memiliki banyak efek seperti antikoagulan, vasodilator, antioksidan, 

imunosupresan, dan neuroprotektor. Tanaman kesumba telah terbukti dengan 

penelitian memiliki efek antibakteri. Perlu diketahui bahwa tanaman kesumba baik 
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melawan osteoklas, penyakit tulang lainnya dan efektif membunuh bakteri (Salem, et 

al., 2014). 

Kayu rapet (Parameria laevigata) di Indonesia secara tradisional digunakan 

sebagai obat anti-ulkus atau anti-diare dan untuk mengobati luka. Kulit kayu yang 

dimaserasi dalam bentuk minyak juga digunakan secara internal untuk tuberkulosis 

(K, Watanabe, Endang, Umar, & Satake, 2001). 

Bidara cina (Zizyphus Jujuba) biasa disebut Red date termasuk famili 

Rhamnaceae dan ditemukan terutama di daerah subtropis ke daerah tropis. Temuan 

penelitian ini mengungkapkan bahwa Z. jujube (Rhamnaceae) mengandung khasiat 

antimikroba kuat (Ahmad, Khan, Bashir, Azam, & Hussain, 2011). 

Buah makasar (Brucea javanica), ekstrak buahnya telah lama digunakan 

dalam pengobatan tradisional untuk mengobati disentri dan diare. Sejumlah penelitian 

in vitro telah menunjukkan aktivitas antibakteri dari ekstrak tanaman ini terhadap 

bakteri patogen manusia seperti Shigella, Salmonella dan Vibrio cholerae sp 

(Sornwatana, Roytrakul, Wetprasit, & Ratanapo, 2013). 

Daun sendok (Plantago major) telah digunakan untuk berbagai tujuan 

pengobatan di seluruh dunia.  Aktivitas biologis dari daun dan bijinya adalah 

penyembuhan luka, antiinflamasi, analgesik, antioksidan, antibiotik lemah, 

immunomodulasi, antiulserogenik, antihipertensi, antileukemia, antikarsinogenik, 

antiviral, serta antikandidal (Zubair, 2010).  

Bunga sidawayah (Woodfordia fruticosa) memiliki banyak peran etno-botani 

sebagai obat tradisional, seperti menyembuhkan gangguan usus, disentri, diare, bisul, 

dan penyakit menular lainnya, selain mengobati rematik. Tanaman ini bisa 

menyembuhkan ulkus peptik yang diinduksi oleh Helicobacter pylori. Penelitian 
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mengkonfirmasikan adanya senyawa antimikroba terapeutik yang manjur pada fraksi 

n-butanol dari ekstrak daun W. fruticosa untuk pengendalian bakteri patogen MDR 

(Dubey, Patnaik, & Padhy, 2014). 

Mengkudu (Morinda citrifolia L.) adalah tanaman biasa dari wilayah Indo-

pasifik dan tumbuh di seluruh wilayah kepulauan nusantara. Tanaman ini memiliki 

banyak kegunaan sebagai obat tradisional, termasuk sebagai pengobatan disentri, 

mulas, penyakit hati dan sebagai antidiabetes. Degener menggambarkan penggunaan 

ramuan yang mengandung buah matang M. citrifolia (noni) sebagai obat terkenal 

melawan tuberkulosis. Penelitian laboratorium telah menunjukkan bahwa ekstrak 

metanol daun dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri (Saludes, Garson, Franzblau, 

& Aguinaldo, 2002). 

Ketapang kecil (Cassia tora). Daun dan biji Cassia tora (Keluarga 

Caesalpinaceae) digunakan dalam pengobatan kusta, cacing cincin, perut kembung, 

kolik, dispepsia, konstipasi, batuk, bronkitis dan kelainan jantung pada sistem 

pengobatan Ayurvedic. Ekstrak biji juga ditemukan memiliki efek antibakteri karena 

unsur fenoliknya (Mazumder, Lahkar, Sahay, Oraon, Mazumder, & Pattnaik, 2005). 

Teknik docking molekul memungkinkan kita untuk mengevaluasi kecocokan 

obat potensial (ligan) ke situs reseptor. Sifat atom dan gugus fungsi dari struktur obat 

memungkinkan kita untuk menyelidiki pengikatan ligan ke situs target. 

Hasil docking yang didapatkan yaitu, Ajugose mengikat residu Arg97Arg190, 

Arg199, His194, Tyr44; Lantanose A mengikat residu Arg95, Arg107, Arg190, 

Arg199, Ser71; Lantanose B mengikat residu Asn188, Arg97, His194, Arg190, 

His98; Stachyose mengikat residu Arg95, Arg107, Ser105; Verbascose mengikat 

residu Arg95, Arg199, Arg87, Arg172, Gln103; Theveside mengikat residu Arg95, 
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Arg199, Ser71; Carthamin mengikat residu Arg95, Arg190, Arg107, Ser105, Ser71, 

Tyr44, His194; Anhydrosafflor yellow B mengikat residu Arg190, His194, Arg97, 

His96, Arg95; Hydroxysafflor yellow A mengikat residu Arg95, Ser105, Ser71, 

Gln103; Saffloquinoside A mengikat residu Arg97, Arg190, His96; Safflor yellow B 

mengikat residu Arg190, His96, Ser71, Arg97; Parameritannin A-1 mengikat residu 

Arg199, His194, Ser71, Gln103, Tyr44; Cinnamtannin B-1 mengikat residu Arg97, 

Arg107, Arg199, Ser71, Tyr44; Aesculitannin B mengikat residu Arg190, Arg97, 

His194; Proanthocyanidin A mengikat residu Asn188, His98, Arg190, Arg97, 

His194, Ser71; Acetyljujuboside B mengikat residu Arg97, Arg190, His96; 

Bruceoside A mengikat residu Ser71, Arg87, Arg172, Gln106; Melittoside mengikat 

residu Arg95, Arg199, Gln103, Ser71; 1,2,3,4,6-pentagalloylglucose mengikat residu 

Arg97, Arg190, His194; Gemin D mengikat residu Arg95, Arg107, Gln103;  

Woodfordin C mengikat residu His194, Arg190, Arg97, Ser71; Narcissoside 

mengikat residu; dan Rubrofusarin-6-β-gentiobioside mengikat residu Arg95, 

Arg190, Ser71 yang dibandingkan dengan ligan-ligan alami yang mengikat residu 

Arg87, Arg95, Arg57, Arg97, Arg190, Arg107, Arg199, Arg172, Gln103, Gln106, 

Ser71, Ser105, His96, His194, Tyr44, dan Asn188.  

Evaluasi dari hasil docking yaitu melihat kecocokan ligan atau senyawa yang 

hits pada reseptor berdasarkan nilai skor (S) yang rendah dan interaksi dengan residu 

protein. Docking berguna untuk memprediksi baik kekuatan dan jenis sinyal yang 

dihasilkan. Hasil docking memprediksi orientasi ikatan senyawa hits terhadap target 

proteinnya yang menggambarkan afinitas dan aktivitas dari senyawa hits tersebut. 

Senyawa hits yang diperoleh memiliki sisi pengikatan yang hampir mirip dengan 
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ligan alami, sehingga menunjukkan potensi pada inhibitor Thymidilate synthase 

(ThyX) sebagai anti tuberkulosis. 

Tabel 6 Hasil docking senyawa hits dengan reseptor Thymidilate synthase (ThyX) 

 

Senyawa 

 

Entry Docking Score 
(S) (kkal/mol) 

Residu 
asam 
amino 
yang 

terikat 

Ajugose 

 

1 -14.9315 

Arg97 
Arg190 
Arg199 
His194 
Tyr44 

Lantanose A 

 

11 -13.0645 

Arg95 
Arg107 
Arg190 
Arg199 
Ser71 
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Lantanose B 

 

21 -9.3500 
 

Asn188 
Arg97 
His194 
Arg190 
His98 

Proanthocyanidin A 

 

31 -14.2368 

Asn188 
His98 

Arg190 
Arg97 
His194 
Ser71 

 
 

Stachyose  

 

41 -13.6349 

Arg95 
Arg107 
Ser105 
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Theveside 

 

52 -11.4690 

Arg95 
Arg199 
Ser71 

 

Verbascose 

 

61 -13.7374 

Arg95 
Arg199 
Arg87 
Arg172 
Gln103 

 

Acetyljujuboside B  

 

73 -6.1029 
Arg97 
Arg190 
His96 
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Aesculitannin B  

 

82 -11.8115 
Arg190 
Arg97 
His194 

Anhydrosafflor yellow B 

 

91 -11.7663 

Arg190 
 

His194 
 

Arg97 
 

His96 
 

Arg95 
 

Asn188 

Bruceoside A  

 

103 -9.9145 

Ser71 
Arg87 
Arg172 
Gln106 
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Carthamin  

 

113 -9.3877 
 

Arg95 
Arg190 
Arg107 
Ser105 
Ser71 
Tyr44 
His194 

Cinnamtannin B-1  

 

124 -12.3311 

Arg97 
Arg107 
Arg199 
Ser71 
Tyr44 

Melittoside 

 

135 -12.0187 

Arg95 
Arg199 
Gln103 
Ser71 

 



78 
 

 
 

Parameritannin A-1 

 

147 -3.7777 

Arg199 
His194 
Ser71 

Gln103 
Tyr44 

1,2,3,4,6-pentagalloylglucose 

 

174 -10.2296 
Arg97 
Arg190 
His194 

Gemin D  

 

182 -15.0203 
Arg95 
Arg107 
Gln103 
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Narcissoside 

 

191 -13.4909 
Arg97 
Arg190 
Ser71 

Rubrofusarin-6-β-gentiobioside  

 

201 -13.0481 

Arg95 
Arg190 
Ser71 

 

Hydroxysafflor yellow A  

 

221 -13.6068 

Arg95 
Ser105 
Ser71 

Gln103 
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Saffloquinoside A  

 

232 -12.7320 
Arg97 
Arg190 
His96 

Safflor yellow B 

 

242 -6.5468 
 

Arg190 
His96 
Ser71 
Arg97 

Woodfordin C 

 

251 -2.1575 

His194 
Arg190 
Arg97 
Ser71 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Senyawa kimia yang berpotensi sebagai anti malaria adalah Lecithin, 

sedangkan senyawa kimia yang berpotensi sebagai anti tuberkulosis adalah 

Ajugose, Lantanose A, Lantanose B, Stachyose, Verbascose, Theveside, 

Carthamin, Anhydrosafflor yellow B, Hydroxysafflor yellow A, 

Saffloquinoside A, Safflor yellow B, Parameritannin A-1, Cinnamtannin B-1, 

Aesculitannin B, Proanthocyanidin A, Acetyljujuboside B, Bruceoside A, 

Melittoside, 1,2,3,4,6-pentagalloylglucose, Gemin D, Woodfordin C, 

Narcissoside, dan Rubrofusarin-6-β-gentiobioside.  

2. Tanaman yang berpotensi sebagai anti malaria adalah Jelatang (Urtica dioica 

L.), sedangkan tanaman yang berpotensi sebagai anti tuberkulosis adalah 

Tembelekan (Lantana camara L.), Kesumba (Carthamus tinctorius), Kayu 

rapet  (Parameria laevigata), Bidara cina (Zizyphus jujuba), Buah makasar 

(Brucea javanica), Daun sendok (Plantago major), Bunga sidawayah 

(Woodfordia fruticosa), Mengkudu (Morinda citrifolia L.), dan Ketapang 

kecil (Cassia tora). 

B. Saran 

Diharapkan penelitian ini dapat diuji lebih lanjut baik secara in vitro maupun 

in vivo untuk melihat aktivitas dari senyawa tanaman-tanaman tersebut yang 

berkhasiat sebagai anti malaria dan anti tuberkulosis. 
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- Menggambar senyawa secara 
3D menggunakan Hyperchem  

- dibuat database, dioptimasi 
dan dilakukan pencarian 
konformasi di MOE  

- Mengunduh protein di situs 
RCSB.PDB 

- - disejajarkan di MOE  
- dibuat fitur farmakofor dan 

database-nya 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Skema Kerja 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjalankan Skrining virtual 
menggunakan aplikasi MOE hingga 

diperoleh senyawa hits 
 

 
Evaluasi 

Preparasi Senyawa Preparasi Protein 
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