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ABSTRAK 

Nama  : MEGAWATI 

Nim : 70100118003 

Jurusan  : FARMASI 

Judul  : UJI AKTIVITAS IMUNOSTIMULAN EKSTRAK ETANOL 

JAHE GAJAH (Zingiber officinale Rosc.) DENGAN 

METODE TITER ANTIBODI PADA KELINCI (Oryctolagus 

cuniculus) 

Jahe gajah (Zingiber officinale Rosc.) merupakan salah satu tanaman obat 

berupa tumbuhan rumpun berbatang semu dan termasuk dalam suku temu-temuan 

(Zingiberaceae). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas 

imunostimulan ekstrak etanol jahe gajah (Zingiber officinale Rosc.) dengan metode 

titer antibodi pada kelinci (Oryctolagus cuniculus). Penelitian ini dilakukan secara 

eksperimental dengan menguji respon titer antibodi sel imun kelinci. Uji titer 

antibodi dilakukan dengan melihat adanya hemaglutinasi. Hewan yang digunakan 

sebanyak 10 ekor kelinci dibagi dalam 5 kelompok yang terdiri dari kelompok 

Levamisole 25 mg/kgBB (kontrol positif), Na CMC 1% (kontrol negatif), EEJG 

dengan dosis 100, 200 dan 400 mg/kgBB. Sebelum diberi perlakuan tiap kelompok 

diinduksi menggunakan sel darah merah domba (SDMD 2%) secara intraperitoneal. 

Hasil pengujian hemaglutinasi EEJG dosis 100, 200 dan 400 mg/kgBB 

menunjukkan  nilai titer antibodi yang jauh berbeda dengan Na CMC 1% sebagai 

kontrol negatif. Pemberian EEJG dosis 400 mg/kgBB menunjukkan nilai titer 

antibodi dengan nilai 4,91 (µl). Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan EEJG 

dosis 100, 200 mg/kgBB dan suspensi Levamisole 25 mg/kgBB dengan nilai 3,71 

(µl), 4,61 (µl) dan 4,31 (µl). Jahe gajah bermanfaat sebagai imunostimulan karena 

jahe gajah memiliki kandungan senyawa fitokimia yaitu alkaloid, flavanoid, tanin 

dan triterpenoid yang dapat meningkatkan sistem imun. 

 

Kata kunci  : Imunostimulan, Jahe Gajah (Zingiber officinale Rosc.), Titer 

Antibodi  

  



 

xiv 

 

ABSTRACT 

Name :  MEGAWATI 

Nim :  70100118003 

Majors :  FARMASI 

Topic  :  IMMUNOSTIMULANT ACTIVITY TEST OF ELEPHANT 

GINGER (Zingiber officinale Rosc.) ETHANOL EXTRACT 

WITH ANTIBODY TITER METHOD ON RABBIT 

(Oryctolagus cuniculus) 

Ginger elephant (Zingiber officinale Rosc.) is one of the medicinal plants in 

the form of pseudo-trunked clumps and belongs to the gathering tribe 

(Zingiberaceae). The aim of this study was to determine the immunostimulant 

activity of the ethanol extract of elephant ginger (Zingiber officinale Rosc.) using 

the antibody titer method in rabbits (Oryctolagus cuniculus). This research was 

conducted experimentally by testing the antibody titer response of rabbit immune 

cells. Antibody titer test is done by looking at the presence of hemagglutination. 

The animals used were 10 rabbits divided into 5 groups consisting of Levamisole 

25 mg/kgBB (positive control), 1% Na CMC (negative control), EEJG with doses 

of 100, 200 and 400 mg/kgBB. Before being treated, each group was induced using 

sheep red blood cells (SDMD 2%) intraperitoneally. The results of the EEJG 

hemagglutination test at doses of 100, 200 and 400 mg/kgBB showed that the 

antibody titer value was much different from that of 1% Na CMC as a negative 

control. Administration of EEJG at a dose of 400 mg/kgBB showed an increase in 

antibody titer value of 4.91 (µl). This value is greater than the EEJG doses of 100, 

200 mg/kgBB and Levamisole suspension 25 mg/kgBB, which are 3.71 (µl), 4.61 

(µl) and 4.31 (µl). Elephant ginger is useful as an immunostimulant because 

elephant ginger contains phytochemical compounds, namely alkaloids, flavonoids, 

tannins and triterpenoids that can improve the immune system 

 

Keywords : Immunostimulant, Elephant Ginger (Zingiber officinale Rosc.), 

Antibody Titer  
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BAB IIIBAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Gaya hidup modern menuntut segala sesuatu dilakukan dengan cepat dan 

instan. Kualitas makanan yang dikomsumsi, polusi udara, kurangnya olahraga, dan 

stres dapat menyebabkan daya tahan tubuh akan terus menurun. Kondisi tersebut 

dapat menyebabkan mikroba patogen seperti virus, bakteri, parasit, jamur mudah 

masuk dan menyerang tubuh sehingga timbul berbagai penyakit infeksi dan 

penyakit degeneratif dan bahkan dapat menyebabkan penuaan dini (Imron et al., 

2016). 

Upaya untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh menjadi sangat penting 

dilakukan melalui pemberian imunomodulator. Imunomodulator atau biological 

response modifiers, zat yang mempengaruhi respon biologis tubuh terhadap zat 

asing pada tubuh.  Imunomodulator terdiri dari imunostimulator yang bekerja untuk 

meningkatkan fungsi dan aktivitas sistem imun dan imunosupresor yang dapat 

menghambat atau menekan aktivitas sistem imun 

Imunomodulator adalah bagian utama dari interaksi pengobatan di tengah 

pandemi. Imunomodulator membantu tubuh dengan meningkatkan kapasitas sistem 

kekebalan, yang merupakan sistem dasar yang berperan dalam bertanggung jawab 

untuk melindungi  tubuh dari infeksi. Imunomodulator ini dapat berasal dari 

tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan produk sintetis, serta dapat berbentuk 

senyawa dengan berat molekul rendah atau tinggi (Ernis et al., 2021). Imunitas 

adalah faktor kunci dalam melawan patogen (virus, bakteri, jamur). 



2 

 

 

Imunostimulan merangsang sel-sel sistem kekebalan tubuh yang 

menginduksi reaksi respons spesifik antigen atau untuk menghasilkan limfosit 

spesifik. Imunostimulan juga dapat meningkatkan kerja komponen sistem imun 

spesifik dan non spesifik (sistem imun bawaan). Imunostimulator bekerja dengan 

cara menstimulasi faktor utama sistem imun, antara lain melalui fagositosis, sistem 

komplemen, pelepasan interferon α dan γ, limfosit T dan B, sintesis antibodi 

spesifik dan sitokin (N. L. G. D. Lestari et al., 2017) 

Indonesia kaya akan berbagai potensi sumber daya alam yang mengandung 

komponen bioaktif, yaitu metabolit sekunder tumbuhan yang bermanfaat bagi 

kesehatan, termasuk senyawa flavonoid (Fitri et al., 2021). Flavonoid memiliki 

berbagai efek, termasuk imunostimulan, antiinflamasi, antioksidan dan penghambat 

pertumbuhan kanker (Agoes, 2010). Tumbuhan yang mengandung senyawa seperti 

flavonoid, fenol, steroid/triterpenoid dan kurkuminoid memiliki sifat antioksidan. 

Antioksidan adalah sekelompok bahan kimia yang melindungi sistem biologis dari 

efek yang berpotensi berbahaya dari proses atau reaksi oksidasi. Antioksidan tidak 

hanya menangkal radikal bebas, tetapi juga meningkatkan efektivitas sel darah 

putih dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, sehingga meningkatkan daya tahan 

tubuh (Leana et al., 2021). Hasil penelitian (D. Sari & Nasuha, 2021) menunjukkan 

bahwa rimpang jahe mengandung berbagai senyawa fitokimia seperti alkaloid, 

flavonoid, fenol, triterpenoid dan saponin yang dapat memperkuat sistem kekebalan 

tubuh. 

Keanekaragaman hayati Indonesia memiliki potensi sebagai 

imunostimulan, salah satunya jahe. Indonesia memiliki sumber daya alam yang 
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melimpah dan berbagai jenis tanaman herbal. Tanaman jahe dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis berdasarkan ukuran, bentuk dan warnanya. Jahe merah, jahe 

gajah dan jahe emprit (Akhfa et al., 2021). Jahe gajah merupakan salah satu dadri 

keluarga zingiberaceae yang telah diteliti mampu menurunkan kadar kolesterol dan 

gula darah, peroksidasi lipid dan sifat antioksidan. Bagian yang efektif adalah 

rimpangnya mengandung beberapa senyawa seperti flavonoid, polifenol dan 

minyak atsiri 2%-3% (G. Lestari, 2019). Jahe gajah memiliki aktivitas 

farmakologik seperti, antiinflamasi, antibakteri, antioksidan, hepatoprotektor, 

antikoagulan, antihipertensi, antikanker, nefroprotektor, neuroprotektor, 

antihipertensi dan immunomodulator hal tersebut berdasarkan laporan (Adnyana & 

Suciyati, 2016). Jahe gajah juga mengandung komponen minyak atsiri atau yang 

diketahui volatile oil, dimana minyak atsiri yang terkandung dalam rimpang jahe 

gajah memiliki efek antibakteri (Gupta et al., 2014). Zat aktif primer yang terdapat 

didalam jahe adalah gingerol, dengan analog gingerol lain seperti shogoals, paradol 

dan zingerone (Rohma et al., 2019).  

Pengujian aktivitas sistem kekebalan dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

termasuk memantau aktivitas fagositosis dengan menggunakan metode kebersihan 

karbon (carbon clearance), hipersensitivitas tipe lambat, dan hemaglutinasi titer 

antibodi (Shukla et al., 2009). Uji aktivitas fagositosis menggunakan metode 

kebersihan karbon (carbon clearance) untuk mengukur aktivitas sel fagosit yang 

memfagosit organisme patogen yang menyerang dalam tubuh, dan dengan 

menghitung jumlah total sel darah putih dan jumlah diferensial sel darah putih. 

Metode uji hemaglutinasi titer antibodi adalah gambaran spesifik sistem imun 
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dengan pengamatan visual hemaglutinasi. Uji hipersensitivitas tipe lambat adalah 

pengujian untuk menilai imunitas yang diperantarai sel, yang ditandai dengan 

adanya edema kaki pada hewan (Ivan, 2002). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menguji aktivitas 

imunostimulan ekstrak etanol jahe gajah dengan metode titer antibodi pada kelinci. 

Oleh karena itu, diperlukan penelitian ilmiah seperti penelitian dan pengujian 

imunostimulan di bidang farmakologi. 

 Rumusan Masalah  

1. Apakah ekstrak etanol jahe gajah (Zingiber officinale Rosc.) dapat 

memberikan aktivitas imunostimulan pada kelinci (Oryctolagus 

cuniculus)? 

2. Dosis berapakah ekstrak etanol jahe gajah (Zingiber officinale Rosc.) yang 

dapat memberikan aktivitas respon imun spesifik pada kelinci (Oryctolagus 

cuniculus)? 

 Definisi Opersional dan Ruang Ligkup Penelitian 

1. Definisi Operasional  

Berbagai macam istilah pada judul skripsi, diantaranya ialah: 

a. Ekstrak  

Sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia 

tummbuhan atau simplisia hewan dengan pelarut yang sesuai, kemudian uapkan 

semua atau hampir semua pelarut dan memproses sisa massa atau serbuk yang 

diperlakukan sedemikian hingga memenuhi kriteria baku yang telah ditetapkan 

(Depkes, 2014). 
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b. Ekstraksi  

Pemisahan bagian tanaman yang berkhasiat obat dengan pelarut tertentu. 

Ekstraksi bertujuan untuk mendapatkan senyawa kimia yang terkandung dalam 

tanaman atau simplisia (Nn, 2015). 

c. Jahe gajah  

Salah satu jenis rempah terkenal dengan banyak manfaat bagi kesehatan dan 

termasuk dalam keluarga zingiberaceae. (Akhfa et al., 2021). 

d. Imunomodulator  

Senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh 

baik secara spesifik maupun non-spesifik dalam tubuh, dan induksi non-spesifik 

terjadi pada mekanisme pertahanan seluler dan humoral (Waluyo, 2020). 

e. Imunostimulan  

Stimulasi sel – sel sistem kekebalan tubuh untuk memperoleh respons 

spesifik antigen atau untuk menghasilkan limfosit spesifik. Imunostimulan juga 

dapat meningkatkan kerja komponen sistem kekebalan tubuh baik yang spesifik 

maupun non-spesifik (sistem imun bawaan) dari sistem imun  (Nordberg & Costa, 

2021). 

f. Kelinci (Oryctolagus cuniculus)  

Hewan yang tidak diberi minum tetapi dapat mengeluarkan urin karna ciri 

anatomi dan fisiologi yang baik. Pada umumnya kelinci merupakan hewan 

peliharaan, sehingga mudah ditangani tanpa perlawanan dari kelinci. 
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2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini mencakup penelitian laboratorium, yaitu untuk 

mengetahu uji aktivitas imunostimulan ekstrak etanol jahe gajah (Zingiber 

officinale Rosc.) pada kelinci (Oryctolagus cuniculus) dengan menggunakan 

metode titer antibodi.  

 Kajian Pustaka  

1. Berdasarkan artikel Subash kumar Gupta & Anand Sharma (2014) yang 

berjudul “Medicinal properties of Zingiber officinale Roscoe - A Review” 

Sejak dahulu jahe telah dimanfaatkan baik sebagai pengobatan Ayurveda 

maupun Cina untuk menyembuhkan masalah jantung, gangguan 

menstruasi, keracunan makanan, osteoarthritis, epilepsi, mual, radang, 

batuk dan pilek, mabuk perjalanan, kram menstruasi, kanker dan banyak 

lagi. Selain itu juga menunjukkan sifat antimikroba dan antioksidan. Zat 

yang terkandung dalam jahe adalah gingerol dan paradol, shogaols. 

2. Berdasarkan dari artikel Dewi Sari & Anas Nasuha (2021) yang berjudul 

“Kandungan Zat Gizi, Fitokimia, dan Aktivitas Farmakologis pada Jahe 

(Zingiber officinale Rosc.): Review” melaporkan dari hasil telaah berbagai 

referensi menunjukkan bahwa rimpang jahe mengandung zat gizi, 

diantaranya energi (79 kkal/100 g), karbohidrat (17,86 g/100 g), serat (3,60 

g/100 g), protein (3,57 g/100 g), sodium (14 mg/100 g), zat besi (1,15 g/100 

g), potasium (33 mg/100 g), dan vitamin C (7,7 mg/100 g). Jahe bermanfaat 

sebagai antioksidan, analgesik, antibakteri, antivirus, dan antiinflamasi. 
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Selain itu, jahe mengandung senyawa-senyawa fitokimia, diantaranya 

alkaloid, flavonoid, fenolik, triterpernoid, dan saponin 

3. Berdasarkan penelitian Laila Nur Rohma, Osfar Sjofjan, & M. Halim Natsir 

(2018) yang berjudul “Komposisi Minyak Atsiri dan Aktivitas 

Antimikroba Rimpang Temu Putih dan Jahe Gajah sebagai Fitobiotik 

Pakan Unggas” Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak atsiri yang 

terkandung di dalam temu putih dan jahe gajah memiliki peranan sebagai 

agen antimikroba. Rimpang temu putih dan jahe gajah memiliki 

kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri saluran pencernaan unggas. 

Perlakuan terbaik adalah dengan mencampurkan temu putih dan jahe gajah. 

Oleh karena itu, rimpang temu putih dan jahe gajah dapat dijadikan sebagai 

imbuhan pakan unggas. 

4. Berdasarkan jurnal Raymond Arief Noena & Nurul Hidayah Base (2021) 

yang berjudul “Inventarisasi Tanaman dan Ramuan Tradisional Etnis 

Sulawesi Selatan Sebagai Imunomodulator” melaporkan bahwa Jahe 

(Zingiberis officinale) merupakan rimpang yang menjadi primadona di 

masa pandemi ini. Sejak dahulu masyarakat etnis Makassar dan Toraja 

mempercayai manfaat jahe dalam memelihara kesehatan. Seduhan jahe 

khas makassar yang disebut sarabba merupakan bukti keberadaan ramuan 

etnik ini masih dipercayai dan digunakan secara luas untuk meningkatkan 

daya tahan tubuh. Jahe mengandung komponen senyawa monoterpen (ar-

curcumene dan myrcene) dan seskuiterpen (Zingiberene dan ß-

phellandrene) memiliki aktivitas sebagai antikolesterol, 
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antipembekuan/penggumpalan darah (antithrombotic/anti-platelet), anti-

inflammatori (anti-peradangan) serta vaskodilator (pelebar pembuluh 

darah), anti-alergi, imunomodulator dan antivirus. Pengujian aktivitas 

antivirus jahe, antara lain dalam percobaan pemberian jahe pada sel saluran 

pernafasan manusia, jahe segar dapat menurunkan infeksi HRSV sebesar 

70%, sedangkan jahe kering hanya dapat menekan infeksi sebesar 20%. 

Jahe juga membantu membunuh virus flu dan gejalanya seperti demam dan 

batuk pilek. Gingerol adalah senyawa kimia yang terkandung dalam jahe 

segar. Senyawa ini juga mempunyai potensi sebagai agen imunomodulator 

alami yang terbukti berguna dalam regulasi badai sitokin yang diamati pada 

COVID-19 ketika digunakan bersama dengan terapi antivirus standar. 

5. Krishnapura Srinivasan (2017) dalam penelitian “Ginger Rhizomes 

(Zingiber officinale): A Spice with Multiple Health Beneficial Potentials” 

melaporkan bahwa manfaat kesehatan dari rempah rimpang jahe semakin 

dipahami dan divalidasi secara eksperimental dalam beberapa dekade 

terakhir. Tindakan fisiologis menguntungkan yang paling banyak dipelajari 

dari jahe dan senyawa bioaktifnya termasuk anti-inflamasi, pencegahan 

kanker, antidiabetik, antiobesitas dan pengaruh stimulan pencernaan. Jahe 

memberikan efek antioksidan dan antitumorigenik secara in vitro. 

Penelitian pada hewan telah menunjukkan efek menguntungkan pada 

saluran pencernaan, pengaruh antiobesitas, pengaruh pada peradangan 

eksperimental, efek antioksidan dan antikanker. Sejauh ini, yang 

menjanjikan di antara atribut nutraceutical jahe, adalah efek positifnya pada 
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sistem pencernaan termasuk tindakan stimulan pencernaan, potensi anti-

inflamasi, dan efek antikankernya. 

6. I Wayan Redi Aryanta (2019) dalam penelitian “Manfaat Jahe untuk 

Kesehatan” Hasil penelitian melaporkan bahwa Sebagai bahan obat herbal, 

jahe memiliki khasiat untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit, 

seperti: rematik, mualmual, mabuk perjalanan, batuk, pegal-pegal, kepala 

pusing, sakit saat menstruasi, nyeri lambung, asma, nyeri otot, impoten, 

kanker, diabetes, penyakit jantung, bronchitis, osteoarthritis, flu, demam, 

gangguan pencernaan, Alzheimer dan lain-lain. Khasiat ini disebabkan oleh 

kandungan minyak atsiri dengan senyawa kimia aktif dalam jahe, terutama 

zat gingerol dan oleoresin. Penggunaan jahe untuk terapi berbagai penyakit, 

bisa digunakan tersendiri atau dikombinasikan dengan bahan lainnya. 

7. Berdasarkan penelitian Novandi Purba, Lasma Novita Sari, Yanna Rotua 

Sihombing (2020) yang berjudul “Efektifitas Imunostimulan dari Ekstrak 

Etanol Daun Benalu Kopi (Loranthus ferrugineus Roxb) pada Tikus Jantan 

dengan Metode Titer Antibodi” Pada penelitian ini, pengujian efek 

imunomodulator ekstrak etanol daun benalu kopi (Loranthus ferrugineus 

Roxb.). dilakukan dengan metode respon metode titer antibodi yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh daun benalu kopi (Loranthus 

ferrugineus Roxb.) terhadap respon imun spesifik humoral. Hasil penelitian 

ekstrak etanol daun benalu kopi terbukti efektif sebagai imunostimulan 

karena memiliki nilai yang mendekati kontrol positif, mulai dari dosis 

200mg/kgBB hingga 400mg/kgBB. 
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8. Berdasarkan penelitian Nurul Inayati, Fihiruddin, I Wayan Getas (2020) 

yang berjudul “Efek Imunostimulator Kubis (Brassica Oleracea Var. 

Capitata Alba) Terhadap Titer Imunoglobulin G (IgG) Pada Kelinci Yang 

Diinduksi dengan Sel Darah Merah Domba”. Penelitian untuk mengetahui 

aktivitas imunoglobulin G (IgG) pada kelinci yang diberikan pakan kubis 

dan yang tidak diberikan pakan kubis masing-masing kelompok perlakuan. 

Metode pemeriksaan yang digunakan adalah dengan uji heamaglutinasi 

dengan mengamati terjadinya aglutinasi antara serum yang diambil dari 

darah kelinci dengan Sel Darah Merah Domba   (SDMD) 2 %. Hasil uji 

statistik dengan paired t test dengan tingkat kepercayaan 0,95 % 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan ( p < 0,05) antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.  

 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui aktivitas imunostimulan ekstrak etanol jahe gajah (Zingiber 

officinale Rosc.) dengan metode titer antibodi pada kelinci (Oryctolagus 

cuniculus). 

2. Mengetahui dosis berapa ekstrak etanol jahe gajah (Zingiber officinale 

Rosc.) yang dapat memberikan aktivitas respon imun spesifik pada kelinci 

(Oryctolagus cuniculus). 

 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang aktivitas 

ekstrak etanol jahe gajah (Zingiber officinale Rosc.) sebagai 

imunostimulan. 
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2. Menambah inventaris tanaman obat tradisional yang berkhasiat sebagai 

imunostimulan.  
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BAB IVBAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 Uraian Tumbuhan 

Jahe memiliki nama ilmiah Zingiber officinale. Kata Zingiber berasal dari 

bahasa Sanskerta “singabera”, sedangkan dalam bahasa Yunani “Zingiberi” berarti 

tanduk, karena bentuk jahe dianggap mirip dengan tanduk rusa. Dalam bahasa latin 

Officinale merupakan (officina) yang berarti digunakan dalam farmasi atau 

pengobatan. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, jahe juga dapat 

dimanfaatkan sebagai obat-obatan sejak ribuan tahun yang lalu (Ware, 2017). Jahe 

merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu dan termasuk 

dalam suku temu-temuan (Zingiberaceae). Tanaman jahe termasuk keluarga 

Zingiberaceae yaitu suatu tanaman rumput - rumputan tegak dengan ketinggian 30 

-75 cm, berdaun sempit memanjang menyerupai pita, dengan panjang 15 – 23 cm, 

lebar lebih kurang dua koma lima sentimeter, tersusun teratur dua baris berseling, 

berwarna hijau bunganya kuning kehijauan dengan bibir bunga ungu gelap 

berbintik-bintik putih kekuningan dan kepala sarinya berwarna ungu. Akarnya yang 

bercabang-cabang dan berbau harum, berwarna kuning atau jingga dan berserat.  

1. Klasifikasi Tanaman Jahe Gajah (Zingiber officinale Rosc.) 

Menurut Bashendra (2013) klafikasi jahe gajah sebagai berikut 

Regnum  : Plantae 

Divisi : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledonae  

Ordo : Musales  
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Family : Zingiberaceae  

Genus : Zingiber  

Spesies : Zingiber officinale  

Varietas : Zingiber officinale Rosc  

 

 

Gambar 1. Jahe Gajah 

(Sumber : Dokumentasi pribadi) 

2. Nama Lain Jahe 

a. Nama Ilmiah: Zingiber officinale Rosc. (Hariana, 2013). 

b. Nama daerah jahe (Sunda), halia (Aceh), sipadeh atau sipodeh (Sumatera 

Barat), jae (Jawa), jhai (Madura), bahing (Batak Karo), jahi (Lampung), lali 

(Papua)  dan pese (Bugis)(Hariana, 2013).  

c. Nama asing: gengibre (Spanyol), chiang pi, khan ciang (Cina), imbir (Rusia), 

halia (Malaysia), ingefaera (Swedia),  sanyabil (Arab), ginger (Inggris) dan 

zensero (Italia) (Hariana, 2013). 

3. Jenis-Jenis Jahe 

Jahe sendiri dapat dibedakan dalam 3 jenis dengan berdasarkan ukuran, 

bentuk dan warna, yaitu:  

a. Jahe putih/kuning besar atau disebut juga jahe gajah atau jahe badak, bentuknya 

lebih besar dan gemuk, ruas rimpangnya lebih menggembung dari lainnya, 
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warna kuning muda atau kuning, berserat halus dan sedikit. Beraroma tapi 

berasa kurang tajam. Dikonsumsi baik saat berumur muda maupun tua, baik 

sebagai jahe segar maupun olahan. Pada umumnya dimanfaatkan sebagai bahan 

baku makanan dan minuman (Akhfa et al., 2021). 

b. Jahe putih/kuning kecil atau disebut juga jahe sunti atau jahe emprit, ditandai 

dengan ruas kecil, agak rata sampai agak sedikit menggembung. Jahe ini selalu 

dipanen setelah berumur tua. Kandungan minyak atsirinya lebih besar dari pada 

jahe gajah, sehingga rasanya lebih pedas. Jahe ini cocok untuk ramuan obat- 

obatan, atau diekstrak oleoresin dan minyak atsirinya (Akhfa et al., 2021). 

c. Jahe merah ditandai dengan bentuk berwarna merah dan lebih kecil dari pada 

jahe putih kecil, berserat kasar, beraroma serta berasa tajam (pedas). Dipanen 

setelah tua dan memiliki minyak atsiri yang sama dengan jahe kecil sehingga 

jahe merah pada umumnya dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan 

(Akhfa et al., 2021). 

4. Kandungan Kimia Jahe 

Rimpang jahe mengandung berbagai senyawa fitokimia, diantaranya 

alkaloid, flavonoid, fenolik, triterpernoid, dan saponin yang diharapkan dapat 

meningkatkan sistem imun (D. Sari & Nasuha, 2021).  

a. Alkaloid 

Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar, pada 

umumnya alkaloida mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau 

lebih atom nitrogen, biasanya dari sistem siklik. Alkaloid memiliki kemampuan 

sebagai senyawa bioaktif yang dapat menghancurkan mikroba. Senyawa alkaloid 
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dan derivatnya terbukti dapat menurunkan densitas malaria. Alkaloid juga dapat 

menetralisir racun di dalam tubuh (Bone & Mills, 2013).  

b. Flavanoid 

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada 

tumbuhan berwarna hijau, kecuali alga. Senyawa ini memiliki banyak manfaat 

untuk kesehatan karena berfungsi sebagai antimikroba, antimalaria, antihipertensi, 

antikanker, antioksidan dan dapat meningkatkan sistem imun tubuh (Fitri & Putra, 

2021). Flavonoid terbukti bermanfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, 

hipolipidemik, antialergi, antimikroba, anti plasmolitik dan perangsang regenerasi 

hati. Telah dilakukan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa flavonoid 

dapat meningkatkan plasma darah. Flavonoid juga terbukti bermanfaat sebagai 

imunostimulan dengan cara meningkatkan proliferasi limfosit dan aktivasi 

makrofag. Selain itu, senyawa flavonoid diketahui aman untuk dikonsumsi (Bone 

& Mills, 2013).  

c. Saponin  

Saponin adalah golongan senyawa glikosida, dapat membentuk larutan 

koloidal dalam air dan membuih bila dikocok. Saponin memberikan rasa pahit 

menusuk. Saponin bersifat iritator pada selaput lendir, sehingga memunculkan 

respon bersin (Anggraito et al., 2018). Saponin memiliki efek antioksidan dan 

antibakteri (Akinpelu et al., 2014). 

d. Tanin  

Tanin adalah salah satu senyawa metabolit sekunder terdapat pada tanaman dan 

disintesis oleh tanaman, yang mempunyai beberapa khasiat seperti sebagai 
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astringen, anti diare, antibakteri dan antioksidan. (Hidayah, 2016). Tanin berperan 

membantu mengoptimalkan fungsi sistem imun, sistem utama yang berperan 

penting dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap mikroba atau penyakit. Tanin 

dapat meningkatkan aktivitas fagositosis dari makrofag dalam menghancurkan 

mikroba (Bone & Mills, 2013).  

e. Steroid/triterpenoid 

Steroid adalah triterpena yang kerangka dasarnya sistem cincin siklopentano 

perhidrofenantren dan merupakan senyawa organik yang berasal dari hewan dan 

tumbuhan dan dengan struktur inti molekulnya C27, tetrasiklin dengan susunan 3 

cincin segi enam dan 1 cincin segi lima. Triterpenoid adalah senyawa yang 

kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isopren dan secara biosintesis diturunkan 

dari hidrokarbon C30 asiklik yaitu skualen. Senyawa-senyawa trterpenoid memiliki 

sifat antimikroba, antijamur, antivirus, antiparasit, antihiperglikemik, antialergenik, 

antiradang, antipasmodik, imunomodulator, dan kemoterapetik (Anggraito et al., 

2018) 

5. Khasiat Jahe Gajah 

Jahe merupakan salah satu tanaman obat yang sudah diketahui khasiatnya 

dan banyak digunakan oleh masyarakat. Khasiat atau aktivitas biologis jahe, seperti 

antikolesterol, anti-pembekuan/penggumpalan darah (anti-thrombotic/anti-

platelet), anti-inflammatori (anti-peradangan) serta vaskodilator (pelebar pembuluh 

darah). Sifat tersebut dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah dan 

mengurangi beban kerja jantung. Jahe juga memiliki kemampuan sebagai 

antidiabetik, antikanker, analgesik (anti nyeri), antipiretik (penurun panas), 
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antioksidan, antibakteri, anti-radiasi, anti-alergi, imunomodulator dan antivirus. 

(Peneliti BB Pascapanen, 2020). Ekstrak jahe juga mampu meningkatkan aktivitas 

salah satu sel darah putih, yaitu sel natural killer (NK) dalam melisis sel targetnya, 

yaitu sel tumor dan sel yang terinfeksi virus. 

Salah satu khasiat ekstrak jahe yang telah dibuktikan adalah sebagai 

antibakteri terhadap Aeromonas hydrophila ( Sari et al., 2020). Juga membuktikan 

bahwa ekstrak etil asetat jahe (Zingiber officinale var. Roscoe) memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus (Fathia & 

Nurjanah, 2011) 

Komponen yang berkontribusi pada aktivitas biologis jahe berasal dari 

senyawa volatil maupun non-volatil. Komponen volatil merupakan minyak atsiri 

yang membentuk aroma khas jahe (3-5%) dan didominasi oleh komponen 

monoterpen dan seskuiterpen. Komponen monoterpene didominasi oleh ar-

curcumene dan myrcene. Seskuiterpen terdapat dalam jumlah yang besar dengan 

komponen utama zingiberene dan β-phellandrene. Jahe mengandung komponen 

non-volatile biasa disebut oleoresin yang menentukan cita rasa pedas khas jahe 

(pungent), yang didominasi oleh gingerol dan shogaol (Peneliti BB Pascapanen, 

2020) 

Jahe sangat efektif untuk mencegah berbagai penyakit karena mengandung 

gingerol yang bersifat anti inflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Senyawa 

kimia aktif yang juga terkandung dalam jahe yang bersifat anti-inflamasi dan 

antioksidan, adalah gingerol, beta-caroten, capsaicin, asam cafeic, curcumin dan 

salicilat (Aryanta, 2019). 
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 Uraian Hewan Uji  

Hewan percobaan adalah hewan yang digunakan dalam penelitian biologi 

maupun biomedis atau spesies hewan yang dipelihara secara intensif di 

laboratorium. Hewan percobaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara 

lain (1) tersedia dalam jumlah yang cukup; (2) mudah dirawat, diproduksi dan 

ditangani; (3) mudah diamati/dimonitor; (4) memberikan respon fisiopatologis 

yang cenderung sama; (5) tersedia cukup informasi tentang positif dan negatifnya 

hewan tersebut menjadi model; (6) tidak  dapat digantikan oleh model non-hewan 

seperti simulasi komputer ataupun oleh studio in-vitro (Menkoewidjojo, 1988). 

Kelinci adalah salah satu diantara mamalia yang bermanfaat. Kelinci biasanya 

digunakan untuk produksi daging, hewan percobaan, dan hewan peliharaan. Ras 

kelinci untuk beberapa tujuan berbeda-beda (Curnin DM MC dan JM Bassert, 

1985) 

Kelinci yang dipelihara di Indonesia sebagian besar merupakan keturunan 

dari kelinci yang dibawa dari Belanda dan termasuk jenis kelinci kecil dengan bobot 

badan kurang dari 2 kg. Spesies ini yang sering digunakan sebagai hewan 

percobaan. Selain kelinci kecil terdapat kelinci yang lebih besar (± 5 kg) yang 

sengaja didatangkan dari Eropa, Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat 

yang menghasilkan daging untuk konsumsi manusia. Persilangan dari kedua jenis 

kelinci tersebut sudah banyak dipelihara oleh peternak dan biasanya kelinci yang 

lebih besar digunakan untuk produksi antiserum, sedangkan kelinci jenis kecil 

digunakan untuk pengujian kualitatif (Malole M.B.M. dan Pramono C.S.U., 1989). 
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1. Taksonomi Kelinci 

Menurut (Sirois, 2005) secara umum taksonomi kelinci (Oryctolagus 

cuniculus) adalah sebagai berikut:  

Kingdom  Animalia 

Phylum              : Chordata  

Subphylum      : Vertebrata  

Class                : Mamalia 

Ordo                : Lagomorpha 

Family              : Leporidae 

Genus               : Oryctolagus  

Species             : Oryctolagus cuniculus  

2. Karakteristik Umum Kelinci 

Selain ciri khas sepasang gigi seri atas, ada perbedaan yang membedakan 

kelinci dari hewan rodensia lainnya. Di bawah  adalah ringkasan data fisiologis 

spesifik dari kelinci seperti yang tersaji di bawa ini (Sirois, 2005) 

Tabel 1. Klasifikasi Umum Kelinci 

Bobot badan 

Jantan dewasa 2-5 kg  

Betina dewasa 2-6 kg  

Bobot lahir 30-80 g  

Pemeriksaan Klinis 

Temperatur rektal 38.5OC (101.3O F-104.O F)  

Jantung normal 180-250 kali/menit  

Respirasi normal 30-60 kali/menit  

Umur Pubertas dan 

kawin  

Kematangan sexual 
(jantan)  22-52 minggu 

(betina)  22-52 minggu 

Kawin   
(Jantan)  60-72 bulan 

(betina)  24-36 bula 

 Sistem Imun 

Sistem imun adalah sistem yang sangat kompleks dengan berbagai peran 

ganda dalam usaha menjaga keseimbangan tubuh. Seperti halnya dengan sistem 
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endokrin yang bertugas mengatur keseimbangan. Sistem kekebalan tubuh 

menggunakan komponennya yang beredar diseluruh tubuh  untuk mencapai sasaran 

yang jauh dari pusat. Untuk melaksanakan fungsi imunitas, didalam tubuh terdapat 

suatu sistem yang disebut dengan sistem limforetikuler. Sistem ini merupakan 

jaringan atau kumpulan sel yang letaknya tersebar di seluruh tubuh, seperti didalam 

sumsum tulang, kelenjar limfe, limfa, timus, sistem saluran napas, saluran cerna 

dan beberapa organ lainnya. Jaringan ini terdiri dari sel – sel berbeda yang dapat 

menunjukkan respons terhadap suatu rangsangan sesuai dengan sifat dan fungsinya 

masing-masing (Suardana, 2017). Imunitas adalah respon dalam tubuh terhadap zat 

asing yang masuk ke dalam tubuh secara molekuler atau selular. Sistem ini 

berbentuk sel atau molekul dan  mengenali serta membedakan berbagai benda asing 

baik berasal dari dalam tubuh maupun di luar tubuh (Waluyo, 2020) 

Sistem imun terdiri dari semua sel, jaringan dan organ yang diperlukan 

untuk respons imun. Fungsi sistem imun adalah untuk melindungi tubuh dari 

patogen dan menghancurkan sel - sel yang sudah tidak dikenali sebagai sel tubuh 

sendiri (Rauf., 2016).  

Sistem imun manusia secara normal memiliki kemampuan untuk 

membedakan antara zat asing (non-self) yang disebut sebagai antigen, dan zat yang 

berasal dari tubuh sendiri (self). Namun pada beberapa kondisi patologis, sistem 

imun tidak dapat membedakan keduanya (non-self dan self). Sehingga sel-sel dalam 

sistem imun membentuk zat anti terhadap jaringan tubuh atau yang dikenal sebagai 

autoantibodi (Antari, 2017). 
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 Komponen Sistem Imun 

Adapun komponen dari sistem imun terdiri dari komponen seluler dan 

komponen humoral 

1. Komponen Seluler 

Komponen seluler terdiri  

a. Sel Limfoid 

Sel limfoid bertugas untuk mengenali antigen. Terdapat beberapa sel 

limfoid yang terkait dalam mengenali antigen, yaitu limfosit T, limfosit B, dan sel 

natural killer (NK). Kecuali sel NK, limfosit dilengkapi dengan molekul reseptor 

untuk mengenali antigen (Subowo, 2010). Limfosit T atau sel T memegang 

peranan penting dalam mengontrol respon imun secara keseluruhan. Limfosit B 

adalah sel yang dapat membentuk imunoglobulin (Ig) (Sherwood, 2014). 

1) Limfosit T 

a) Sel Thelper (Sel Th) 

Sel Th adalah sel yang membantu meningkatkan perkembangan sel B aktif 

menjadi sel plasma, memperkuat aktivitas sel T sitotoksik dan sel T supresor yang 

sesuai, dan mengaktifkan makrofag. Sel Th dapat dibedakan menjadi sel Th1 dan 

Th2. Sel Th1 berperan sebagai limfosit yang akan melepaskan sitokin yang bersifat 

proinflamasi, sedangkan sel Th2 berperan dalam memproduksi antibodi dengan 

menstimulasi sel B menjadi sel plasma (Sherwood, 2014). 

b) Sel Tsuppresor (Sel Ts) 

Sel Ts adalah sel yang berperan dalam membatasi reaksi imun melalui 

mekanisme “check and balance” dengan limfosit yang lain. Sel Ts menekan 
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aktivitas sel T lainnya dan sel B. Sel Th dan sel Ts akan berinteraksi dengan adanya 

metode umpan balik. Sel Th membantu sel Ts beraksi dan sel Ts akan menekan sel 

T lainnya. Dengan demikian sel Ts dapat menghambat respon imun yang berlebihan 

dan bersifat antiinflamasi (Sherwood, 2014). 

c) Sel Tcytotoxic (Sel Tc) 

Sel Tc adalah sel yang mampu menghancurkan sel cangkokan dan sel yang 

terinfeksi virus dengan mengeluarkan zat-zat kimiawi sebelum replikasi virus 

terjadi (Sherwood, 2014). 

2) Limfosit B 

Sel B adalah sel yang dapat membentuk imunoglobulin (Ig) dan merupakan 

5- 15% dari limfosit dalam sirkulasi darah. Sel B dapat mengenal antigen yang 

berkadar sangat rendah. Hal ini disebabkan sel B mempunyai sIg (Surface 

immunoglobulin) yang berfungsi sebagai reseptor untuk antigen (Sherwood, 2014). 

3) Sel Natural Killer (NK) 

Sel Natural Killer (NK) memegang peranan penting dalam pertahanan 

alamiah terhadap pertumbuhan sel kanker dan berbagai penyakit infeksi, tanpa 

sensitisasi sebelumnya (Wahid & Miskad, 2016). Sel NK diperkirakan dapat 

mengenal struktur-struktur glikoprotein yang muncul pada permukaan sel 

terinfeksi virus sehingga dapat dibedakan dari sel-sel normal. Pengenalan ini 

mungkin terjadi melalui reseptor serupa lektin pada permukaan sel NK yang 

menghantar sel pembunuh dan sasaran saling berhadapan pada jarak yang dekat 

(Sherwood, 2014) 
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b. Sel Fagosit 

Sel fagosit terbagi atas fagosit mononuklear dan fagosit polimorfonuklear 

yang berperan sebagai sel efektor dalam respon imun non spesifik (Sherwood, 

2014). 

2. Komponen Humoral 

Komponen humoral terdiri dari 

a. Komplemen  

Komplemen merupakan mediator terpenting dalam reaksi antigen, antibodi, 

dan terdiri atas sekitar 20 jenis protein yang berbeda satu dengan yang lain baik 

dalam sifat kimia maupun dalam fungsi imunologik. Jika komplemen diaktifkan 

akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. 

Komplemen juga berperan sebagai opsonin yang dapat meningkatkan fagositosis 

(Sherwood, 2014).  

b. Sitokin 

Sitokin adalah suatu molekul protein yang dikeluarkan oleh sel T ketika 

diaktifkan oleh antigen. Sitokin tersebut akan menarik makrofag masuk ke tempat 

terjadinya induksi. Sitokin terlibat dalam komunikasi sel-sel, bertindak sebagai 

mediator untuk meningkatkan respon imun melalui interaksi dengan reseptor 

permukaan sel tertentu pada leukosit (Sherwood, 2014).  

c. C-Reactive Protein (CRP) 

CRP merupakan zat yang dibentuk oleh tubuh pada saat infeksi. Perannya 

adalah sebagai opsonin (zat yang dapat meningkatkan proses fagositosis) dan dapat 

mengaktifkan komplemen (Sherwood, 2014). 
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d. Antibodi 

Antibodi adalah imunoglobulin (Ig) yang merupakan golongan yang 

dibentuk oleh sel plasma yang berasal dari poliferasi sel B akibat adanya kontak 

dengan antigen (Wahid & Miskad, 2016). Menurut perbedaan struktur dan aktivitas 

biologis, antibodi dibedakan menjadi 5 subkelas: 

1) Imunoglobulin G 

Paling banyak ditemukan dalam cairan tubuh terutama ekstravaskular untuk 

memerangi mikroorganisme dan toksiknya. IgG merupakan komponen utama 

imunoglobulin serum, kadarnya dalam serum merupakan 75% dari semua 

imunoglobulin. IgG dapat menembus plasenta masuk ke janin dan berperan pada 

imunitas bayi sampai umur 6-9 bulan. IgG dan komplemen bekerja saling 

membantu sebagai opsonin pada pemusnahan antigen (Sherwood, 2014). 

2) Imunoglobulin A 

IgA kadarnya terbanyak ditemukan dalam cairan sekresi saluran nafas, 

cerna dan kemih, air mata, keringat, ludah, dan air susu ibu yang lebih berupa IgA 

sekretori (sIgA) yang merupakan bagian terbanyak. IgA dapat bekerja sebagai 

opsonin, yaitu dapat meningkatkan efek bakteriolitik komplemen dan 

menetralisasi toksin serta dapat mengaglutinasikan kuman, mengganggu 

motilitasnya sehingga memudahkan fagositosis (Sherwood, 2014). 

3) Imunoglobulin M 

IgM merupakan imunoglobulin paling efisien dalam aktivitas komplemen. 

IgM dibentuk paling dahulu pada respon imun primer terhadap kebanyakan antigen 
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dibanding dengan IgG. IgM dapat mencegah gerakan mikroorganisme patogen, 

memudahkan fagositosis dan merupakan aglutinator poten antigen (Sherwood, 

2014). 

4) Imunoglobulin D 

IgD ditemukan dalam serum dengan kadar yang sangat rendah. IgD 

merupakan komponen permukaan utama sel B dan pertanda dari diferensiasi sel B 

yang lebih matang. IgD merupakan 1% dari total imunoglobulin dan banyak 

ditemukan pada membran sel B bersama IgM yang dapat berfungsi sebagai 

reseptor antigen pada aktivitas sel B (Sherwood, 2014). 

5) Imunoglobulin E 

IgE mudah diikat sel mast, basfil dan eosinofil yang memiliki reseptor untuk 

fraksi Fc dari IgE. IgE dibentuk setempat oleh sel plasma dalam selaput lendir 

saluran nafas dan cerna (Sherwood, 2014) 

 Respon Imun 

Respon imun tubuh terbagi 2 jenis yaitu respons imun non-spesifik dan 

respons imun spesifik. 

1. Respons Imun Non-Spesifik (Innate Immunity) 

Imunitas bawaan (Innate immunity) adalah respon terhadap antigen yang 

dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya belum pernah terpapar antigen 

sebelumnya. Respon imun ini hadir dan berfungsi sejak lahir, memberikan respon 

dini terhadap antigen dan menginduksi terjadinya respon imun (Antari, 2017) 

Sistem imun non-spesifik (Innate immunity) bertanggung jawab untuk 

pertahanan pertama terhadap agen infeksi dan sebagian besar patogen potensial. 
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Individu yang sehat dilindungi dari mikroorganisme yang berpotensi berbahaya di 

lingkungan melalui sejumlah mekanis efektif yang ada sejak lahir dan tidak 

begantung pada paparan sebelumnya terhadap mikroorganisme tertentu. 

Mekanisme pertahanan sistem imun bawaan memiliki berbagai spesifikasi yang 

efektif terhadap melawan berbagai agen yang berpotensi menular (Stewart, 2012). 

2. Respons Imun Spesifik (Adaptive Immunity) 

Sistem imun adaptif (adaptive immunity) merupakan salah satu komponen 

yang paling kuat dari sistem kekebalan karena memiliki reseptor kekebalan yang 

paling tepat untuk menargetkan patogen yang menginfeksi (Smith, 2014). 

Respon imun adaptif berfungsi untuk menghancurkan patogen yang 

menyerang dan bergantung pada kapasitas sel imun untuk membedakan antara sel 

tubuh sendiri dan penyerang yang tidak diinginkan. Sistem imun spesifik adalah 

sistem pertahanan tubuh yang diperankan oleh sel limfosit dengan atau tanpa 

bantuan sel makrofag dan komplemen ataupun komponen sistem imun yang lain. 

Sistem imun ini hanya menargetkan kepada antigen khusus yaitu antigen yang 

merupakan pasangannya (ligannya). Respon imun spesifik akan mudah mengenali 

kembali benda asing yang sama dan meyerang tubuh. Pada sistem imun spesifik 

dibentuk suatu antibodi dan limfosit efektor spesifik terhadap benda asing atau 

antigen yang telah merangsangnya sehingga terjadilah eliminasi antigen. Sel – sel 

yang berperan penting dalam hal ini yaitu sel yang mempresentasikan antigen APC 

(antigen presenting cell atau makrofag) sel limfosit B dan sel limfosit T (Suardana, 

2017). Mekanisme efektor dalam respons imun spesifik dapat dibedakan menjadi: 
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a. Respon Imun Seluler 

Telah banyak diketahui bahwa mikroorganisme yang hidup dan 

berkembang biak secara intra seluler, antara lain didalam makrofag sehingga sulit 

untuk dijangkau oleh antibodi. Untuk melawan mikroorganisme intraseluler 

tersebut diperlukan respons imun seluler, yang diperankan oleh limfosit T. 

Subpopulasi sel T yang disebut dengan sel T penolong (T-helper) akan mengenali 

mikroorganisme atau antigen bersangkutan melalui major histocompatibility 

complex (MHC) kelas II yang terdapat pada permukaan sel makrofag. Sinyal ini 

menyulut limfosit untuk memproduksi berbagai jenis limfokin, termasuk 

diantaranya interferon, yang dapat membantu makrofag untuk menghancurkan 

mikroorganisme tersebut. Sub populasi limfosit T lain yang disebut dengan sel T-

sitotoksik (T-cytotoxic), juga berfungsi untuk menghancurkan mikroorganisme 

intraseluler yang disajikan melalui MHC kelas I secara langsung (cell to cell). 

Selain menghancurkan mikroorganisme secara langsung, sel T-sitotoksik, juga 

menghasilkan gamma interferon yang mencegah penyebaran mikroorganisme 

kedalam sel lainnya (Suardana, 2017).  

b. Respon Imun Humoral 

Respons imun humoral, diawali dengan deferensiasi limfosit B menjadi satu 

populasi (klon) sel plasma yang melepaskan antibody spesifik ke dalam darah. 

Pada respons imun humoral juga berlaku respons imun primer yang membentuk 

klon sel B memory. Setiap klon limfosit diprogramkan untuk membentuk satu jenis 

antibodi spesifik terhadap antigen tertentu (Clonal slection). Antibodi ini akan 

berikatan dengan antigen membentuk kompleks antigen – antibodi yang dapat 
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mengaktivasi komplemen dan mengakibatkan hancurnya antigen tersebut. Supaya 

limfosit B berdiferensiasi dan membentuk antibody diperlukan bantuan limfosit T-

penolong (T-helper), yang atas sinyal-sinyal tertentu baik melalui MHC maupun 

sinyal yang dilepaskan oleh makrofag, merangsang produksi antibodi. Selain oleh 

sel T- penolong, produksi antibodi juga diatur oleh sel T penekan (T-supresor), 

sehingga produksi antibodi seimbang dan sesuai dengan yang dibutuhkan 

(Suardana, 2017) 

 Imunomodulasi 

Sistem kekebalan tubuh memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

kesehatan manusia. Gangguan sistem kekebalan tubuh menyebabkan banyak 

timbulnya berbagai penyakit seperti radang sendi, kolitis ulserativa, alergi, asma,  

kanker dan penyakit menular. Penyakit tersebut disebabkan oleh modulasi sistem 

imun.  

Zat yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh disebut sebagai 

imunomodulator. Imunomodulator adalah zat biologis atau sintetis yang dapat 

merangsang (menstimulasi), menekan (mensupresi) atau memodulasi berbagai 

komponen dalam sistem imun baik sistem imun bawaan maupun sistem imun 

adaptif. Selain obat dan bahan sintetis, sumber immunomodulator juga berasal dari 

bahan alam atau herbal (Kedokteran et al., 2020) 

Cara kerja imunomodulator adalah memperbaiki atau meningkatkan fungsi 

sistem imun (imunostimulasi) dan menekan respons imun (imunosupresi). 

Imunomodulator terutama digunakan untuk penyakit defisiensi imun, infeksi kronis 

dan kanker (Black & Ray, 2019). senyawa aktif pada tanaman yang dapat 
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memodulasi sistem imun adalah polisakarida, flavonoid, fenol, polifenol, alkaloid, 

kuinon, terpenoid, lektin, dan polipeptida (Kedokteran et al., 2020) 

Obat golongan imunomodulator bekerja menurut dua cara yaitu:  

1. Imunostimulasi 

Imunostimulasi atau sering disebut imunopotensiasi adalah penggunaan zat 

yang merangsang sistem untuk meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. 

Biological Response Modifier (BRM) adalah zat yang dapat merubah respons imun, 

biasanya meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Haeria et al., 2017). 

Imunostimulan adalah zat yang dapat merangsang sistem imun tubuh melalui 

mekanisme respon imun non spesifik dan melalui respon imun spesifik (Noer et al., 

2021).  

Imunostimulator merupakan senyawa yang dapat meningkatkan respon 

imun. Imunostimulator dapat mengaktifkan kembali sistem kekebalan dengan 

berbagai cara seperti meningkatkan jumlah dan aktivitas sel T, NK-cells dan 

makrofag serta melepaskan interferon dan interleukin. Imunostimulan banyak 

digunakan dalam pengobatan AIDS, infeksi kronis dan keganasan, terutama yang 

mempengaruhi sistem limfatik, untuk menjaga kondisi tubuh jika terjadi defisiensi 

imun (Nafrialdi, 2007). Imunostimulasi merupakan zat khusus yang memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan d terhadap infeksi penyakit terutama oleh sistem 

fagositik, mengurangi infeksi, mengatasi imunodefisiensi dan merangsang 

pertumbuhan sel pertahanan tubuh secara alami seperti: levamisole, isoprenosin, 

imboost® dan Stimuno® (Subowo, 2010). 
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2. Imunosupresi 

Imunosupresan merupakan senyawa yang dapat menekan respon imun yang 

terlalu berlebihan aktif. Imunosupresan dapat menghambat transkripsi dari sitokin 

dan menghancurkan sel T. Menekan imunosupresan yang dapat menghambat atau 

memodulasi aktivitas sistem imun (Antari, 2017). Imunosupresi adalah cara untuk 

menekan respon imun. Senyawa atau obat yang digunakan untuk mengontrol 

respon imun patologis. Kegunaannya di klinik terutama dalam transplantasi untuk 

mencegah reaksi penolakan dan pada berbagai penyakit inflamasi yang 

menyebabkan kerusakan atau gejala sistemik, seperti autoimun atau auto-inflamasi 

(Noer et al., 2021). Imunosupresan seperti azathioprine dan cyclophosphamide 

dapat menekan respon imun dan digunakan pada pasien transplantasi dan penyakit 

autoimun (Baratawidjaja, 2012). 

Efek imunomodulator dari sediaan yang telah dibuat atau suatu produk jadi 

dapat ditentukan secara praklinis dengan uji respon imun spesifik dan respon imun 

non-spesifik secara in vivo dengan menggunakan hewan coba. Respon imun 

nonspesifik dapat ditentukan dengan menggunakan uji bersihan karbon dan indeks 

fagositosis retikuloendotelium, sedangkan respons imun spesifik dapat ditentukan 

dengan menggunakan uji titer antibodi (sebagai respons imun humoral) dan sitokin 

(sebagai respons imun seluler) (Rosniati et al., 2017). 

 Levamisole  

Levamisole turunan tetramisole merupakan obat cacing yang dapat 

meningkatkan poliferasi sitotoksisitas sel T serta mengembalikan energi pada 

beberapa penderita dengan kanker (stimulasi imun non-spesifik).  Levamisol dapat 
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meningkatkan efek antigen, mitogen, limfokin, dan faktor kemotaktik untuk 

merangsang limfosit, granulosit dan makrofag (Baratawidjaja, 2012).   

Levamisol pertama kali dikenal sebagai antelmintik pada pengobatan 

manusia dan hewan. Levamisole diindikasikan sebagai terapi tambahan pada 

reseksi melanoma. Obat ini juga efektif dalam kombinasi dengan 5- fluorourasil 

sebagai terapi tambahan pada kanker usus besar (Chiang, 2012). 

Levamisol adalah salah satu peningkat kekebalan imun nonspesifik yang 

telah diketahui mampu meningkatkan respon imunitas tubuh, baik selular maupun 

humoral. Levamisol berperan penting dalam imunitas selular yaitu merangsang 

poliferasi limfosit T. Penelitian sebelumnya, telah menemukan bahwa levamisole 

bisa juga memodulasi interleukin (IL) -6, IL-8, tumor necrosis factor (TNF), sel 

antibody anti basal (anti-BCA) dan antibody antinuclear (ANA) pada pasien 

dengan oral lichen planus (OLP) atau OLP yang erosif (EOLP) (Wu et al., 2013). 

 Ekstraksi  

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia tumbuhan atau hewan dengan pelarut yang sesuai dan 

menguapkan semua atau hampir semua pelarut dari massa yang tersisa atau 

pengolahan serbuk untuk memenuhi kriteria tertentu (Depkes, 2000) 

Ekstraksi adalah proses mengisolasi bagian tanaman obat yang berkhasiat 

menggunakan pelarut tertentu. Ekstraksi bertujuan untuk mendapatkan senyawa 

dari tumbuhan atau simplisia (Nn, 2015). 
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Dalam ekstraksi prinsip pemisahan didasarkan pada kapasitas atau kelarutan 

analit dalam pelarut tertentu. Oleh karena itu, pelarut yang digunakan harus dapat 

menarik sebanyak mungkin komponen analit dari sampel (Leba, 2017).  

Hasil ekstraksi pertama merupakan campuran dari berbagai senyawa. 

Campuran senyawa ini sulit dipisahkan dengan teknik pemisahan tunggal untuk 

mengisolasi senyawa tunggal. Perlu dilakukan pemisahan ke dalam fraksi yang 

memiliki polaritas dan ukuran yang sama (Mukhriani, 2014).  Jenis metode 

ekstraksi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Maserasi 

Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan serbuk simplisia dan pelarut 

yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses 

ekstraksi dihentikan ketika kesetimbangan tercapai antara konsentrasi senyawa 

dalam pelarut dan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut 

dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Metode ini masih banyak digunakan  

hingga saat ini karena beberapa kelebihan seperti biaya yang murah, peralatan yang 

sederhana, tanpa perlakuan panas sehingga menjadi pilihan tepat untuk ekstraksi 

senyawa yang tidak tahan panas (termolabil) (Agung, 2017). 

Maserasi adalah metode ekstraksi simplisia dengan cara merendam 

simplisia dengan pelarut pada suhu kamar dan beberapa kali pengocokan atau 

pengadukan hingga diperoleh konsentrasi pada keadaan keseimbangan. Maserasi 

kinetik berarti dilakukan pengadukan yang terus menerus. Remaserasi berarti 

dilakukan penambahan berulang pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat 

awal dan seterusnya. Maserasi ini diulang sampai tidak ada lagi komponen kimia 
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yang dapat disari oleh pelarut yang digunakan. Hasil yang diperoleh dari maserasi 

ini disebut dengan ekstrak maserat atau ekstrak cair, kemudian pelarutnya diuapkan 

kembali hingga menghasilkan ekstrak kental atau ekstrak kering (Depkes, 2000).  

2. Metode Ultrasound - Assisted Solvent Extraction 

Metode ini adalah proses  maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan 

bantuan ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz). Masukkan waadah 

yang berisi serbuk sampel ditempatkan ke dalam wadah ultrasonik dan ultrasound. 

Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik ke sel sehingga 

menghasilkan rongga di dalam sampel. Kerusakan sel dapat menyebabkan 

peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut sehingga meningkatkan hasil 

ekstraksi (Agung, 2017).  

3. Metode Perkolasi 

Perkolasi dan maserasi memiliki persamaan bahwa tidak diperlukan panas 

dalam proses ekstraksinya. Dalam metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara 

perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder dengan keran di bagian bawah). 

Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes 

perlahan pada bagian bawah. Keuntungan dari metode ini adalah sampel senantiasa 

dialiri oleh pelarut baru. Proses perkolasi sendiri dilakukan dengan cara melarutkan 

senyawa metabolit pada suatu bahan yang akan diekstrak dengan mengalirkan 

pelarut yang sesuai pada matriks bahan atau sampel yang telah dipak atau ditata 

pada perkolator hingga senyawa metabolit terikut dengan pelarut dan mengalir 

keluar dari bejana untuk ditampung (Agung, 2017). 
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4. Metode soxhlet  

Ekstraksi dengan soxhlet merupakan salah satu metode yang paling banyak 

digunakan karena tingkat kepraktisan dan kemudahannya. Prinsip ekstraksi dengan 

metode soxhlet adalah mengekstrak bahan yang sudah dihaluskan dan dikemas 

pada kertas saring kemudian dimasukkan ke dalam alat soxhlet yang sebelumnya 

telah ditempatkan pelarut pada labu soxhlet. Proses ini juga dikenal sebagai metode 

ekstraksi yang tahan dengan pemanasan. Keuntungan dari metode ini sejumlah 

besar tanaman dapat diekstraksi dengan tidak membutuhkan banyak pelarut, tidak 

diperlukan penyaringan dan jumlah panas yang tinggi dapat diterapkan (Agung, 

2017). 

5. Metode Refluks & Destilasi Uap 

Pada metode ini sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang 

dihubungkan dengan kondensor. Proses ekstraksi yang dilakukan sambil 

dipanaskan hingga tercapai titik didih. Uap mengembun kembali ke dalam labu.  

Destilasi uap adalah proses yang sama dan biasanya digunakan untuk 

mengekstraksi minyak atsiri (campuran berbagai senyawa menguap). Selama 

pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak 

saling bercampur) ditampung dalam bejana yang dihubungkan dengan kondensor 

(Agung, 2017) 

 Skrining Fitokimia 

Skrining fitokimia merupakan tahap pendahuluan dalam suatu penelitian 

yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau memberikan gambaran senyawa 

bioaktif atau golongan senyawa sekunder yang terkandung dalam tanaman. Metode 
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ini digunakan karena lebih sederhana, cepat dan hanya membutuhkan peralatan dan 

regaen yang sederhana serta khas untuk satu golongan senyawa memiliki batas limit 

deteksi yang cukup lebar atau dapat mendeteksi pada konsentrasi yang cukup kecil. 

Metode skrining fitokimia secara kualitatif dilakukan dengan melihat reaksi 

pengujian warna menggunakan suatu pereaksi tertentu sesuai dengan senyawa 

sekundernya. Hal penting yang berperan dalam skrining fitokimia adalah pemilihan 

pelarut dengan metode ekstraksi. Hasil metabolit yang didapatkan bisa berbeda-

beda karena tergantung pada faktor lingkungan dan tumbuhan itu sendiri, selain itu 

tingkat usia kematangan tanaman mempengaruhi tingkat metabolit sekunder aktif 

(Endarini, 2016). Metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman yaitu sapoinin, 

flavanoid, alkaloid, tanin dan steroid/triterpenoid  

 Uji Titer Antibodi 

Pengujian titer antibodi merupakan pengujian yang digunakan untuk uji 

efek imunostumulan. Pengujian ini melibatkan respon imun spesifik humoral. 

Peningkatan nilai titer antibodi terjadi karena adanya aktivitas sel Th yang 

menstimulasi sel B dan meningkatnya sel B ada akan terjadi pembentukan antibodi 

(Ivan, 2002). 

Nilai titer antibodi ditentukan berdasarkan pengenceran akhir di mana 

antibodi masih dapat terdeteksi melalui hemaglutinasi yang terlihat secara visual. 

Nilai titer antibodi tersebut kemudian ditransformasikan dengan [2log(titer)+1].  

 Tinjauan Islam Tentang Tanaman Obat 

Penggunaan tumbuhan sebagai obat tradisional sudah ada sejak zaman 

dahulu. Sebelum ada obat medis, tanaman menjadi alternatif pengobatan 
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masyarakat yang digunakan sebagai tanaman obat. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya khasiat dari tumbuhan tersebut, sehingga batang, daun, akar, rimpang, 

kulit kayu dan bunganya masing-masing memiliki khasiat yang unik untuk 

menyembuhkan penyakit ringan maupun berat.  

Ada banyak jenis tumbuhan di permukaan bumi, tetapi tidak semua 

tumbuhan disebutkan dalam Al-Qur’an. Jahe merupakan salah satu tanaman yang 

konon bisa dimanfaatkan untuk berbagai pengolahan, baik itu minuman maupun 

makanan. Jahe umumnya digunakan sebagai minuman, bumbu, dan ramuan obat. 

Sebab tumbuhan jahe telah terbukti memiliki banyak khasiat dan efek antimikroba 

(membunuh bakteri), antioksidan, meningkatkan kekebalan tubuh dan lain 

sebagainya. Ada juga yang mengonsumsi jahe sebagai minuman hangat yang 

bermanfaat bagi tubuh saat diperlukan dan terkadang disuguhkan dalam acara 

tertentu.  Jahe disebutkan sebagai minuman penghuni surga dalam Al-Qur’an surah 

Al-Insan ayat 17 – 18 yaitu: 

سٗا كََنَ مِزَاجُهَا زَنجَبيِلً 
ۡ
ٰ سَلسَۡبيِلٗ فِ عَيۡنٗا  ١٧وَيسُۡقَوۡنَ فيِهَا كَأ  ١٨يهَا تسَُمَّى

 

Terjemahnya: 

Di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. (Yang didatangkan 

dari) sebuah mata air Surga yang dinamakan salsabil (Kementrian Agama, 

2019). 

Dalam Tafsir Nurul Qur’an dari Sayyid Kalam Faqih, ia mengutip dari Ibnu 

Abbas bahwa: “Kenikmatan yang telah disebut Allah swt. dalam Al-Qur’an adalah 
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namanya kita kenal. Misalnya, dia menyebutkan‚ minuman segar dicampur zanjabil 

(jahe) yang disukai kalangan orang Arab” (Imani, 2006). 

Menurut Quraish Shihab dari Tafsir al-Misbah, ia mengungkapkan dalam 

ayat tersebut, para penghuni surga disuguhi dengan minuman yang campurannya 

adalah jahe, dan jahe disini yang dimaksud berbeda dengan jahe di bumi. Jahe itu 

dari sebuah mata air di surgawi yang dinamai atau ciri sifatnya adalah Salsabil 

(Shihab, 2006).  

Menurut Ibnu Katsir dari Tafsir Ibnu Katsir, mengungkapkan dalam Q.S. 

Al-Insan/76: 17-18, Allah Ta’ala berfirman, “Di dalam surga itu mereka diberi 

minum segelas yang campurannya adalah jahe.” Yaitu, Terkadang mereka 

diberikan minuman yang dicampur kafur yang dingin. Namun dilain waktu 

diberikan kepada mereka minuman yang dicampur jahe ‘zanjabil yang hangat, agar 

seimbang. “Sebuah mata air Surga yang dinamakan salsabil.” Yaitu, zanjabil (jahe) 

ini merupakan sebuah mata air di Surga yang bernama salsabil. ‘Ikrimah 

mengatakan: “Ia merupakan nama sumber air di Surga.” Sedangkan Mujahid 

mengatakan: “Disebut demukian karena alirannya yang lembut dan tajam.” (E.M et 

al., 2005). 

Ibnu Qayyim memaparkan sebuah atsar dalam kitabnya, Al – Tib al – 

Nabawi, yang dia kutip dari Abu Nu’aim dan diriwayatkan dari Jalil Sa’ad al – 

Khudri suatu ketika, Kaisar Romawi pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah 

saw. jahe setempayan besar. Beliau memberikan satu potong jahe kepada setiap 

sahabat yang hadir, termasuk saya sepotong jahe. 
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Terlepas berbagai variasi jahe yang ada, semua jenis jahe memiliki manfaat 

masing-masing yang sebagian besar telah digunakan dalam pengobatan sejak 

dahulu. Kesehatan merupakan salah satu nikmat besar yang Allah swt. berikan 

kepada manusia. Namun, nikmat ini terkadang kurang disyukuri. Lalu, ketika 

penyakit mulai menghampiri kita, kita pun berkeluh kesah dan baru sadar betapa 

mahalnya harga sebuah kesehatan. Rasulullah saw. mengingatkan kepada kita 

kenikmatan yang sering dilupakan, sebagaimana hadist diriwayatkan oleh Bukhari 

no. 5933 

خْ  :٥٩٣٣صحيح البخاري 
َ
ُّ بنُْ إبِرَْاهيِمَ أ ثَنَا المَْكِِّ ِ بنُْ سَعِيدٍ هُ حَدى ناَ عَبدُْ اللَّى وَ ابنُْ بَََ

بيِهِ عَنْ ابنِْ 
َ
بِِ هنِدٍْ عَنْ أ

َ
ُ عَنْ أ  هُمَا قَالَ  عَبىاسٍٍ رضَِِيََ اللَّى

ُ عَلَيهِْ وسََلىمَ نعِْمَتَانِ  ةُ غْْبُون  فيِهِمَا كَثِيِرٌ  مِنْ النىاسٍِ المَ قَالَ النىبُِِّ صَلَّى اللَّى حى صِِ
 وَالفَْرَاغُ 

 
Artinya:  

Shahih Bukhari 5933: Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin 

Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Sa'id yaitu Ibnu Abu 

Hind dari Ayahnya dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata: Nabi 

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dua kenikmatan yang sering 

dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang." 

Ibnu Bathal menjelaskan bahwa makna hadits ini adalah seseorang tidak 

dikatakan memiliki waktu luang hingga ia juga memiliki badan yang sehat. 

Barangsiapa yang memiliki hal tersebut (waktu luang dan badan yang sehat) 

hendaknya ia bersemangat agar jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan 

syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat yang diberikan-Nya. Termasuk 

bersyukur kepada Allah swt. adalah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan 
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menjauhi segala larangan-Nya. Barang siapa yang tidak bersyukur seperti itu maka 

ialah orang yang tertipu (Al Asqalani, 2002). 

Dalam hadits di atas Rasulullah saw. menjelaskan pentingnya nikmat sehat. 

Salah satu cara mensyukuri nikmat sehat adalah dengan menjaga nikmat sehat itu 

sendiri. Ada satu nasihat yang sangat bijak “mencegah datangnya penyakit memang 

lebih baik dari pada mengobati penyakit”. Sebagaimana nikmat yang Allah swt. 

berikan kepada kita wajib untuk kita syukuri yang salah satunya adalah nikmat 

kesehatan.
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BAB VBAB III 

METODE KERJA 

 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif terhadap 

uji  aktivitas imunostimulan ekstrak etanol jahe gajah (Zingiber officinale Rosc.) 

pada kelinci (Oryctolagus cuniculus) 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi, 

Laboratorium Farmakologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alaudddin Makassar dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan 

Makassar. 

3. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli – Oktober  2022 

 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian laboratorium eksperimental.  

 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang jahe gajah 

(Zingiber officinale Rosc.). 
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2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang jahe gajah 

(Zingiber officinale Rosc.) dengan menggunakan pelarut etanol 96%. 

 Alat dan Bahan 

1. Alat  

Gelas kimia laboratorium (Pyrex & IWAKI), aluminium foil, rotary 

evaporator (IKA RV 10 Basic), blender (Philips), sentrifuge (Hettich EBA 21), 

timbangan analitik (AND GH-200), timbangan hewan, spoit (Disposable Syringe), 

microtitration plate 96 lubang, labu ukur (Pyrex), pipet volume, wadah darah 

(Vaculab Onemed), pipet micro (DLAB), microtube (Onemed), mortir dan stamper, 

wadah obat, kertas saring, sudip, batang pengaduk, vial dan kandang kelinci. 

2. Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang Jahe 

Gajah, tablet levamisole, sel darah merah domba (SDMD),  natrium karboksilmetil 

selulosa (Na CMC), larutan Phosphate Buffered Salline (PBS), etanol 96%, 

NaH2PO4, Na2HPO4, NaCl, aquades, dan Ethylene Diamine Tetra-acetic Acid 

(EDTA), pereaksi Dragendorf, pereaksi Bouchardat, pereaksi Mayer, FeCl 1%, 

asam klorida 2 N, asam klorida pekat, asam asetat anhidrat dan serbuk magnesium. 
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 Prosedur Kerja  

1. Pengumpulan Sampel dan Pengolahan Sampel 

a. Pengambilan Sampel  

Pengambilan sampel diambil dari Kabupaten Enrekang Pengambilan 

sampel diperoleh di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Pengolahan Sampel 

Sampel yang diambil dicuci dengan air bersih yang mengalir. Sampel 

kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringkan dalam lemari pengering. 

Selanjutnya sampel dihaluskan hingga menjadi serbuk simplisia dan siap 

diekstraksi. 

c. Ekstraksi Sampel 

Ekstraksi sampel menggunakan metode ekstraksi meserasi. Serbuk 

simplisia jahe gajah 500 mg ditimbang dan dimasukkan ke dalam bejana, kemudian 

diisi dengan sejumlah pelarut etanol 96% (10 kali dari berat simplisia) sehingga 

seluruh simplisia terendam dalam pelarut. Serbuk simplisia yang direndam dalam 

bejana diaduk sampai seluruh permukaan serbuk dibasahi dengan pelarut. Bejana 

ditutup dan simplisia direndam selama 1 x 24 jam, diulangi 3 kali dengan sesekali 

diaduk. Hasil maserasi disaring dengan menggunakan corong dan kertas saring, 

kemudian ditampung menggunakan botol penampung. Filtrat yang terkumpul 

diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Maserat 

diremaserasi kembali sampai warna pelarut berubah dari pekat menjadi lebih 

bening (Depkes, 2000). 
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d. Skrining Fitokimia 

Skrining fitokimia dilakukan dengan uji kualitatif simplisia rimpang jahe 

gajah (Zingiber officinale Rosc.) yang meliputi : 

1) Indentifikasi Alkaloid 

Ditimbang 500 mg simplisia, ditambahkan 1 mL asam klorida 2 N dan 9 ml, 

dipanaskan di atas penangas air selama 2 menit, didinginkan dan disaring. 

Dipindahkan 3 tetes filtrat pada kaca arloji, ditambahkan 2 tetes Bouchardat LP. 

Jika pada kedua percobaan tidak terjadi endapan, maka serbuk tidak mengandung 

alkaloid. Jika dengan Mayer LP terbentuk endapan menggumpal berwarna putih 

atau kuning yang larut dengan metanol P dan dengan Bouchardat LP terbentuk 

endapan berwarna coklat sampai hitam, maka terdapat alkaloid (Rahmadani et al., 

2018) 

2) Identifikasi Tanin 

Simplisia dididihkan dengan 20 ml air lalu disaring, ditambahkan bberapa 

tetes feriklorida 1% dan terbentukna warna coklat kehijauan, biru kehitamana 

menunjukkan adanya tanin.(Rahmadani et al., 2018). 

3) Identifikasi Saponin 

Dimasukkan  500  mg simplisia ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 10 

mL air panas, didinginkan dan kemudian kocok kuat-kuat selama 10 detik. (Jika 

zat diperiksa berupa sediaan cair, diencerkan 1 mL sediaan yang diperiksa dengan 

10 mL air dan kocok kuat-kuat selama 10 menit); terbentuk buih yang mantap 

selama tidak kurang dari 10 menit, setinggi 1 cm sampai 10 cm. Pada penambahan 

1 tetes asam klorida 2 N, buih tidak hilang (Rahmadani et al., 2018). 
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4) Identifikasi Flavanoid 

Sebanyak 500 mg simplisa dalam cawan ditambahkan 2 mL etanol 70% 

kemudian diaduk, ditambahkan serbuk magnesium 0,5 g dan 3 tetes HCl pekat. 

Hasil positif menunjukkan terbentuknya warna kuning sampai merah (Rahmadani 

et al., 2018). 

5) Identifikasi Steroid/triterpenoid 

Identifikasi triterpenoid dan steroid dilakukan dengan menggunakan reaksi 

Liebermann Burchard. 500 mg simplisia ditambahkan 2 mL etanol 70% diuapkan 

dalam cawan porselen. Residu dilarutkan dengan 0,5 mL kloroform, setelah itu 

ditambahkan dengan asam asetat anhidrat sebanyak 0,5 mL. Selanjutnya 

ditambahkan 2 mL asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Adanya triterpenoid 

ditandai dengan terbentuknya cincin kecoklatan atau violet pada perbatasan 

larutan, sedangkan adanya steroid ditandai dengan terbentuknya cincin biru 

kehijauan (Rahmadani et al., 2018). 

2. Penyiapan Hewan Percobaan 

Hewan yang digunakan adalah kelinci jantan sehat (Oryctolagus cuniculus) 

dengan berat badan 1,5-2 kg sebanyak 10 ekor dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap 

kelompok terdapat 2 ekor kelinci yang terdiri dari kelompok 1 sebagai kontrol 

negatif (Na CMC 1%), kelompok 2 sebagai kontrol positif (Levamisole 

25mg/kgBB) dan 3 kelompok uji ekstrak etanol jahe gajah (EEJG 100, 200 dan 400 

mg/kgBB). Sebelum digunakan sebagai hewan percobaan, semua kelinci dipelihara 

terlebih dahulu selama kurang lebih satu minggu untuk mengontrol lingkungan, 



45 

 

 

mengontrol kesehatan dan berat badannya serta menyeragamkan makanannya 

(Aulia, 2018). 

3. Pengujian Aktivitas Imunostimulan 

Pengujian aktivitas imunostimulan meliputi penyiapan kelinci sebagai 

hewan percobaan, penyiapan kontrol negatif (Na CMC 1%), penyiapan kontrol 

positif (Levamisole 25 mg/kgBB), penyiapan suspensi Ekstrak Etanol Jahe Gajah 

(100 mg/kgBB, 200 mg/kgBB dan 400 mg/kgBB), penyiapan Phosphate Buffered 

Salline (PBS) dan penyiapan suspensi Sel Darah Merah Domba (SDMD 2%) 

(Aulia, 2018).  

a. Penyiapan Na-CMC 1%  

Pembuatan suspensi Na-CMC 1% dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

sebanyak 1 g Na CMC ditaburkan ke dalam lumpang yang berisi air suling panas 

sebanyak 10 ml didiamkan selama 15 menit, selanjutnya digerus hingga diperoleh 

massa yang transparan, diencerkan dengan sedikit air, kemudian dituang ke dalam 

labu tentukur 100 ml, ditambah air suling sampai batas tanda (Effendi & 

Widiastuti, 2014). 

b. Penyiapan Suspensi Levamisole 25 mg/kgBB 

Penyiapan sampel tablet levamisole yaitu dengan cara timbang setara dan 

diserbuk haluskan tidak kurang dari 10 tablet. Serbuk yang telah dihaluskan 

tersebut kemudian ditimbang setara dengan lebih kurang 50 mg levamisole. 

Pembuatan suspensi levamisole dilakukan dengan cara sebagai berikut: serbuk 

levamisole ditimbang dan dimasukan kedalam lumpang. Digerus serbuk lalu 

ditambahkan suspensi Na CMC 1% secukupnya. Digerus sampai homogen dan 
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dituangkan kedalam labu ukur 25 ml, dan kemudian ditambahkan suspensi Na 

CMC 1% sampai tanda batas (Marbun et al., 2018). 

c. Penyiapan Suspensi Ekstrak Etanol Jahe Gajah (EEJG) 

Dalam pengujian digunakan 3 varian dosis ekstrak etanol jahe gajah yakni 

dosis 100 mg/kgBb, 200 mg/kgBB dan 400 mg/kgBB. Ditimbang 100 mg ekstrak 

etanol jahe gajah, dimasukkan ke dalam lumpang kemudian tuang sedikit demi 

sedikit suspensi Na CMC 1% sambil digerus hingga homogen, setelah homogen 

dituangkan kedalam labu ukur 100 ml. Demikian dengan variasi 200 mg/kgBB dan 

400 mg/kgBB (Purba et al., 2020). 

d. Penyiapan Phosphate Buffered Salline (PBS) 

Penyiapan Phosfat Buffered Saline (PBS) dilakukan dengan membuat 

larutan A yaitu larutan NaH2PO4 1,38 g/L dan NaCl 8,3 g/L dan larutan B yaitu 

Na2HPO4 1,42 g/L dan NaCl 8,5 g/L. Kemudian 280 ml larutan A ditambahkan ke 

720 ml larutan B untuk mendapatkan larutan PBS dengan pH 7,2 (Indrisari et al., 

2017). 

e. Penyiapan Sel Darah Merah Domba (SDMD 2%) 

Sel darah merah domba ditampung dalam wadah bersih dan kering yang 

berisi serbuk EDTA sebagai antikoagulan. Untuk 1 ml darah domba membutuhkan 

1 mg serbuk EDTA atau 0,1 ml larutan EDTA 10%. Pisahkan sel darah merah 

domba dari plasma dengan sentrifugasi pada 1500 rpm selama 15 menit. Sel darah 

merah kemudian dicuci dengan menambahkan larutan PBS (Phosphate Buffered 

Saline) dalam jumlah besar, membalik tabung suspensi beberapa kali, dan 

disentrifugasi lagi. Lakukan pencucian minimal 3 kali. Setelah selesai, PBS 
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dibuang dan diperoleh SDMD 100 %. Kemudian pada SDMD 100 % tadi 

ditambahkan PBS dengan volume sama hingga diperoleh SDMD 50 %. Siapkan 

antigen yang akan digunakan dengan mengencerkan 0,4 ml suspensi SDMD 50 % 

dengan 9,6 ml PBS untuk mendapatkan 10 ml suspensi antigen (SDMD 2 %) 

(Inayati et al., 2020).   

f. Pengujian Aktivitas Imunostimulan 

Aktivitas imunostimulan ekstrak etanol jahe gajah diuji menggunakan uji 

titer antibodi dengan cara mengamati hemaglutinasi. Penentuan dosis dilakukan 

berdasarkan data orientasi yang sudah dilakukan sebelumnya (Purba et al., 2020). 

g. Perlakuan Terhadap Hewan Uji 

Penyiapan hewan uji yang digunakan 10 ekor kelinci jantan dengan berat 

1,5-2 kg dan dibagi menjadi 5 kelompok, dengan pembagian sebagai berikut: 

1) Kelompok I : Suspensi Na CMC 1%, sebagai kontrol negatif. 

2) Kelompok II : Suspensi Ekstrak Etanol Jahe Gajah dengan 100 mg/kgBB.  

3) Kelompok III : Suspensi Ekstrak Etanol Jahe Gajah dengan 200 mg/kgBB. 

4) Kelompok IV : Suspensi Ekstrak Etanol Jahe Gajah dengan 400 mg/kgBB. 

5) Kelompok V : Suspensi Levamisole 25 mg/kgBB, sebagai kontrol positif. 

Tiap kelompok hewan percobaan diinjeksikan dengan SDMD 2% sebagai 

antigen secara intraperitoneal pada sehari sebelum perlakuan. Perlakuan dimulai 

dari hari ke-0 dan diberikan satu kali sehari selama 7 hari. 

h. Pengambilan Sampel Darah Hewan Uji  

Darah diambil dari vena marginal ditelinga kelinci pada hari ke 7. Darah 

kelinci didiamkan pada suhu kamar (37°C) selama 1-2 jam hingga 
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membeku/menggumpal, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm 

selama 10 menit. Serum dipisahkan dan serum dikumpulkan.(Indrisari et al., 2017). 

i. Uji Hemaglutinasi 

1) Pengujian 

Setiap serum kelinci diencerkan dengan PBS (Phosfat Buffered Saline) 

secara “double dilotion” sehingga diperoleh pengenceran 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 

1/128, 1/256 dan 1/512. Masing-masing hasil pengenceran dipipet sebanyak 50µl 

dan dimasukkan kedalam 3 sumur plat mikrotiter (well plate 96), kemudian 

ditambahkan 50µl suspensi sel darah merah domba 2% lalu digoyangkan selama 

beberapa menit agar homogen selanjutnya diinkubasi pada suhu 37°C selama 60 

menit dan didiamkan pada suhu kamar selama 24 jam.  

2) Pengamatan  

Setelah 24 jam dilakukan pengamatan ada tidaknya hemaglutinasi dapat 

diperiksa secara visual. Tidak terjadinya hemaglutinasi apabila suspensi sel darah 

merah domba berkumpul didasar sumur (negatif) dan terjadinya hemaglutinasi 

apabila suspensi sel darah merah domba menyebar dalam sumur (positif). Data 

yang dihasilkan adalah hasil dari pengenceran tertinggi serum darah kelinci yang 

masih menunjukkan aglutinasi dengan sel darah merah domba. Hasil pembacaan 

titer pada masing-masing perlakuan ditransformasikan dengan rumus 

[2log(titer)+1] (Rahman et al., 2012). 

 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan pengenceran tertinggi serum 

darah kelinci yang masih dapat mengaglutinasi sel darah merah domba 
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dikumpulkan yang selanjutnya dianalisis secara statistika dengan menggunakan 

metode rancangan acak lengkap (RAL). Jika terdapat perbedaan, dilakukan uji 

lanjut dimana menganalisis perbedaan antar perlakuan pada nilai titer antibodi 

menggunakan uji beda nyata jarak duncan (BNJD) antar kelompok perlakuan 

(Harnida, 2010). 
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BAB VIBAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil 

Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia Serbuk Simplisia dan Ekstrak Jahe Gajah 

No. Skirining Simplisia Ekstrak 

1 Saponin - - 

2 Alkaloid + + 

3 Flavanoid + + 

4 Tanin + + 

5 Triterpenoid + + 

Keterangan: + = mengandung golongan senyawa 

    -  = tidak mengandung golongan senyawa 

Tabel 3. Nilai Titer Antibodi (Rerata ± SD)  

No Kelompok Perlakuan 
Nilai Titer Antibodi 

(Rerata ±  SD) 

1 Na CMC 1% 2.5050 ± 0, 43134a 

2 Suspensi EEJG 100 mg/kgBB 3.7100 ± 0, 42426b 

3 Suspensi EEJG 200 mg/kgBB 4.6100 ± 0, 00000b,c 

4 Suspensi EEJG 400 mg/kgBB 4.9100  ± 0, 42426c 

5 Levamisole 25 mg/kgBB 4.3100 ± 0, 42426b,c 

 

  Pembahasan 

Tanaman jahe gajah merupakan salah satu keluarga zingiberaceae yang 

sudah diketahui khasiatnya dan banyak digunakan oleh masyarakat. Bagian yang 

berkhasiat adalah rimpangnya mengandung beberapa senyawa kimia.  Jahe gajah 

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Desa Pekalobean 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. 

Ekstraksi jahe gajah dilakukan secara maserasi menggunakan pelarut etanol 

96%. Ekstraksi dilakukan untuk menyari senyawa yang bersifat polar dan semi 

polar sehingga digunakan pelarut etanol 96% yang mampu menarik senyawa-
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senyawa yang larut dalam pelarut non polar maupun polar. Serbuk jahe gajah 

ditimbang sebanyak 350 g dan direndam dalam larutan etanol 96%. Sampel 

dimaserasi selama 1 x 24 jam dan diaduk secara berkala. Maserat kemudian disaring 

dengan kertas saring (filtrat I) dan ampasnya dimaserasi kembali selama 1 hari dan 

disaring kembali (filtrat II). Filtrat I dan Filtrat II dikumpulkan dan diuapkan 

dengan rotary evaporator dengan kecepatan 50 rpm dan suhu 40oC untuk 

memisahkan ekstrak dan pelarutnya. Ekstrak yang diperoleh setelah pemekatan, 

kemudian disimpan dalam eksikator untuk menghindari kerusakan senyawa kimia. 

Dari hasil maserasi yang dilakukan diperoleh ekstrak kental jahe gajah (Zingiber 

officinale Rosc.) sebanyak 34 g dan rendamennya 9,71%. 

Pemeriksaan senyawa kimia simplisia dilakukan untuk mendapatkan 

informasi golongan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada jahe gajah. 

Adapun pemeriksaan yang dilakukan terhadap simplisia adalah pemeriksaan 

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

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa simplisia jahe gajah memiliki kandungan 

senyawa kimia yaitu alkaloid, flavonoid, tanin dan triterpenoid pada serbuk 

simplisia. Senyawa-senyawa tersebut mempunyai prospek baik dalam 

meningkatkan aktivitas sistem imun.  

Sistem kekebalan tubuh memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

kesehatan manusia. Sistem kekebalan yang tidak berfungsi dengan baik 

menyebabkan berbagai penyakit seperti radang sendi, kolitis ulserativa, asma, 

alergi, kanker dan penyakit menular. Penyakit seperti itu, yang disebabkan oleh 

modulasi sistem imun. Zat yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh 
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dikenal sebagai imunomodulator. Imunomodulator dapat dibagi menjadi dua yaitu 

imunostimulan (meningkatkan fungsi sistem imun) dan imunosupresi (menekan 

respon imun) (Kumolosasi et al., 2018). 

Pengujian imunostimulan ekstrak etanol jahe gajah pada penelitian ini 

dilakukan dengan metode titer antibodi ditentukan dengan hemaglutinasi. 

Penentuan hemaglutinasi titer antibodi bertujuan untuk mengetahui respon imun 

humoral tubuh untuk melawan sel darah merah domba (SDMD) sebagai antigen. 

Peningkatan respon imun humoral dibuktikan dengan adanya peningkatan titer 

antibodi kelinci yang mengindikasikan peningkatan kepekaan sel T dan sel B terkait 

dengan produksi antibodi. Pembanding yang digunakan adalah levamisol dengan 

dosis 25 mg/kgBB. Dosis dipilih berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh  Purba et al. (2020). 

Hewan uji yang digunaka pada adalah 10 ekor kelinci jantan dengan bobot 

1.5-2 kg. Pemeilihan hewan coba menggunakan kelinci karena pengambilan 

darahnya mudah yaitu melalui vena marginalis di telinga dan lebih mudah dalam 

pemberian perlakuan. Sebelum perlakuan kelinci dikelompokkan, kemudian 

diinjeksikan dengan SDMD 2% secara intraperitoneal sehari sebelum diberi 

perlakuan, baik pada kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan (N. L. G. D. 

Lestari et al., 2017). 

SDMD merupakan antigen polivalen yang merupakan protein dengan 

determinan potensial yang lebih besar dibandingkan dengan antigen monovalen 

(Indrisari et al., 2017).  Penggunaan SDMD sebagai antigen karena merupakan 

antigen yang terbaik untuk pengujian produksi antibodi pada hewan percobaan 
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kelinci, keutamaan SDMD dari antigen yang lain adalah SDMD mudah diperoleh 

dalam suspensi yang uniform dan dapat diukur, cukup stabil dan lisisnya dapat 

dilihat dengan mudah (N. L. G. D. Lestari et al., 2017). Antigen yang telah 

diinduksikan ke dalam tubuh hewan coba kelinci akan dikenal oleh sistem imun 

spesifik dengan membentuk sel B memori. Antigen akan merangsang sel B untuk 

berubah menjadi sel plasma dan mensekresi antibodi spesifik. Injeksi ini dilakukan 

secara intraperitoneal agar didapat reaksi imun yang cepat dan maksimum (Aulia, 

2018). Pada pembuatan sel darah merah domba (SDMD 2%) digunakan PBS 

(Phosphate Buffered Saline) sebagai larutan pencuci dan larutan pengencer. 

Pencucian SDMD 2% bertujuan untuk memperoleh sel darah merah domba yang 

murni artinya tidak dicemari oleh protein serum. Larutan PBS yang digunakan 

adalah dapar isotonis dengan pH 7,2 sehingga di perkirakan tidak mempengaruhi  

kondisi normal dari sel darah merah domba (Purba et al., 2020). 

Setelah diberikan perlakuan selama 7 hari darah kelinci diambil secara 

intravena melalui vena marginal ditelinga kelinci, kemudian didiamkan 1-2 jam 

hingga menggumpal. Selanjutnya dilakukan sentrifugasi sehingga didapatkan 

serum kelinci yang akan dilakukan uji hemaglutinasi. Serum tersebut dilakukan 

pengenceran dengan PBS pH 7,2  diawali dari pengenceran 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 

1/64, 1/128, 1/256, dan 1/512 kemudian direaksikan dengan antigen yang 

merangsang pembentukannya yaitu SDMD 2%. Pengamatan terjadinya aglutinasi 

dapat diamati secara visual, aglutinasi pada pengenceran tetrtinggi dinyatakan 

sebagai nilai titer antibodi, yang kemudian dikonversikan dengan rumus 

[2log(titer)+1].  
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Interaksi antara antigen dengan antibodi menyebabkan terjadinya reaksi 

sekunder, yaitu berupa aglutinasi atau presipitasi sebab antigen merupakan partikel-

partikel kecil yang tidak larut. Gumpalan yang terbentuk antara antigen dan anti 

serum spesifik akan bersatu dan akhirnya mengendap sebagai gumpalan-gumpalan 

besar dan mudah terlihat dengan cairan di atasnya tetap jernih (Inayati et al., 2020). 

Ini terjadi karena pada umumnya antibodi memiliki lebih dari satu reseptor pengikat 

antigen sehingga antibodi bereaksi dengan molekul antigen lain yang mungkin 

sudah berikatan dengan salah satu molekul antibodi dan terbentuklah gumpalan, 

reaksi aglutinasi terjadi apabila rasio antara antigen dan antibodi seimbang 

(Indrisari et al., 2017).  

Hemaglutinasi adalah ikatan antara sel darah merah sebagai antigen dengan 

antibodi sehingga menimbulkan suatu gumpalan yang dapat dilihat. Hemaglutinasi 

terbentuk karena adanya ikatan silang antara sel darah merah dengan antibodi. 

Antibodi yang mempunyai kemampuan lebih besar untuk berikatan dengan sel 

darah merah adalah IgM (Perkasa et al., 2016). IgM mempunyai ukuran yang besar 

dan valensi yang tinggi, sehingga dapat melawan rintangan elektrik dan membentuk 

ikatan silang dengan sel darah merah sehingga menyebabkan aglutinasi. 

Pada lingkungan dengan pH netral, sel darah merah bermuatan negatif 

sehingga akan terjadi aksi tolak menolak antar sel. Oleh karena itu sel darah merah 

yang digunakan disuspensikan dalam larutan PBS dengan pH ± 7 untuk menjaga 

agar sel darah merah tetap dalam kondisi pH netral, sehingga tetap bermuatan 

negatif. Pada penelitian ini sel darah merah yang digunakan sebagai antigen adalah 

sel SDMD karena memiliki muatan negatif yang lebih kuat, sehingga 
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kemampuannya untuk berikatan dengan antibodi semakin kuat. Dengan demikian, 

hasil hemaglutinasiyang diperoleh dapat diketahui dengan mudah. 

 

Gambar 2. Titer Antibodi Sel Imun Kelinci Pada Berbagai Perlakuan 

Pada Gambar 2 dan Tabel 3 terlihat bahwa EEJG dosis 100, 200 dan 400 

mg/kgBB menujukkan nilai titer antibodi yang jauh berbeda dengan Na-CMC 1% 

sebagai kontrol negatif. Pemberian EEJG dosis 400 mg/kgBB menunjukkan 

peningkatan nilai titer antibodi dengan nilai 4,91 (µl). Nilai ini lebih besar 

dibandingkan dengan EEJG dosis 100, 200 mg/kgBB dan suspensi Levamisol 25 

mg/kgBB dengan nilai 3,71 (µl), 4,61 (µl) dan 4,31 (µl). 

Hasil penelitian dianalisis statistik dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) menunjukkan hasil bahwa pemberian ekstrak etanol jahe gajah 

memberikan aktivitas imunostimulan yang berbeda nyata atau ada perbedaan 

terhadap peningkatan titer antibodi sel imun kelinci yang signifikan (1% dan 5%). 

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6 dengan analisis variasi ANAVA dimana nilai F 

2,505

3,71
4,61 4,91

4,31

0

1

2

3

4

5

6

Na-CMC 1% Suspensi EEJG
100 mg/kgBB

Suspensi EEJG
200 mg/kgBB

Suspensi EEJG
400 mg/kgBB

Levamisole 25
mg/kgBB

Ti
te

r 
A

n
ti

b
o

d
i (

µ
l)

Kelompok Perlakuan

Imunostimulan



56 

 

 

hitung yang lebih besar dari F tabel (F hitung>F tabel) sehingga dilakukan analisis 

lanjutan dengan uji Duncan. 

Selanjutnya dilakukan uji lanjut dimana menganalisis perbedaan antar 

perlakuan pada nilai titer antibodi menggunakan uji beda nyata jarak duncan 

(BNJD) antar kelompok perlakuan kontrol negatif Na-CMC 1%, kelompok 

perlakuan pemberian ekstrak etanol jahe gajah dengan dosis 100 mg/kgBB, 200 

mg/kgBB, 400 mg/kgBB dan kontrol posistif Levamisole 25mg/kgBB. Hasil 

penelitian uji Duncan pada Tabel 9 menunjukan bahwa ekstrak etanol jahe gajah 

(Zingiber officinale Rosc.) dosis 100 mg/kg BB, 200 mg/kg BB, 400 mg/kg BB 

pada kelinci (Oryctolagus cuniculus) memiliki aktivitas imunostimulan yang sangat 

berbeda nyata dengan kontrol negatif Na-CMC 1% dan tidak berbeda nyata dengan 

kontrol positif suspensi Levamisole 25 mg/kgBB. 

Peningkatan titer antibodi terjadi karena peningkatan aktivitas sel Th, yaitu 

sel Th2 untuk menstimulasi produksi dan meningkatkan aktivitas sel B dalam 

pembentukkan antibodi. Antibodi akan berikatan dengan antigen yang menginfeksi 

tubuh. Ikatan antigen dan antibodi memberikan gambaran adanya aktivitas 

stimulasi ekstrak etanol jahe gajah terhadap respon imun humoral yang berikatan 

dengan stimulasi. 

Dari hasil literatur review Nurhikmah (2021), kandungan senyawa yang 

memiliki aktivitas sebagai imunostimulan yaitu lektin, polisakarida, monosakarida, 

lipopolisakarida, flavonoid, triterpenoid, curcumin, alkaloid dan tanin. Rimpang 

jahe gajah memiliki kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, tanin dan triterpenoid 

dimana kandungan tersebut dapat memiliki aktivitas imunostimulan. Berdasarkan 
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penelitian sebelumnya Rosnizar et al., (2017) kandungan flavanoid bekerja sebagai 

imunostimulan yang mampu meningkatkan dan memperbaiki aktivitas sistem imun 

tubuh dengan meningkatkan aktivitas interleukin (IL-2) dan ploriferasi limfosit. 

Ogechukwu et al., (2011) melaporkan bahwa tanaman benalu (Loranthus 

micranthus Lin) memengaruhi sistem kekebalan tubuh sebagai imunostimulan. 

Dimana triterpenoid memiliki kemampuan sebagai imunostimulan pada splenosit 

dan reseptor interleukin 8 (IL-8).  

Berdasarkan hasil penelitian, ekstrak etanol jahe gajah memiliki aktivitas 

imunostimulan berdasarkan kerjanya yang mampu meningkatkan respon titer 

antibodi kelinci secara signifikan.   

Penelitian ini mengingatkan kita tentang adanya tanda-tanda kekuasaan 

Allah swt. dalam dunia tumbuh-tumbuhan yang memang penuh dengan tanda-tanda 

yang menunjukan keagungangan dan keperkasaan-Nya. Seperti pada hasil 

penelitiaan yang diperoleh membuktikan bahwa terdapat tanaman yang baik untuk 

dijadikan sebagai obat yaitu tanaman rimpang jahe gajah (Zingiber officinale Rosc.) 

yang berkhasiat sebagai imunostimulan. 

Penelitian ini seolah menjawab firman Allah swt. Dalam QS. Thaha/ 20.53 

ِيٱ رۡضَ ٱ لكَُمُ  جَعَلَ  لَّى
َ
نزَلَ  سُبُلٗ  فيِهَا لَكُمۡ  وسََلكََ  مَهۡدٗا لۡۡ

َ
مَاءِٓ ٱ مِنَ  وَأ خۡ  مَاءٓٗ  لسى

َ
 رجَۡنَافأَ

زۡ  بهِۦِٓ 
َ
ٰ  أ بَاتٖ شَتَّى  ٥٣وَجٰٗا مِِن نى

 

Terjemahnya : 

(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan 

meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari 

langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka 

macam tumbuh-tumbuhan (Kementrian Agama, 2019). 
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Ayat di atas menyatakan: Dia yakni Allah swt, Yang telah menjadikan bagi 

kamu, wahai Fir’aun dan seluruh manusia sebagai besar bumi sebagai hamparan 

dan menjadikan sebagaian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan 

bumi dan Dia, Tuhan itu juga, Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-

jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni hujan, 

sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, 

yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang 

bermacam-macam jenis,bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Itu semua Allah swt. 

ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu (Shihab, 2020). 

Hubungan antara manusia dan hewan sudah terbentuk sejak keduanya 

diciptakan di alam semesta, karena keduanya merupakan ciptaan Allah swt. 

meskipun masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Manusia diciptakan 

sebagai khalifah di dunia dan hewan sebagai pelengkap kebutuhan di dunia yang 

Allah swt. berikan untuk manusia (Qismah, 2012). 

Alquran memang tidak menyebutkan secara tersirat mengenai eksperimen 

ilmiah khususnya terhadap hewan. Hal ini merupakan salah satu isu kontemporer 

yang dialami di seluruh dunia bukan hanya Indonesia. Banyak berbagai macam 

jenis obat-obatan yang sebelum diujikan kepada manusia di ujikan terlebih dahulu 

kepada hewan. Hal ini tentu saja sudah menjadi hal yang umum dalam dunia ilmu 

medis. Meskipun begitu eksperimen ilmiah dengan hewan tidak hanya berpaku 

pada obat-obatan saja, masih banyak hal lain yang menjadikan hewan sebagai 

obyek penelitiannya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012). 
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Jika berbicara mengenai isu kontemporer tentu saja hal ini tidak jauh 

bersinggungan dengan ilmu fiqh. Hal ini dikarenakan isu kontemporer berkaitan 

dengan diperbolehkan atau dilarangkannya sebuah isu. Dari kajian fikih terhadap 

isu eksperimn edengan media hewan dapat disimpulkan, bahwa apabila eksperimen 

tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi 

hidup manusia ataupun makhluk hidup, maka diperbolehkan. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan. 

1. Menjadikan hewan sebagai obyek penelitian yang bersifat menyakiti dan 

menyebabkan kecacatan berhukum haram 

2. Menjadikan hewan sebagai obyek penelitian terhadap obat sebelum 

dinyatakan aman untuk manusia dihukumi boleh 

3. Menjadikan hewan sebagai obyek penelitian yang tidak jelas tujuannya 

dihukumi haram 

4. Memiliki relevansi dengan penelitian yang baru sehingga dapat 

meminimalisir kegagalan terhadap penelitian tersebut 

Eksperimen terhadap hewan telah menimbulkan permasalahan yang cukup 

dilematis di kalangan ilmuan serta masyarakat umum. Banyak dari mereka yang 

memiliki keinginan untuk menghindari eksperimen yang menimbulkan rasa sakit 

atau mengganti peran hewan sebagai objek penelitian. Oleh karenanya dalam 

pandangan Islam menawarkan sebuah solusi di mana diharuskan bagi peneliti untuk 

menghormati prinsip-prisip pemeliharaan dan pemanfaatan hewan. Dan dari sini 

dapat memberikan kode etik pada hewan uji coba dalam memperoleh ilmu 

pengetahuan (Naderi et al., 2012). 
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Meskipun dalam Islam dilarang untuk menyakiti hewan tetapi tidak seluruh 

penggunaan hewan dalam ilmu sains dilarang. Jika melakukan penelitian tanpa 

harus menyakiti atau membuat hewan cacat maka tidak disalahkan. Akan tetapi 

apabila penggunaan hewan digunakan sebagai uji coba serampangan dan 

penggunaan hal-hal yang tidak penting tentu saja tidak diperbolehkan.
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BAB VIIBAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh 

kesimpulan : 

1. Ekstrak etanol jahe gajah memiliki aktivitas imunostimulan berdasarkan 

kerjanya yang mampu meningkatkan titer antibodi secara signifikan pada 

kelinci. 

2. Pemberian ekstrak etanol jahe gajah dapat mempengaruhi respon titer antibodi 

sel imun kelinci jantan, pada dosis 200 mg/kgBB dan 400 mg/kgBB diperoleh 

nilai titer antibodi rata-rata 4,61 µl dan 4,91 µl lebih tinggi dari suspensi 

Levamisole 25 mg/kgBB dengan nilai titer antibodi yang diperoleh 4,31 µl. 

 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan untuk peneliti selanjutnya 

untuk melakukan uji toksisitas terhadap ekstrak etanol Jahe Gajah untuk 

mengetahui keamanan ekstrak etanol jahe gajah. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Surat Ethical Clearance 
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Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian  
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Lampiran 3. Dokumentasi Proses Pengerjaan 

Rimpang Jahe Gajah Dikeringkan dilemari pengering 

 

 
Dimaserasi 

 

 
rotary evaporator 

 

 
Ekstrak Kental 

 

 
Pembuatan SDMD 2% 
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Penimbangan Na-CMC 1% Penyiapan Larutan PBS 

 

 
Menginduksi SDMD 2% ke kelinci 

 

 

Pemberian perlakuan 
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Pengambilan darah 

 

Pengujian hemaglutinasi 
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Lampiran 4. Dokumentasi Skrining Fitokimia 

 

 

Alkaloid 

 

 

Tanin 

 

Triterpenoid 

 

 
Fenol 

 

Flavanoid 

 

 
Saponin 

 



74 

 

 

Lampiran 5. Pembuatan Ekstrak Etanol Jahe Gajah 

 

 
       

- Dicuci 

      - dipotong – potong kecil 

      - Dikeringkan 

      - Diserbukkan 

 

  

      - Ditimbang  

      - Ditambahkan etanol 96% 

      - Dimaserasi 1×24 jam sesekali diaduk  

         lalu disaring  

 

 

  

- Diremaserasi dengan 

pelarut 96% & 

dilakukan pengulangan 

2 kali  

- Disaring  

 

 

 

 

  

   Diuapkankan dengan Rotary evaporator 

 

 

  

  

Rimpang Jahe Gajah 

(Zingiber officinale Rosc.)  

Simplisia Rimpang Jahe Merah 

(Zingiber officinale Rosc.)  

Ekstrak Cair Ampas 

Ekstrak Cair Ampas 

Ekstrak Gabungan 

Ekstrak Kental 
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Lampiran 6. Penyiapan larutan PBS (Posphat Buffered Saline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

larutan A 

NaH2PO4 1,38 g/L dan 

NaCl 8,3 g/L 

280 ml 

Larutan A dan B 

dicampurkan 

larutan B 

 Na2HPO41,42 g/L 

dan NaCl 8,5 g/L L 

720 ml 
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Lampiran 7. Perlakuan Terhadap Hewan Uji dan Uji Hemaglutinasi 

 

 

 

- Dipelihara        

- Diadaptasikan     

- Ditimbang      

- Dikelompokkan 
- Diiduksikan SDMD 2% secara intraperitoneal  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diberikan perlakuan selama 7 hari secara per oral  

2. Hari ke 7 dilakukan pengambilan darah melalui vena lateral 

3. Darah didiamkan pada suhu kamar selama 1-2 jam sampai 

membeku/menggumpal 

4. Disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit  

5. Diambil serumnya sebanyak 50 µl dan diteteskan ke dalam 

lubang microtitration plate 96  

6. Ditambahkan larutan PBS dan SDMD 2% sebanyak 50 µl 

Dilakukan pengenceran sebanyak dua kali 1/4, 1/8, 1/16, 

1/32, 1/64, 1/128, 1/256 dan 1/512 

7. Diamati penggumpalan yang terjadi secara visual 

8. Ditentukan nilai titer antibodi berdasarkan pengenceran yang 

tertinggi 

9. Ditransformasikan nilai titer antibodi dengan [2log(titer)+1] 

 

 

  

Kelompok Kelinci 

Hasil titer antibodi 

Kelompok 

V 

Levamisole 

25 mg/kgBB 

 

Kelompok I 

Na-CMC 

1% b/v 

Kelompok II 

Suspensi 

EEJG 100 

mg/kgBB 

Kelompok 

III 

Suspensi 

EEJG 200 

mg/kgBB 

200 mg/kg 

BB 

Kelompok 

IV 

Suspensi 

EEJG 400 

mg/kgBB 

 

Kelinci Jantan 

(Oryctolagus cuniculus) 
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Lampiran 8. Perhitungan Rendemen Ekstrak Etanol Jahe Gajah 

 

Rimpang Jahe Gajah 

Berat simplisia basah jahe gajah : 3,3 kg 

Berat simplisa kering jahe gajah : 2,1 kg 

Berat serbuk simplisia jahe gajah : 0,35 kg (350 g) 

Berat EEJG    : 34 g 

Susut Pengeringan  =  
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ  ̶ 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ
× 100%  

= 
3300 𝑔𝑟 − 2100 𝑔𝑟

3300 𝑔𝑟
× 100% 

   = 36,3 % 

Randemen  = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
× 100% 

= 
34 𝑔𝑟

350 𝑔𝑟
× 100%  

  = 9.71 %  
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Lampiran 9. Contoh Perhitungan Dosis 100 mg/kgBB 

Misal BB kelinci = 1,5 kg 

Jumlah obat yang diberikan = 
1,5 kg

1 kg
× 100 mg = 150 mg/kelinci 

Jumlah volume pemberian  

Untuk 2,5 kg (BB kelinci) volume maksimal 20 ml, misal berat kelinci 1,5 kg 

= 
1,5 𝑘𝑔

2,5 𝑘𝑔
× 20 𝑚𝑙 = 12 𝑚𝑙 

Jadi untuk dosis 100 mg/kgBB ditimbang 150 mg ekstrak dan dilarutkan dalam 12 

ml suspensi. 
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Lampiran 10. Perhitungan Serbuk Levamisole yang Ditimbang 

Bobot 20 tablet   = 5,99 g 

Kandungan levamisole/tablet  = 29,46 mg 

Serbuk yang ditimbang setara 25 mg levamisole 

     = 
25 𝑚𝑔

20 ×29,46
× 5,99 

     = 0,25 g 

Faktor konversi dari manusia ke kelinci BB 1,5 kg = 0,07 

Konversi dosis untuk kelinci BB 1,5 kg = 25 mg × 0,07  

=1,75 mg/1,5 kg BB kelinci 

Konversi untuk kelinci BB 1,7 kg = 
1,7 kg

1,5 kg
× 1,75 mg 

= 1,98 mg/kelinci 

Volume maksimal pemberian peroral untuk BB 2,5 kg = 20 ml 

Volume pemberian untuk kelinci 1,7 kg = 
1,7 kg

2,5 kg
× 20 ml = 13,6 ml 
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Lampiran 11. Hemaglutinasi 

 
Gambar 3. Aglutinasi Suspensi EEJG 100 mg/kgBB 

 

 
Gambar 4. Aglutinasi Suspensi EEJG 200 mg/kgBB 

 

 
Gambar 5. Aglutinasi Suspensi EEJG 400 mg/kgBB 

 

 
Gambar 6. Aglutinasi Suspensi Levamisole 25 mg/kgBB 

 

 
Gambar 7. Aglutinasi Na-CMC 1% 
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Lampiran 12. Tabel Titer Antibodi 

Tabel 4. Titer Antibodi 

No. Kelompok Perlakuan 

Nilai Titer Antibodi 

Pengenceran 

Titer Antibodi 
[2 log(titer) + 1] 

1 
Na-CMC 1% 

1/4 2,20 

1/8 2,81 

Rerata ± SD 2.5050 ± 0, 43134 

2 
Suspensi EEJG 100 mg/kgBB 

1/32 4,01 

1/16 3,41 

Rerata ± SD 3.7100 ± 0, 42426 

3 
Suspensi EEJG 200 mg/kgBB 

1/64 4,61 

1/64 4,61 

Rerata ± SD 4.6100 ± 0, 00000 

4 
Suspensi EEJG 400 mg/kgBB 

1/128 5,21 

1/64 4,61 

Rerata ± SD 4.9100± 0, 42426 

5 
Levamisole 25 mg/kgBB 

1/64 4,61 

1/32 4,01 

Rerata 4.3100 ± 0, 42426 
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Lampiran 13 Analisis Statistik 

Tabel 5. Analisis Sidik Ragam (ASR) dengan Metode RAL laju Imunostimulan 

Titer Antibodi pada Kelininci (Oryctolagus cuniculus) Akibat Pemberian 

Ekstrak Etanol Jahe Gajah (Zingiber officinale Rosc.) 

Replikasi 
Perlakuan  

Total 

I II III IV V 

1 2,2 4,01 4,61 5,21 4,61  

2 2,81 3,41 4,61 4,61 4,01  

Total 5,01 7,42 9,22 9,82 8,62 40,09 

Rerata 2,505 3,71 4,61 4,91 4,31  

Sumber Keragaman 

  Sumber Keragaman adalah : 

1. Perlakuan (P) 

2. Kesalahan (Galat) 

3. Total Percobaan (T) 

a. Faktor Koreksi (FK)  = 
(Jumlah)2

Banyaknya perlakuan ×ulangan
 

= 
(40,09 )2

5 ×2
 

= 
1607,2081 

10
 

= 160,7208 

b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) = Ʃ (YIJ)2 − FK 

=[(4,01)2 + (4,01)2 … + (4,61)2 − 160,7208] 

= 168,6769 − 160,7208 

= 7,95609 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
(𝑇𝑖𝑗)2

𝑟
− 𝐹𝐾 

=
[(8,62)2+(5,01)2+⋯(9,82)2]

2
− 160,7208 

= 167,9509 − 160,7208 

= 7,23004 
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d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG)  = JKT – JKP  

= 7,95609 − 7,23004  

= 0,72605 

e. Derajat Bebas Total (DBT) = Ʃn – 1  

= (5×2) – 1  

= 9 

f. Derajat Bebas Perlakuan (DBP) = p – 1  

= 5 – 1 

= 4 

g. Derajat Bebas Galat (DBG) = DBT-DBP 

= 9 – 4 

= 5 

h. Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) = 
Jumlah Kuadrat Perlakuan

Derajat Bebas Perlakuan
 

= 
7,23004

4
 

= 1,80751 

i. Kuadrat Tengah Galat (KTG) = 
Jumlah Kuadrat Galat

Derajat Bebas Galat
 

= 
0,72605

5
 

= 0,14521 

j. F Hitung Perlakuan  = 
Kuadrat Tengah Perlakuan

Kuadrat Tengah Galat
 

= 
1,80751

0,14521
 

= 12,44756 

Tabel 6. ANAVA Titer Antibodi Kelinci Pemberian Ekstrak Etanol Jahe Gajah 

(Zingiber officinale Rosc.) 

Standar 

Keseragaman 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 
F Hitung 

F Tabel 

(5%) (1%) 

Perlakuan 4 7,23004 1,80751 12,44756 5,19 11,39 

Galat 5 0,72605 0,14521 - - - 

Total 9 7,95609 - - - - 
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Kesimpulan : Karena Fh > Ft (5%, 1%) maka H0 ditolak, hipotesis H1 diterima, 

yaitu ada pengaruh yang signifikan pada pemberian ekstrak etanol 

jahe gajah (Zingiber officanle Rosc.) dalam meningkatkan 

imunostimulan titer antibodi pada kelinci (Oryctolagus cuniculus). 

Keterangan : 

 (SS) = Perbedaan sangat nyata (Sangat Signifikan) 

 ( S) = Ada perbedaan (Signifikan) 

 (TS) = Tidak ada perbedaan (Tidak Signifikan) 

Jadi, Nilai Tengah (y) = = 
𝑇𝑖𝑗

𝑟.𝑡
 =

40,09,

2×5
  = 

40,09

10
  = 4,0 

Nilai Koefisien Keseragaman (KK) =
√𝐾𝑇𝐺

𝑦
  x 100% = 

√0,14

     4,0
  x 100% 

       = 
0,37

4,0
 x 100% = 9,25 % 

Analisis Lanjutan Uji Duncan 

JNTDα = P (p.v) Sy 

  Sy = √
KTG

r
 

 = √
0,14

2
 = √0,26 

 = 0,50 

Diketahui Db galat = 5 

Tabel 7. Nilai baku P pada taraf kritis 5% dan 1% Uji Jarak Nyata Duncan 

Jarak 2 3 4 5 

JN 5% 3,64 3,74 3,79 3,83 

JNT 5% 1,82 1,87 1,89 1,91 

JN 1% 5,70 5,96 6,11 6,18 

JNT 1% 2,85 2,98 3,05 3,09 

Keterangan : JN : Jarak Nyata 

 JNT : Jarak Nyata Terkecil 

1. Taraf kritis 5% 
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a. Sy = JN 5% × √
KTG

r
= 3,64× 0,50= 1,82 

b. Sy = JN 5% × √
KTG

r
= 3,74 × 0,50 = 1,87 

c. Sy = JN 5% × √
KTG

r
= 3,39 × 0,50 = 1,89 

d. Sy = JN 5% × √
KTG

r
= 3,83 × 0,50= 1,91 

2. Taraf kritis 1% 

a. Sy = JN 1% × √
KTG

r
= 5,70 × 0,50 = 2,85 

b. Sy = JN 1% × √
KTG

r
= 5,96 × 0,50 = 2,98 

c. Sy = JN 1% × √
KTG

r
= 6,11× 0,50 = 3,05 

d. Sy = JN 1% × √
KTG

r
= 6,18 × 0,50= 3,09 

Tabel 8. Urutan Nilai Rata-Rata Titer Antibodi Kelinci (Oryctolagus cuniculus) 

dari Terkecil ke Terbesar 

Diperoleh P1 P2 P3 P4 P5 

Perlakuan Kontrol (-) Ekstrak 

   I 

Ekstrak 

II 

Ekstrak 

III 

Kontrol (+) 

Rata-Rata 2,50 3,71 4,61 4,91 4,31 

 
Tabel 9. Analisis Perlakuan pada Kelinci dan Selisih antara Taraf JNT 1% dan 

Taraf JNT 5% 

Perlakuan Selisih JNT 5% JNT 1% Keterangan 

P1 – P2 1,21 1,82 2,85 S 

P1 – P3 2,11 1,87 2,98 S 

P1 – P4 2,41 1,89 3,05 S 

P1 – P5 1,81 1,91 3,09 S 

P2 – P3 0,9 1,82 2,85 TS 

P2 – P4 1,2 1,87 2,98 TS 

P2 – P5 0,6 1,89 3,05 TS 
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P3 – P4 0,3 1,91 3,09 TS 

P3 – P5 0,3 1,82 2,85 TS 

P4 – P5 0,6 1,87 2,98 TS 

 

Keterangan I : 

- Jika selisih > 1% dan 5% = SS (Sangat Signifikan) 

- Jika selisih < 1% dan 5% = TS (Tidak Signifikan) 

- Jika selisih < 1% dan 5% = S (Signifikan) 

S = Signifikan (Ada Perbedaan Nyata) 

SS = Sangat Signifikan (Perbedaan Sangat Nyata) 

TS = Tidak Signifikan (Tidak Ada Perbedaan Nyata) 

Keterangan II : 

P1 = Kontrol (-) Na-CMC 

P2 = Ekstrak l (Ekstrak Etanol Jahe Gajah 100 mg/kgBB) 

P3 = Ekstrak lI (Ekstrak Etanol Jahe Gajah 200 mg/kgBB) 

P4 = Ekstrak lII (Ekstrak Etanol Jahe Gajah 400 mg/kgBB) 

P5 = Kontrol (+) Levamisole 25 mg/kgBB 
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Titer Antibodi 

Duncan     

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Na CMC 1% 2 2.5050   

Suspensi EEJG 100 mg/kgBB 2  3.7100  

Levamisole 25 mg/kgBB 2  4.3100 4.3100 

Suspensi EEJG 200 mg/kgBB 2  4.6100 4.6100 

Suspensi EEJG 400 mg/kgBB 2   4.9100 

 Sig.  1.000 .070 .186 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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