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ABSTRAK 

Nama   : Sri Muliani Indarwati 

NIM   : 70100118021 

Jurusan  : Farmasi 

Judul  : Uji Aktivitas Imunostimulan Ekstrak Etanol Jahe Merah 

(Zingiber officinale var. Rubrum) Dengan Metode Titer 

Antibodi Pada Kelinci (Oryctolagus cuniculus) 

 

Jahe merah (Zingiber officinale var. Rubrum) adalah salah satu jenis jahe 

yang berasal dari suku zingiberaceace. Rimpang jahe merah memiliki warna hijau 

kemerahan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui aktivitas imunostimulan 

jahe merah (Zingiber officinale var. Rubrum) dengan metode titer antibodi pada 

kelinci (Oryctolagus cuniculus). Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi 

dengan pelarut 96%. Hewan yang digunakan adalah 15 ekor kelinci jantan dibagi 

dalam 5 kelompok diantaranya kelompok Levamisole 1,75 mg/Kgbb (kontrol 

positif), Na CMC 1% (control negatif), EEJM dengan dosis 100, 200 dan 400 

mg/Kgbb. Sebelum diberikan perlakuan hewan uji diinduksi terlebih dahulu 

menggunakan Sel Darah Merah Domba (SDMD) 2% secara intraperitoneal. 

Perlakuan dilakukan selama 7 hari kemudian darah hewan uji diambil secara 

intravena melalui telinga kelinci, selanjutnya dilakukan uji titer antibodi. Hasil uji 

titer antibodi EEJM dengan dosis 100, 200 dan 400 mg/Kgbb menunjukkan nilai 

titer antibodi yang jauh berbeda dengan Na CMC 1% sebagai kontrol negatif. 

Pemberian suspensi EEJM 400 mg/kg bb menunjukkan peningkatan nilai titer 

antibodi senilai 5,01µl. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan suspensi EEJM 

dosis 100 dan 200 mg/Kgbb serta levamisole 25 mg/kg sebagai kontrol positif 

dengan nilai masing-masing 3,80 µl, 4,41 µl dan3,80 µl 

 

Kata kunci: Jahe merah, imunostimulan, kelinci 
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ABSTRACT 

Name  : Sri Muliani Indarwati 

NIM   : 70100118021 

Major   : Pharmacy 

Title  : Test Activity of Red Ginger (Zingiber officinale var. Rubrum) 

Ethanol Extract with Antibody Titer Method in Rabbit 

(Oryctolagus cuniculus) 

 

Red ginger (Zingiber officinale var. Rubrum) is one type of ginger that 

comes from the Zingiberaceae tribe. Red ginger rhizome has a reddish green color. 

This study aims to determine the immunostimulatory activity of red ginger 

(Zingiber officinale var. Rubrum) with antibody titer method in rabbits 

(Oryctolagus cuniculus). Extraction was carried out by mesarasi method with 96% 

solvent. The animals used were 15 male rabbits divided into 5 groups including 

Levamisole 1,75 mg/kg body weight (positive control), 1% Na CMC (negative 

control), EEJM with doses of 100, 200 and 400 mg/kg body weight. Before being 

given treatment, the test animals were induced using 2% Sheep Red Blood Cells 

(SDMD) intraperitoneally. The treatment was carried out for 7 days and then the 

blood of the test animals was taken intravenously through the rabbit's ear, then the 

antibody titer test was carried out. The results of the EEJM antibody titer test with 

doses of 100, 200 and 400 mg/kgbw showed that the antibody titer value was much 

different from that of 1% Na CMC as a negative control. Administration of EEJM 

suspension 400 mg/kg bw showed an increase in antibody titer value of 5.01µl. This 

value is greater than the EEJM suspension at doses of 100 and 200 mg/kg and 

levamisole 25 mg/kg as a positive control with values of 3.80 µl, 4.41 µl and 3.80 

µl, respectively. 

 

Keywords: Red ginger, immunostimulant, rabbit
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kondisi lingkungan dan gaya hidup saat ini dipenuhi oleh stres, cuaca yang 

tidak menentu, pola makan tidak sehat, kurang berolahraga dan polusi 

menyebabkan penurunan imunitas tubuh atau gagalnya respon imun bereaksi secara 

adekuat. Faktor tersebut dapat menyebabkan mudahnya agen infeksi masuk ke 

tubuh setiap saat menimbulkan kerusakan jaringan atau penyakit mulai dari flu, 

diare, batuk, dan demam hingga penyakit yang lebih serius yaitu pneumonia, tumor, 

dan kanker  

Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah mekanisme pertahanan 

tubuh yang bertanggung jawab untuk meresponnya atau menanggapi "serangan" 

eksternal tubuh. Saat ada serangan, antigen biasanya mulai bekerja di dalam tubuh. 

Antigen bertanggung jawab untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Nantinya 

mekanisme ini melindungi tubuh dari berbagai serangan bakteri, virus, jamur 

sebagai penyebab penyakit. Jika sistem kekebalan tubuh tidak berfungsi secara 

optimal, maka tubuh rentan terhadap penyakit (Kumolosasi et al., 2018). Oleh 

karena itu diperlukan peningkatan imunitas. Peningkatan imunitas dapat dilakukan 

dengan cara memperbaiki fungsi sistem imun menggunakan bahan yang 

merangsang sistem tersebut yang disebut imunostimulator. Imunostimulan dapat 

memperkuat ketahanan tubuh secara alami dalam hal melawan berbagai infeksi 

virus dan bakteri atau untuk membantu dalam pengobatan penyakit yang 
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berhubungan dengan penekanan sistem imun seperti kanker, SARS, AIDS dan 

lainnya (Baratawidjaja, 1996) 

Masyarakat Indonesia telah lama mengenal dan memakai    obat    tradisional    

untuk   mengobati berbagai macam penyakit.  Salah satu tanaman yang sering 

digunakan masyarakat adalah jahe (Zingiber officinale var officinarum). Jahe 

digunakan secara luas di dunia baik sebagai bumbu dapur maupun sebagai obat. 

Ada tiga jenis varian jahe di Indonesia, yaitu jahe gajah (Zingiber     officinale     

rosc), jahe emprit (Zingiber officinale var amarum), dan jahe merah (Zingiber 

officinale var. Rubrum). Dari ketiga jenis jahe yang ada jahe merah yang lebih 

banyak digunakan sebagai obat, karena kandungan minyak atsiri dan oleoresinnya 

paling tinggi dibandingkan dengan jenis jahe yang lain sehingga lebih ampuh 

menyembuhkan berbagai macam penyakit, dibandingkan dengan jahe  gajah atau 

jahe emprit (Kaban et al., 2016)  

Jahe merah memiliki kandungan senyawa Alkaloid, Terpenoid, Tanin dan 

Flavonoid (Ibrahim et al., 2021). Tanaman   yang   mengandung   senyawa   seperti   

flavonoid, fenol, steroid, triterpenoid, dan kurkuminoid memiliki aktivitas 

antioksidan. Antioksidan adalah kelompok bahan kimia yang melindungi sistem  

biologis  terhadap  potensi  efek  berbahaya  dari  proses atau  reaksi  oksidasi.  

Selain menangkap senyawa radikal bebas, antioksidan juga bisa meningkatkan 

efektivitas sel darah putih dalam menjaga sistem imun sehingga daya tahan tubuh 

akan meningkat (Artini & Veranita, 2021). Jahe merah dilaporkan memiliki 

aktivitas antimikroba, aktivitas antikanker, aktivitas antioksidan, aktivitas 

antidiabetes, aktivitas nefroprotektif, aktivitas hepatoprotektif, aktivitas larvasida, 
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aktivitas dan antiinflamasi analgesik, aktivitas imunomodulator (Syafitri et al., 

2018) 

Uji aktivitas imunomodulator dapat dilakukan dengan berbagai metode 

yaitu dengan melihat aktivitas fagositosis menggunakan metode bersihan karbon 

(carbon clearance), respon hipersensitivitas tipe lambat, dan uji hemaglutinasi titer 

antibodi (Shukla, S.P., Mianty, K, 2009). Uji aktivitas fagositosis menggunakan 

metode carbon clearance untuk menentukan gambaran sistem imun nonspesifik 

dengan mengukur aktivitas sel-sel fagosit yang memfagosit organisme patogen 

yang masuk ke dalam tubuh dan menghitung jumlah total leukosit dan diferensial 

leukosit. Metode uji hemaglutinasi titer antibodi merupakan gambaran sistem imun 

spesifik dengan melihat hemaglutinasi dengan visual. Metode hipersensitivitas tipe 

lambat merupakan suatu metode yang sederhana untuk pengujian efek 

imunostimulato (Shukla, S.P., Mianty, K, 2009) 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting dan perlu untuk 

melakukan pengujian efek imunomodulator dari ekstrak etanol jahe merah pada 

kelinci. Maka, diperlukan penelitian ilmiah seperti penelitian dan pengujian 

imunostimulan di bidang farmakologi. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak etanol jahe merah (Zingiber officinale var. Rubrum) 

memiliki aktivitas imunostimulan pada kelinci (Oryctolagus cuniculus)? 
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2. Berapa dosis ekstrak etanol jahe merah (Zingiber officinale var. Rubrum) 

yang efektif sebagai imunostimulan yang dapat memberikan respon imun 

pada kelinci (Oryctolagus cuniculus)? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Defenisis Operasional 

a) Ekstrak  

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir 

semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes RI, 2020).  

b) Jahe Merah  

Tanaman jahe (Zingiber officinale) termasuk ke dalam kelas Monocotyledon 

(tanaman berkeping satu) dan famili Zingiberaceae (suku temu-temuan). Tanaman 

ini merupakan salah satu jenis tanaman rempah-rempah yang telah lama tumbuh di 

Indonesia (Setianingrum, 2013).  

c) imunostimulan 

Imunostimulan atau imunopotensiasi adalah obat yang dapat menstimulasi 

peningkatan sistem imun non spesifik pada sistem pertahanan tubuh. 

(Baratawidjaja, 2012). 

d) Uji Titer Antibodi 

Uji titer antibodi merupakan pengujian yang digunakan untuk uji efek 

imunostimulan. Pada uji ini melibatkan respon imun spesifik baik yang seluler 
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maupun yang humoral. Meningkatnya nilai titer antibodi terjadi karena adanya 

aktivitas sel Th yang menstimulasi sel B dan meningkatnya sel B ada akan terjadi 

pembentukan antibodi (Roit I.M, 2002). 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup penelitian laboratorium, yaitu 

dengan uji aktivitas ekstrak etanol jahe merah (Zingiber Officinale Var Rubrum) 

sebagai imunostimulan pada kelinci (Oryctolagus cuniculus) 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berdasarkan beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya. 

Yang dilihat manfaat, kejelasan arah dan posisi penelitian sebelumnya 

1. Berdasarkan penelitian Herawati & Saptarini (2020), yang berjudul “Studi 

Fitokimia pada Jahe Merah (Zingiber officinale Roscoe Var. Sunti Val)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar flavonoid dari jahe merah, 

identifikasi senyawa flavonoid, dan aktivitas antioksidan dari jahe merah. 

Metode ekstraksi yang digunakan adalah refluks dengan campuran pelarut 

etanol 96%: HCl 12N. Metode pengujian kadar flavonoid dilakukan 

dengan menggunakan metode komplek flavonoid: AlCl3. Pemisahan 

senyawa flavonoid dilakukan dengan metode kromatografi kolom 

menggunakan gradien pelarut. Identifikasi senyawa flavonoid dilakukan 

dengan pereaksi geser pada Spektrofotometri UV. Pengukuran aktivitas 

antioksidan jahe merah dilakukan dengan metode DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl). Pengukuran kadar flavonoid jahe merah dilakukan pada 



6 

 

 
 

pelarut etanol 96% serta campuran etanol 96% dan HCl 12 N dengan 

perbandingan 98 : 2 ; 96 : 4 ; 94 : 6. Didapatkan kadar flavonoid tertinggi 

pada jahe merah, yaitu pada campuran pelarut etanol 96%:HCl 12N (98:2). 

Pemisahan senyawa flavonoid menggunakan 21 gradien pelarut, fraksi 12 

dan 13 kemudian dilakukan identifikasi dengan pereaksi geser pada 

Spektrofotometri UV. Uji aktivitas antioksidan ekstrak jahe merah 

dilakukan dengan menggunakan metode DPPH. Nilai IC50 ekstrak jahe 

merah adalah 57,14 ppm. Kadar flavonoid rimpang jahe merah pada 

pelarut etanol 96%: HCl 12N (98:2) adalah 0,0068%. Identifikasi senyawa 

flavonoid pada ekstrak jahe merah menunjukkan bahwa senyawa 

flavonoid yang terdapat pada jahe merah adalah 7-4’- dihidroksi flavon. 

Dengan nilai IC50 57,14 ppm ekstrak jahe merah termasuk kategori 

antioksidan kuat.  

2. Penelitian yang dilakukan Artini & Veranita (2021), dengan judul 

“Tanaman herbal dalam meningkatkan sistem imun: literature review” 

pada tahun 2021” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tanaman 

herbal yang memiliki khasiat sebagai antioksidan sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh selama 

pandemi. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah literature review 

yaitu dengan mengumpulkan artikel penelitian yang terdapat di PubMed 

dan google scholar dari tahun 2011 – 2021 dengan menggunakan kata 

kunci Zingiber officinale, Curcuma zanthorrhiza, Kaempferia 

galanga sebagai anti oksidan. Artikel yang diperoleh kemudian dianalisis 
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dengan berdasarkan pedoman PRISMA dan dengan penilaian kelayakan 

menggunakan instrumen JBI. Berdasarkan Hasil dari literature review ini 

diketahui beberapa tanaman herbal dapat berkhasiat untuk meningkatkan 

sistem imun tubuh. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Inayati et al. (2020), dengan judul “ Efek 

Imunostimulator Kubis (Brasicia Oleracea Var. Capitata Alba) Terhadap 

Titer Imunoglobilin G (ig G) Pada Kalinci Yang Di induksi Dengan Sel 

Darah Merah Domba”,  penelitian ini merupakan penelitian  ekprimental 

dengan desain statistic group comparation yang bertujuan mengetahui 

pengaruh pemberian kubis (Brassica oleracea capitata alba) untuk 

meningkatkan pembentukan immunoglobulin G (IgG) pada kelinci yang 

diinduksi dengan sel darah merah domba 2 %. Hewan coba yang 

digunakan dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol. Hewan coba yang akan digunakan adalah kelinci 

dengan berat 700 – 800 gr sebanyak 20 ekor yang akan dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kontrol. Metode pemeriksaan 

yang digunakan adalah dengan uji hemaglutinasi dengan mengamati 

terjadinya aglutinasi antara serum yang diambil dari darah kelinci dengan 

sel darah merah domba   (SDMD) 2 %. Rata-rata titer Imunoglobulin G 

(IgG) pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol masing-masing 

adalah 2.26 µl/ml dan 1.62 µl/ml. Hasil uji statistik dengan paired t test 

dengan tingkat kepercayaan 0,95 % menunjukkan bahwa terdapat 
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perbedaan yang signifikan (p < 0,05) antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol yaitu dengan nilai signifikannya adalah 0,043. 

4. Penelitian yang dilakukan  Luhurningtyas et al. (2021), dalam jurnal 

“Aktivitas Imunomodulator dan Kandungan Fenol Ekstrak Terpurifikasi 

Rimpang Jahe Merah (Zingiber officinale Rosc. Var.Rubrum)” rimpang 

jahe merah (Zingiber officinale Rosc. Var.Rubrum) terbukti 

mempengaruhi sel imun dengan menurunkan level TNF-α dan IFN-Ɣ pada 

kelompok perlakuan. Adanya senyawa pengotor pada ekstrak seperti 

lemak, resin, gula, serat, pati dapat menyebabkan penurunan aktivitas pada 

uji farmakologis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

purifikasi. ekstrak rimpang jahe merah terhadap aktivitas imunomodulator 

dan kandungan fenolnya. Penarikan metabolit sekunder pada rimpang jahe 

merah menggunakan maserasi dengan pelarut etanol 96%. Purifikasi 

ekstrak dilakukan dengan cara partisi, dimurnikan dengan pelarut n-

heksana. Penentuan kandungan fenol diuji menggunakan metode Folin-

Ciocalteu. Metode bersihan karbon pada hewan coba bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas imunomodulator berdasarkan nilai konstanta 

fagositosis. Hasil pengujian kadar fenol total ekstrak kasar jahe merah 

sebesar 338,567 mg GAE/g sampel dan ekstrak purifikasi n-heksana 

sebesar 862,883 mg GAE/g sampel. Aktivitas imunomodulator ekstrak 

purifikasi jahe merah tidak berbeda signifikan dengan kelompok kontrol 

positif Phyllanthus niruri (p>0,05). Hasil pengujian diketahui bahwa 

ekstrak terpurifikasi rimpang jahe merah memberikan hasil yang 
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signifikan baik kadar fenol maupun aktivitas imunomodulator 

dibandingkan sediaan ekstrak kasarnya. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Emelda et al., 2015 dengan judul “Efek 

Imunostimulan Infus Buah Mahkota Dewa (Phaleria Macrocarpa (Scheff.) 

Boerl.) Asal Kab. Sidrap Sulawesi Selatan Terhadap Sekresi Antibodi 

Tikus Putih (Rattus Norvegicus) Jantan Dengan Teknik Hemaglutinasi” 

menunjukkan bahwa buah mahkota dewa mempunyai kandungan kimia 

yaitu flavonoid. Flavonoid dapat berfungsi sebagai antioksidan dan 

memodulasi sistem imun. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efek 

imunostimulan infus buah mahkota dewa menggunakan metode 

hemaglutinasi. Hewan uji yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus 

putih (Rattus norvegicus) jantan. Hewan uji dibagi menjadi 5 kelompok. 

Kelompok kontrol, kelompok II (SDMD 5%), kelompok III, IV dan V 

adalah kelompok yang diberi infus buah mahkota dewa dengan dosis 

berturut-turut 7,5%, 15% dan 30% selama 7 hari. Hewan uji diinduksi 

dengan SDMD 5% secara intraperitonial. Pengamatan dilakukan dengan 

melihat titer aglutinasi serum darah tikus dengan SDMD. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa infus buah mahkota memberikan titer 

antibodi tertinggi pada konsentrasi 7,5%. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin menguji aktivitas 

imunostimulan ekstrak etanol jahe merah (Zingiber officinale var. 

Rubrum) dengan menggunakan antigen berupa Sel Darah Merah Domba 
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sebagai antigen dan menggunakan metode titer antibodi pada hewan uji 

kelinci (Oryctolagus cuniculus).  

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas imunostimulan jahe merah (Zingiber officinale 

var. Rubrum) pada kelinci (Oryctolagus cuniculus). 

2. Untuk mengetahui berapakah  dosis ekstrak etanol jahe merah (Zingiber 

officinale var. Rubrum) yang efektif sebagai imunostimulan yang dapat 

memberikan respon imun pada kelinci (Oryctolagus cuniculus). 

F. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aktivitas 

imunostimulan pada jahe merah (Zingiber Officinale Var Rubrum). 

2. Menambah inventaris tanaman obat tradisional yang berkhasiat sebagai 

imunostimulan
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Uraian Tumbuhan 

Tanaman jahe (Zingiber officinale) termasuk ke dalam kelas Monocotyledon 

(tanaman berkeping satu) dan famili Zingiberaceae (suku temu-temuan). Tanaman 

ini merupakan salah satu jenis tanaman rempah-rempah yang telah lama tumbuh di 

Indonesia. Bisa dikatakan, didatangi bangsa asing sejak beberapa abad silam karena 

keberadaan jahe ini (Setianingrum, 2013) 

Jahe merah yang memiliki nama latin Zingiber officinale var. Rubrum. Jahe 

ini biasa disebut dengan jahe sunti. Jahe merah memiliki rasa yang sangat pedas 

dengan aroma yang sangat tajam sehingga sering dimanfaatkan untuk pembuatan 

minyak jahe dan bahan obat-obatan. Jahe merah memiliki rimpang yang berwarna 

kemerahan dan lebih kecil dibandingkan dengan jahe putih kecil atau sama seperti 

jahe kecil dengan serat yang kasar. Jahe ini memiliki kandungan minyak atsiri 

sekitar 2,58-3,90% dari berat kering (Setianingrum, 2013) 

1. Klasifikasi Tanaman Jahe Merah 

Menurut Hapsoh  (2010) klasifikasi jahe merah adalah sebagai berikut: 

Regnum : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Ordo : Musales 

Family : Zingiberaceae 

Genus : Zingiber 

Spesies : Zingiber officinale var. Rubrum 
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Gambar  1. Gambar Jahe Merah 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

2. Bentuk Morfologi Jahe Merah 

Jahe merah mempunyai rimpang lebih kecil dibandingkan dengan jahe 

gajah ataupun jahe kecil, berwarna merah sampai jingga muda. Seratnya agak kasar, 

aromanya tajam, dan rasanya sangat pedas. Panjang akar 17,03 - 24,06 cm, diameter 

akar 5,36 - 5,46 mm, panjang rimpang 12,33 - 12,60 cm, tinggi rimpang 5,86 - 7,03 

cm, dan berat rimpang 0,29 - 1,17 kg. Jahe merah mempunyai batang agak keras, 

berbentuk bulat kecil, berwarna hijau kemerahan, diselubungi oleh pelepah daun, 

dan tinggi tanaman 14,05 - 48,23 cm. Jahe merah mempunyai daun berselang-seling 

teratur. Warna daun lebih hijau (gelap) dibandingkan dengan jahe gajah ataupun 

jahe kecil. Permukaan daun atas berwarna hijau muda dibandingkan dengan bagian 

bawah. Luas daun 32,55 - 51,18 mm, panjang daun 24,30 - 24,79 cm, lebar daun 

2,79 - 7,97 cm (Endyah Murniati, 2010). 
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3. Syarat Tumbuh Tanaman Jahe Merah 

Tanaman jahe akan menghasilkan produksi secara optimal apabila ditanam 

pada tempat dan lingkungan yang memenuhi persyaratan tumbuhnya. Selain itu, 

varietas jahe yang secara genetik memiliki sifat produktivitas tinggi juga dapat 

mempengaruhi produksi. Untuk mendapatkan hasil yang baik, kondisi lahan juga 

harus diperhatikan, baik dari tingkat kesuburan maupun topografinya. 12 Tanaman 

jahe dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian tempat sekitar 200 - 600 m di atas 

permukaan laut. Akan tetapi, tanaman jahe juga masih dapat tumbuh dengan baik 

sampai ketinggian 900 m dpl. Curah hujan rata-rata yang dibutuhkan tanaman jahe 

sekitar 2.500 - 4.000 mm atau dengan bulan basah 7 - 9 bulan. Suhu tahunan optimal 

untuk pertumbuhan jahe rata-rata sekitar 25 - 30 ºC. Kondisi tanah yang baik bagi 

tanaman jahe adalah tanah yang subur, gembur, dan banyak mengandung bahan 

organik. Jenis tanah yang cocok yaitu tanah latosol merah coklat atau andosol. 

Sementara itu, tekstur tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman jahe adalah 

tanah-tanah bertekstur lempung, lempung liat berpasir, lempung berdebu, serta 

lempung berliat. Untuk derajat keasaman, pH tanah yang dibutuhkan adalah 6,8 - 

7,4. Walaupun demikian, tanaman jahe masih dapat tumbuh dengan baik dengan 

pH tanah minimal 4,5. Kelerengan atau kemiringan tanah tempat tumbuhnya 

tanaman jahe juga harus diperhatikan. Hal itu terkait dengan perakaran yang 

dangkal dari tanaman jahe tentu berpengaruh terhadap kekuatan tanaman yang 

tumbuh pada lahan-lahan berlereng. Kemiringan yang baik untuk tumbuhnya 

tanaman jahe adalah tanah dengan kemiringan kurang dari 3% (Setianingrum, 

2013). 
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4. Kandungan Kimia Jahe Merah 

Jahe merah mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan jenis jahe 

lainnya, terutama jika ditinjau dari segi kandungan senyawa kimia dalam 

rimpangnya. Menurut (Lentera, 2002), di dalam rimpang jahe merah (Zingiber 

officinale var. Rubrum) terkandung zat gingerol, 13 oleoresin, dan minyak atsiri 

yang tinggi, sehingga lebih banyak digunakan sebagai bahan baku obat. 

Jahe memiliki beberapa kandungan kimia yang berbeda. Menurut  

Setianingrum (2013) terdapat kandungan kimia pada tiga jenis jahe dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 1 . Kandungan pada Jahe Gajah, Jahe Emprit, dan Jahe Merah 

Karakteristik Jenis jahe 

Jahe Gajah Jahe Emprit Jahe Merah 

Minyak Atsiri % 1,62-2,29 3,05-3,48 3,90 

Pati % 55,10 54,70 44,99 

Serat % 6,89 6,59 8,99 

 

Kandungan gingerol jahe merah lebih tinggi dibanding jahe lainnya. 

Karakteristik bau dan aroma jahe berasal dari campuran senyawa zingeron, shogaol, 

serta minyak atsiri dengan kisaran 1-3% dalam jahe segar. 

Jahe merah memiliki rasa pedas yang lebih tinggi, hal itu disebabkan karena 

kandungan oleoresin pada jahe merah lebih tinggi dibanding jahe gajah dan jahe 

emprit. Kandungan oleoresin setiap jenis jahe berbeda-beda. Oleoresin jahe bisa 

mencapai sekitar 3%, tergantung jenis jahe. Oleoresin adalah minyak damar yang 

merupakan campuran minyak atsiri sebagai pembawa aroma dan sejenis damar 
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sebagai pembawa rasa. Menurut Hargono, (2014) oleoresin jahe banyak 

mengandung komponen pembentuk rasa pedas yang tidak menguap, terdiri atas 

gingerol, zingiberene, shagaol, minyak jahe, dan resin. Kandungan minyak atsiri 

dan oleoresin yang cukup tinggi pada rimpang jahe merah dipercaya menyebabkan 

jahe merah memiliki peranan penting dalam dunia pengobatan, baik pengobatan 

tradisional maupun untuk skala industri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. 

Menurut Setianingrum (2013) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

komposisi kimia rimpang jahe adalah: 

1) Jenis Jahe 

Perbedaan jenis jahe dapat menyebabkan kandungan kimia berbeda karena 

adanya faktor genetik dan proses metabolisme tumbuhan. 

2) Tanah Sewaktu Jahe Ditanam 

Perbedaan jenis jahe dapat menyebabkan kandungan kimia berbeda karena 

adanya faktor genetik dan proses metabolisme tumbuhan. 

3) Umur Rimpang Saat di Panen 

Jenis komponen kimia berhubungan dengan usia panen. Jahe berumur 5-7 

bulan mengandung sedikit serat dan lebih sedikit komponen zat pedas, jahe pada 

usia 9 bulan, komponen volatil dan zat pedasnya mencapai maksimum 

4) Pengolahan Jahe 

Jahe dapat dibuat berbagai produk olahan jahe. Serbuk simplisia jahe 

memiliki kandungan kimia yang beragam dan kompleks seperti minyak atsiri, 

fenol, flavonoid, oleoresin, dan lain-lain, jika diolah dalam bentuk oleoresin atau 

minyak atsirinya saja, maka kandungan kimianya lebih spesifik (Amin, 2021) 
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5. Khasiat dan Manfaat Jahe Merah 

Jahe merah sebagai bahan baku obat dengan rasanya yang panas dan pedas, 

telah terbukti berkhasiat dalam 15 menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti 

minuman penghangat tubuh, pelega tenggorokan, pencegah mual, anti mabuk, 

penambah nafsu makan, penurun tekanan darah, dan manfaat lainnya. Minyak atsiri 

jahe merah berisi gingerol yang berbau harum khas jahe, berkhasiat mencegah dan 

mengobati mual dan muntah, misalnya karena mabuk kendaraan atau pada wanita 

yang hamil muda. Rasanya yang tajam dapat merangsang nafsu makan, 

memperkuat otot usus, membantu mengeluarkan gas usus serta membantu fungsi 

jantung. Dalam pengobatan tradisional Asia, jahe merah dipakai untuk mengobati 

selesma, batuk, diare, dan penyakit radang sendi tulang seperti artritis. Jahe merah 

juga dipakai untuk meningkatkan pembersihan tubuh melalui keringat (Lentera, 

2002). 

Menurut Lentera (2002) efek farmakologis jahe merah dapat memperkuat 

khasiat obat lain seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 2. Efek Farmakologis Zat Aktif yang Terkandung Dalam Rimpang Jahe 

Merah 

Jenis Zat Aktif Efek Farmakologis 

Limonene Menghambat jamur Candida albicans, 

anticholinesterase, obat flu. 

1,8 cineole Mengatasi ejakulasi dini prematur, anestetik 

anticholinesterase, merangsang aktivitas saraf pusat, 

merangsang ereksi, merangsang keluarnya keringat, 

dan penguat hepar 

10-dehydroginger-dione, 

10- ginger-dione, 6-

ginger dion, 6- gingerol 

Merangsang keluarnya ASI, menghambat kerja 

enzim siklooksidase, penekan prostaglandin. 
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Alpha-linolenic acid Anti perdarahan diluar haid, merangsang kekebalan 

tubuh, merangsang produksi getah bening 

Arginine Mencegah kemandulan, memperkuat daya tahan 

sperma 

Aspartic acid Perangsang syaraf, penyegar 

Beta-sitosterol Perangsang hormon androgen, menghambat hormon 

estrogen, mencegah hiper-lipoprotein, melemahkan 

potensi sperma, bahan baku feroid. 

Caprylic-acid Anti jamur Candida albicans 

Capsaicin (seluruh 

bagian tanaman) 

Merangsang ereksi, menghambat keluarnya enzim 5-

lipoksigenase dan siklo-oksidase, meningkatkan 

aktivitas kelenjar endokrin 

Chlorogenic acid 

(seluruh bagian 

tanaman) 

Mencegah proses penuaan, merangsang regenerasi 

kulit. 

Farnesol Merangsang regenerasi sel normal. 

 

B. Uraian Hewan Uji 

Hewan percobaan adalah hewan yang digunakan dalam penelitian biologis 

maupun biomedis atau jenis hewan yang dipelihara secara intensif di laboratorium. 

Sebagai hewan percobaan, hewan laboratorium harus memiliki persyaratan-

persyaratan, antara lain (1) mudah diperoleh dengan jumlah yang memadai; (2) 

mudah dipelihara, diproduksi dan ditangani; (3) mudah diamati/di monitor; (4) 

memberikan respons fisiopatologi yang cenderung sama; (5) tersedia cukup 

informasi tentang positif dan negatifnya hewan tersebut menjadi model; (6) tidak 

tergantikan dengan model non-hewan seperti simulasi komputer ataupun oleh 

studio in-vitro (Menkoi Widjojo, 1988). Kelinci merupakan satu diantara mamalia 

yang bermanfaat. Kelinci biasanya dimanfaatkan untuk produksi daging, hewan 

percobaan, dan hewan peliharaan. Jenis kelinci untuk beberapa tujuan berbeda-beda 

(Curnin DM MC dan JM Bassert, 1985). 
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Kelinci yang dipelihara di Indonesia sebagian besar adalah keturunan 

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

badan kurang dari 2 kg. Jenis inilah yang sering digunakan sebagai hewan 

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

sengaja diimpor dari Eropa, Selandia Baru, Australia, dan Amerika untuk tujuan 

produksi daging bagi konsumsi manusia. Hasil persilangan antara kedua jenis 

kelinci tersebut sudah banyak dipelihara oleh petani dan biasanya kelinci jenis besar 

digunakan untuk produksi antiserum, sedangkan kelinci jenis kecil digunakan untuk 

uji-uji kualitatif (Malole M.B.M. dan Pramono C.S.U., 1989). 

1. Taksonomi Kelinci 

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

cuniculus) adalah sebagai berikut:  

Phylum  : Chordata  

Subphylum  : Vertebrata  

Class   : Mamalia  

Ordo  : Lagomorpha  

Family  : Leporidae  

Genus  : Oryctolagus (rabbits), Lepos (hares), Octona (pikas), 

Silvilagus (cottontails) 

Species  : cuniculus forma domestica (domestic rabbit), cuniculus 

(wild rabbit) 

 

2. Karakteristik Umum Kelinci  

Selain karakteristik sepasang gigi seri atas, ada perbedaan yang 

membedakan kelinci dari hewan rodensia lainnya. Terdapat  ringkasan data 

fisiologis yang unik dari kelinci seperti yang tersaji di bawa ini (Sirois, 2005) 
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Tabel 3. Karakteristik 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 

 

C. Sistem Imun 

Sistem imunitas merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang 

memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel 

abnormal yang merugikan tubuh. Sistem imunitas kita ini tidak memiliki tempat 

khusus di tubuh dan tidak dikontrol oleh otak dll. Saat Patogen masuk ke tubuh kita, 

antigen atau molekul yang terletak pada dinding sel bakteri atau lapisan organisme, 

merangsang sistem imunitas kita untuk menghasilkan antibodi untuk melawan dan 

melindungi tubuh (Setianingrum, 2013) 

Sistem imunitas ini berbentuk sel-sel tertentu yang berfungsi sebagai 

pasukan pertahanan tubuh kita dalam memerangi patogen yang sudah disebutkan di 

atas tadi, yang berpotensi menyebabkan gangguan pada tubuh kita (Siti Nur Aidah, 

2020). Imunitas merupakan suatu reaksi dalam tubuh terhadap bahan asing yang 

masuk ke dalam tubuh secara molekuler atau selular. Sistem ini berupa sel atau 
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molekul untuk mengenali dan membedakan berbagai benda asing baik berasal dari 

dalam tubuh maupun dari luar (Waluyo, 2020). 

D. Respon Imun 

Pada saat antigen masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan memberikan 

respon terhadap antigen tersebut sebagai bentuk untuk melakukan perlindungan 

diri. Respon tersebut dibagi menjadi dua, respon imun alami/non-spesifik dan 

respon imun adaptif/spesifik. Respon dari sistem imun ini akan menghasilkan 

interaksi antara satu komponen dengan komponen lain membentuk suatu aktivitas 

biologis yang serasi dan seirama dan berlangsung secara bersama-sama (Roit, 

2002). Respon lini pertama tubuh terhadap adanya zat asing dikenal sebagai respon 

imun alami/non-spesifik. Sedangkan respon imun adaptif/spesifik memiliki 

kemampuan dalam mengingat kembali (memori) sehingga dapat memberikan 

respon yang lebih efektif pada invasi selanjutnya (Getz, 2005).  

Dengan kemajuan imunologi yang telah dicapai sekarang ini, maka konsep 

imunitas dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang bersifat faali yang 

melengkapi manusia dan binatang dengan suatu kemampuan untuk mengenal suatu 

zat sebagai asing terhadap dirinya, yang selanjutnya tubuh akan mengadakan 

tindakan dalam bentuk netralisasi, melenyapkan atau memasukkan dalam proses 

metabolisme yang dapat menguntungkan dirinya atau menimbulkan kerusakan 

jaringan tubuh sendiri. Konsep imunitas tersebut, bahwa yang pertama-tama 

menentukan ada tidaknya tindakan oleh tubuh (respons imun), adalah kemampuan 

sistem limforetikuler untuk mengenali bahan itu asing atau tidak.  
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Rangsangan terhadap sel-sel tersebut terjadi apabila kedalam tubuh terpapar 

suatu zat yang oleh sel atau jaringan tadi dianggap asing. Konfigurasi asing ini 

dinamakan antigen atau imunogen dan proses serta fenomena yang menyertainya 

disebut dengan respons imun yang menghasilkan suatu zat yang disebut dengan 

antibodi. Jadi antigen atau imunogen merupakan potensi dari zat-zat yang dapat 

menginduksi respons imun tubuh yang dapat diamati baik secara seluler maupun 

humoral. Dalam keadaan tertentu (patologik), sistem imun tidak dapat membedakan 

zat asing (non-self) dari zat yang berasal dari tubuhnya sendiri (self), sehingga sel-

sel dalam sistem imun membentuk zat anti terhadap jaringan tubuhnya sendiri. 

Kejadian ini disebut dengan Autoantibodi (Suardana, 2017).  

Sistem pertahanan tubuh (sistem imun) adalah sistem pertahanan yang 

berperan dalam mengenal, menghancurkan serta menetralkan benda-benda asing 

atau sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Bila sistem imun terpapar 

oleh zat yang dianggap asing, maka akan terjadi dua jenis respons imun, yaitu 

respons imun non spesifik dan respons imun spesifik. Walaupun kedua respons 

imun ini prosesnya berbeda, namun telah dibuktikan bahwa kedua jenis respons 

imun diatas saling meningkatkan efektivitasnya. Respons imun yang terjadi 

sebenarnya merupakan interaksi antara satu komponen dengan komponen lain yang 

terdapat didalam sistem imun. Interaksi tersebut berlangsung bersama-sama 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu aktivitas biologis yang seirama dan 

serasi (Suardana, 2017). 
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1. Pertahanan Tubuh Bawaan (Pertahanan nonspesifik) 

Pertahanan tubuh bawaan sejak lahir ini disebut nonspesifik karena tidak 

ditujukan untuk melawan antigen tertentu tetapi memberikan respon langsung 

terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Setiap benda asing yang 

memasuki tubuh pertama kali akan dihadapi oleh mekanisme pertahanan 

nonspesifik. Mekanisme ini memiliki dua garis pertahanan yaitu: 

a. Garis pertahanan pertama oleh bagian eksternal (terluar) tubuh seperti kulit, 

membran mukosa dan zat kimia antimikroba. 

b. Garis pertahanan kedua terjadi di bagian dalam tubuh berupa fagositosis oleh 

sel fagosit, reaksi inflamasi dan interferon (Siti Nur Aidah, 2020) 

Imunitas non spesifik merupakan sistem imun bawaan yang diperoleh sejak 

lahir. Sistem ini dapat berupa respon langsung terhadap antigen dan tidak ditujukan 

langsung terhadap mikroorganisme. Secara seluler dapat berupa sel pagosit, NK lan 

sel mediator (Waluyo, 2020). Respon imun alami melindungi tubuh terhadap 

adanya zat asing yang masuk. Respon imun ini meliputi pertahanan fisik/mekanik, 

pertahanan biokimia, pertahanan humoral, dan pertahanan seluler. Respon ini 

menjadi pertahanan lini pertama tubuh dalam menghadapi serangan mikroba dan 

patogen asing dengan cara memberikan respon secara langsung dan dengan cepat 

memusnahkannya. Respon ini akan ditingkatkan oleh adanya infeksi, misalnya 

selama fase akut penyakit, maka jumlah sel leukosit juga akan meningkat. Adanya 

rangkaian kompleks dari peristiwa selular dan molekular dapat memediasi respon 

imun innate/bawaan termasuk fagositosis, inflamasi, aktivasi komplemen, dan sel 

natural killer (sel NK) (Sudiono, 2018).  
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Fagositosis merupakan proses penghancuran antigen sebagai upaya 

pertahanan diri oleh tubuh. Peranan penting dalam proses fagositosis dilakukan oleh 

sel monosit, makrofag, dan neutrofil. Proses pertama sebelum terjadinya peristiwa 

fagositosis, yaitu perlekatan antigen pada permukaan sel fagosit. Antigen tersebut 

akan melepaskan zat atau mediator tertentu yang dapat memediasi faktor 

leukotaktik atau kemotaktik sehingga dapat mendorong sel-sel fagosit bergerak 

menuju tempat keberadaan antigen (Suardana, 2017a).  

2. Pertahanan Tubuh Spesifik 

Merupakan respon imun yang didapat (acquired), yang timbul akibat dari 

rangsangan antigen tertentu, sebagai akibat tubuh pernah terpapar sebelumnya. 

Respons imun spesifik dimulai dengan adanya aktivitas makrofag atau antigen 

presenting cell (APC) yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat 

menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Dengan rangsangan antigen yang telah 

diproses tadi, sel-sel sistem imun berproliferasi dan berdiferensiasi sehingga 

menjadi sel yang memiliki kompetensi imunologik dan mampu bereaksi dengan 

antigen (Suardana, 2017). Respon imun spesifik terjadi karena induksi atau 

pemaparan oleh antigen. Sifat dari sistem imunitas ini memberi respon lebih efektif 

pada infeksi yang sama berikutnya. Antigen. akan melakukan kontak dengan sel 

tertentu dan akan menstimulasi proses destruksi, degradasi dan eliminasi (Waluyo, 

2020).  

Imunitas dihasilkan dari produksi antibodi spesifik yang dikhususkan untuk 

antigen tertentu. Antigen singkatan dari antibodi-generators, merupakan suatu 

molekul penanda yang terdapat pada permukaan sel yang dapat merangsang 
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produksi antibodi. Sedangkan antibodi adalah protein plasma yang dihasilkan oleh 

sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan 

bereaksi dengan antigen tersebut. 

Pertahanan spesifik dapat mengenal benda asing atau antigen yang sama 

pada pertemuan berikutnya. Hal ini karena terdapat kemampuan mengingat kembali 

antigen tertentu. Hal ini dapat diaplikasikan pada konsep imunisasi. Imunisasi 

adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan 

memberikan vaksin. Vaksin adalah suatu cairan yang berisi bakteri atau virus yang 

telah dilemahkan atau dimatikan sehingga dapat menimbulkan kekebalan 

(imunitas) oleh antibodi. Jika kekebalan muncul karena respon dari adanya infeksi 

dan dapat sembuh, disebut kekebalan alamiah. Bila kekebalan timbul karena dibuat, 

contohnya karena vaksin maka disebut kekebalan buatan (Siti Nur Aidah, 2020). 

Walaupun antigen pada kontak pertama (response primer) dapat 

dimusnahkan dan kemudian sel-sel sistem imun mengadakan involusi, namun 

respons imun primer tersebut sempat mengakibatkan terbentuknya klon atau 

kelompok sel yang disebut dengan memory cells yang dapat mengenali antigen 

bersangkutan. Apabila dikemudian hari antigen yang sama masuk kedalam tubuh, 

maka klon tersebut akan berproliferasi dan menimbulkan respons sekunder spesifik 

yang berlangsung lebih cepat dan lebih intensif dibandingkan dengan respons imun 

primer (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 intraseluler, antara lain di dalam 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 ke 

dalam sel lainnya (Suardana, 2017).  

b. Respon imun humoral 

Respons imun humoral, diawali dengan diferensiasi limfosit B menjadi satu 

populasi (klon) sel plasma yang melepaskan antibodi 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 selection). Antibodi ini akan berikatan 

dengan antigen membentuk kompleks antigen – antibodi yang dapat mengaktivasi 



26 

 

 

 
 

komplemen dan mengakibatkan hancurnya antigen tersebut. Supaya limfosit B 

berdiferensiasi dan membentuk antibodi 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). 

c. Interaksi antara respons imun seluler dengan humoral 

Interaksi ini disebut dengan Antibodi Dependent Cell Mediated Cytotoxicity 

(ADCC), karena sitolisis baru terjadi bila dibantu oleh antibodi. Dalam hal ini 

antibodi berfungsi melapisi antigen sasaran, 10 sehingga sel natural killer (NK), 

yang mempunyai reseptor terhadap fragmen Fc antibodi, dapat melekat erat pada 

sel atau antigen sasaran. Perlekatan sel NK pada kompleks antigen antibodi tersebut 

mengakibatkan sel NK dapat menghancurkan sel sasaran. 

Respons imun spesifik (adaptif) dapat dibedakan dari respons imun bawaan, 

karena adanya ciri-ciri umum yang dimilikinya yaitu; bersifat spesifik, heterogen 

dan memiliki daya ingat atau memory. Adanya sifat spesifik akan membutuhkan 

berbagai populasi sel atau zat yang dihasilkan (antibodi) yang berbeda satu sama 

lain, sehingga menimbulkan sifat heterogenitas tadi. Kemampuan mengingat, akan 

menghasilkan kualitas respons imun yang sama terhadap konfigurasi yang sama 

pada pemaparan berikutnya (Suardana, 2017).       

 

 



27 

 

 

 
 

E. Antibodi 

Bila darah dibiarkan membeku akan meninggalkan serum yang 

mengandung berbagai bahan larut tanpa sel. Bahan larut tersebut mengandung 

molekul antibodi yang digolongkan dalam protein yang disebut globulin dan 

sekarang dikenal sebagai imunoglobulin. Dua cirinya yang penting ialah spesifitas 

dan aktivitas biologi Immunoglobulin (Ig) dibentuk oleh sel plasma yang berasal 

dari proliferasi sel B yang terjadi setelah kontak dengan antigen. Antibodi yang 

terbentuk secara spesifik akan mengikat antigen baru lainnya yang sejenis. Bila 

serum protein tersebut dipisahkan dengan cara elektroforesis, maka imunoglobulin 

terbanyak ditemukan dalam fraksi globulin gamma, meskipun ada beberapa 

imunoglobulin yang juga ditemukan dalam fraksi globulin alfa dan beta 

(Baratawidjaja, 2012).  

Molekul imunoglobulin mempunyai rumus bangun yang heterogen 

meskipun hanya terdiri dari 4 polipeptida dasar 

Gambar  2. Skematis Sebuah Antibodi 

Sumber: (Baratawidjaja, 2012) 
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Bagian bervariasi dekat ujung NH2 yang dibentuk oleh molekul kecil dan 

bagian molekul besar, mengikat antigen. Ujung karboksil dapat bereaksi dengan 

reseptor permukaan sel.  

 

1. Sintesis dan Sekresi Imunoglobulin 

Syarat sintesis imunoglobulin atau antibodi adalah sedemikian rupa sehingga 

tidak ada satu orangpun mempunyai kekuatan monopoli dalam pembentukan 

antibodi. Umumnya jika antigen dapat dipertemukan dengan makrofag, limfosit B 

dan limfosit T, maka terjadilah pembentukan imunoglobulin. Keadaan ini terjadi 

dalam kelenjar limfe, limpa dan jaringan nodulus limfoid tertentu sepanjang 

permukaan mukosa. Dengan demikian maka jika antigen memasuki jaringan 

subkutan, seperti yang terjadi sewaktu individu disuntik, antigen tersebut akan 

mengalir melalui pembuluh limfe ke kelenjar limfe regional, dimana selanjutnya 

terjadi pembentukan antibodi. Jika antigen secara langsung memasuki aliran darah, 

maka limpa adalah tempat utama pembentukan antibodi (Price, 1995).  

F. Antigen dan Imunogen 

Antigen adalah suatu substansi atau potensi dari suatu zat yang mampu 

merangsang timbulnya respons imun yang dapat dideteksi, baik berupa respons 

imun seluler, maupun respons imun humoral atau respons imun kedua-duanya. 

Karena sifatnya itu, maka antigen disebut juga imunogen. Imunogen yang paling 

poten umumnya merupakan makromolekul protein, polisakarida atau polimer 

sintetik yang lain seperti polivinilpirolidon (PVP). Imunogenisitas atau kemampuan 
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dari imunogen untuk merangsang terbentuknya antibodi tergantung dari antigennya 

sendiri, cara masuknya, individu yang menerima antigen tersebut, dan kepekaan 

dari metode yang digunakan untuk mendeteksi respon imunnya  

Secara umum antigen dapat digolongkan menjadi antigen eksogen dan 

antigen endogen. Antigen eksogen adalah antigen yang berasal dari luar tubuh 

individu, misalnya berbagai jenis bakteri, virus dan obat-obatan. Sedangkan antigen 

endogen adalah antigen yang berasal dari dalam tubuh sendiri, misalnya; antigen 

xenogeneic atau heterolog yang terdapat dalam spesies yang berlainan. Antigen 

autolog atau idiotipik yang merupakan komponen dari tubuh sendiri, dan antigen 

allogenic atau homolog yang membedakan satu individu dari individu yang lain 

dalam satu spesies. Contoh determinant antigen homolog adalah antigen yang 

terdapat pada eritrosit, leukosit, trombosit, protein serum dan major 

histocompatibility complex (MHC) (Suardana, 2017) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi imunogenisitas dari suatu molekul atau 

substansi sangat kompleks dan tidak dapat dipahami secara gamblang, akan tetapi 

beberapa kondisi tertentu telah diketahui perannya dalam menimbulkan sifatnya 

imunogenisitas tersebut seperti:  

a. Keasingan 

Sistem imun yang normal dapat membedakan antara diri (self) dan asing 

(non self), maka untuk menjadi imunogenik substansi tersebut harus bersifat asing. 

Misalnya, albumin yang dimurnikan dari serum kelinci kemudian disuntikkan 

kepada kelinci lain yang sama galurnya, maka tidak akan menimbulkan respons 
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imun, akan tetapi apabila albumin tersebut disuntikkan kepada binatang lain atau 

kepada manusia, maka akan menimbulkan respons imun yang nyata. Ini 

menunjukan albumin kelinci dianggap asing oleh hewan yang lain. 

b. Ukuran Molekul 

Molekul substansi harus berukuran cukup besar, walaupun belum diketahui 

secara pasti batas ukuran molekul yang menentukan imunogenitas. Molekul-

molekul kecil seperti asam amino atau monosakarida umumnya kurang atau tidak 

imunogenik. Substansi yang mempunyai berat molekul kurang dari 10.000 bersifat 

imunogenik lemah bahkan sama sekali tidak imunogenik. Sedangkan substansi 

yang memiliki berat molekul lebih dari 100.000 (umumnya makromolekul), 

merupakan imunogen yang sangat poten. 

c. Kerumitan struktur kimiawi 

Susunan molekul harus kompleks. Semakin kompleks susunan molekulnya 

maka semakin tinggi imunogenitas substansi bersangkutan. Azas ini dapat 

dilukiskan secara jelas pada percobaan-percobaan dengan menggunakan 

polipeptida buatan. Suatu molekul homopolimer yang terdiri atas unit-unit yang 

tersusun oleh satu jenis asam amino, walaupun merupakan molekul berukuran 

besar, tapi bersifat sebagai imunogen yang lemah. Misalnya; polyalanine, polilisin 

dan yang lainnya. Sedangkan molekul kopolimer yang tersusun atas dua atau tiga 

jenis asam amino merupakan imunogen yang sangat potensial. Adanya gugus asam 

amino aromatik (tirosin) akan memberikan sifat lebih imunogenik dari pada gugus 

non-aromatik. Hal ini dapat dibuktikan dengan penambahan molekul tirosin pada 

gelatin, sehingga dapat meningkatkan imunogenisitasnya. Untuk menentukan batas 
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yang jelas struktur molekul yang bagaimana yang imunogenik tidaklah mudah. Kita 

hanya dapat menyatakan bahwa makin rumit atau makin kompleks struktur 

molekulnya maka semakin imunogenik zat tersebut. 

d. Konstitusi genetik 

Kemampuan untuk mengadakan respons imun terhadap antigen bergantung 

terhadap susunan genetic dari suatu individu. Telah diketahui bahwa polisakarida 

yang murni akan bersifat imunogenik apabila disuntikkan pada mencit atau 

manusia, namun imunogenitasnya akan hilang apabila disuntikkan pada marmot. 

Ketergantungan akan konstitusi genetic terlihat pada percobaan dengan 

menggunakan marmot yang  berbeda galurnya, yaitu apabila galur dua disuntik 

dengan polylisin akan membangkitkan respons imun, akan tetapi jika disuntikkan 

pada galur 13 tidak menimbulkan respons imun. Ternyata kemampuan untuk 

mengadakan respons imun pada marmot galur dua diatur oleh gen yang memiliki 

autosom dan diwariskan secara dominan 

e. Metode pemasukan antigen 

Cara masuk antigen kedalam tubuh, akan menentukan respons imun yang 

ditimbulkan. Ada kalanya sejumlah antigen yang dimasukkan secara intravena 

tidak menimbulkan respons imun, dibandingkan dengan antigen sama yang 

dimasukkan secara subkutan. Pada umumnya cara pemasukan antigen kedalam 

tubuh dapat langsung melalui kulit, melalui pernapasan, melalui saluran 

pencernaan, atau disuntikkan melalui subkutan, intraperitoneal, intravena dan 

intramuskular. 
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G. Imunomodulasi  

Imunomodulasi adalah cara untuk mengembalikan dan memperbaiki sistem 

imun yang fungsinya terganggu atau untuk menekan fungsi yang berlebihan. Obat 

yang dapat mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun disebut 

imunomodulator. Obat golongan imunomodulator bekerja menurut tiga cara, yaitu 

imunorestorasi, imunostimulasi dan imunosupresi. Imunorestorasi dan 

imunostimulasi disebut imunopotensiasi atau up regulation sedangkan 

imunosupresi disebut juga down regulation (Baratawidjaja, 1996). 

1. Imunostimulasi 

Imunostimulasi adalah cara memperbaiki fungsi sistem imun dengan 

menggunakan bahan yang merangsang sistem tersebut. Imonostimulan atau 

imunopotensiasi adalah bahan obat yang dapat menstimulasi sistem imun non 

spesifik pada sistem pertahanan tubuh. Bahan ini dapat disebut juga 

imunostimulator yang dibagi menjadi dua yaitu biologi dan sintetik. Mekanisme 

umum dari imunostimulan yaitu memperbaiki ketidakseimbangan sistem imun 

dengan cara meningkatkan imunitas baik yang spesifik maupun yang non spesifik 

(Baratawidjaja and Rengganis, 2012). Secara umum, sel sel yang terlibat dalam 

sistem imun adalah sel T dan sel B yang masing-masing dihasilkan oleh timus dan 

sumsum tulang belakang. Pada proses perkembangan sel-sel tersebut dapat 

dilakukan stimulasi dengan suatu imunostimulan (Sukmayadi et al., 2014). Limfa 

adalah organ limfoid sekunder yang mengandung sel limfosit B dan T yang 

berfungsi dalam proses imun spesifik. Selain itu, pada limfa terdapat sel dendritik 
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dan makrofag yang berfungsi sebagai antigen presenting cell yang dapat 

memberikan antigen kepada sel limfoid (Suardana, 2017). 

Imunostimulator biologi antara lain hormon timus, lymphokine, interferon, 

antibodi monoklonal, bahan yang berasal bakteri dan jamur. Imunostimulator 

sintetik antara lain levamisole, isoprinosine, dan muramyl dipeptide. 

2. Imunosupresi 

Imunosupresi merupakan suatu tindakan untuk menekan respon imun. 

Kegunaannya di klinik terutama pada transplantasi alat tubuh dalam usaha 

mencegah reaksi penolakan dan pada penyakit autoimun untuk menghambat 

pembentukan antibodi. Imunosupresan umumnya tidak ditujukan terhadap antigen 

spesifik, contohnya adalah steroid, azathioprine, siklofosfamid. 

3. Imunorestorasi  

Imunorestorasi adalah suatu cara untuk mengembalikan fungsi sistem imun 

yang terganggu dengan memberikan berbagai komponen sistem imun, seperti 

immunoglobulin dalam bentuk immune serum globulin (ISG), hyperimmune serum 

globulin (HSG), plasma, dan transplantasi sumsum tulang, jaringan hati, timus, 

plasmapheresis (penghilangan plasma) dan leukapheresis (penghilangan leukosit) 

(Baratawidjaja, 1996). 

Metode yang digunakan untuk uji imunomodulator adalah 

1. Uji respon hipersensitivitas lambat  

Uji respon hipersensitivitas merupakan pengujian efek imunomodulator 

terkait dengan respon imun spesifik. Respon hipersensitivitas tipe lambat 
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merupakan respon imun seluler yang melibatkan aktivasi sel Th yang akan 

melepaskan sitokin yang bersifat proinflamasi dan meningkatkan aktivitas 

makrofag yang ditandai dengan pembengkakan kaki hewan uji (Roit I.M, 2002). 

2. Uji titer antibodi  

Uji titer antibodi merupakan pengujian yang digunakan untuk uji efek 

imunostimulan. Pada uji ini melibatkan respon imun spesifik baik yang seluler 

maupun yang humoral. Meningkatnya nilai titer antibodi terjadi karena adanya 

aktivitas sel Th yang menstimulasi sel B dan meningkatnya sel B ada akan terjadi 

pembentukan antibodi (Roit I.M, 2002). 

3. Uji bersihan karbon  

Uji bersihan karbon merupakan pengujian standar dalam partikel asing yang 

terdapat dalam darah yang dapat terjadi pada proses fagositosis terhadap benda 

asing yang terdapat dalam darah. Uji bersihan karbon dilakukan untuk mengamati 

aktivitas sistem retikuloendotelial dalam mengeliminasi suspensi koloidal karbon 

dari sirkulasi darah. Makrofag yang bertanggung jawab untuk melakukan proses 

eliminasi ini terutama berada di hati, dan sisanya berada di limpa.  Secara umum, 

proses opsonisasi memiliki peranan penting dalam proses fagositosis benda asing 

oleh makrofag di hati dan limpa Makrofag memiliki peranan penting pada semua 

tahap pertahanan tubuh baik dalam imunitas dapatan maupun bawaan. Saat patogen 

berhasil melewati barier epitel, bakteri patogen akan difagositosis oleh makrofag 

dan didigesti menggunakan enzim lisosomal (Faradillah et al, 2014). 
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H. Levamisole 

Levamisole merupakan derivat tetramisole, obat cacing terutama Ascaris 

lumbricoides, ditemukan mempunyai sifat imunostimulan yang menyebabkan 

peningkatan imun karena dapat meningkatkan proliferasi dan sitotoksisitas sel T 

serta mengembalikan energi pada beberapa penderita kanker. Levamisol dapat 

meningkatkan efek berbagai bahan seperti antigen, mitogen, limfokin dan faktor 

kemotaktik untuk merangsang granulosit, makrofag dan limfosit terutama limfosit 

T bila hipersensitivitas lambat terganggu. Levamisol telah digunakan dalam 

penanganan artritis reumatoid, penyakit virus dan lupus eritematosus sistemik. 

(Baratawidjaja, 1996).  

Pada penyakit Hodgkin, levamisole dilaporkan dapat meningkatkan jumlah 

sel T in vitro dan memperbaiki reaktivitas tes kulit. Levamisole juga sudah 

digunakan pada artritis reumatoid, dan sebagai adjuvan pada terapi kanker 

kolorektal, dan terlihat adanya efek potensiasi terhadap fluorouracil (5-FU). Pada 

pemberian oral obat ini diabsorpsi dengan cepat dan lengkap dengan kadar puncak 

1-2 jam setelah pemberian. Obat ini didistribusi luas ke berbagai jaringan dan 

dimetabolisme oleh hati. Metabolitnya diduga berperan dalam efek imunostimulan. 

Waktu paru levamisole kira-kira 4 jam, sedangkan waktu paruh metabolitnya 16 

jam. Efek samping antara lain flu-like syndrome dan agranulositosis yang kadang-

kadang memerlukan penghentian obat. Tersedia dalam bentuk tablet 25, 40, dan 50 

mg (Ganiswarna, 1995). 
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I. Ekstraksi 

1. Pengertian Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir 

semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan  

Sebagian besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara 

perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan dengan cara destilasi dengan 

pengurangan tekanan, agar bahan utama obat sesedikit mungkin terkena panas 

(Depkes RI, 2020). 

2. Tujuan Ekstraksi 

Ekstraksi bertujuan untuk menarik komponen kimia dari suatu tanaman. 

Ekstrak adalah senyawa aktif dari tanaman atau jaringan hewan, dengan 

penggunaan pelarut yang selektif.  Pada proses ekstraksi ini berdasarkan pada suatu 

kemampuan pelarut organik dalam menembus dinding sel dan masuk  kedalam 

rongga yang mengandung zat aktif (Ditjen POM, 1986).  

3. Macam-macam Ekstraksi 

 Menurut Ditjen POM (2000), ada beberapa metode ekstraksi senyawa yang 

biasa digunakan yaitu secara dingin dan secara panas diantaranya adalah: 

a. Secara dingin  

1) Maserasi  

Maserasi merupakan metode ekstraksi sederhana yang menggunakan 

pelarut dan beberapa pengadukan pada suhu kamar tujuannya untuk menarik 
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senyawa nutrisi yang tahan terhadap panas atau tidak tahan panas. Maserasi 

dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan 

penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang 

mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dengan karena adanya perbedaan 

konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka 

larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi 

keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. 

2) Perkolasi  

Perkolasi merupakan proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut yang selalu baru dan sempurna (Exhaustiva extraction) umumnya 

digunakan pada temperatur ruangan. Perkolasi bertujuan supaya zat berkhasiat 

tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun 

tidak tahan pemanasan. Prinsip dari perkolasi adalah dengan menempelkan serbuk 

simplisia pada suatu bejana silinder, pada bagian bawah diberi sekat seperti berpori. 

Proses terdiri dari berbagai tahap yaitu tahap pengembangan bahan, tahap maserasi 

antara dan tahap perkolasi sebenarnya (penetapan atau penampunan ekstrak), 

dilakukan terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat). Proses terdiri dari 

berbagai tahap yaitu tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara dan tahap 

perkolasi sebenarnya (penetapan atau penampunan ekstrak), dilakukan terus 

menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat). 
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b. Secara panas  

Metode ini pastinya melibatkan panas dalam prosesnya. Dengan adanya 

panas secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan cara 

dingin. Metodenya adalah refluks, ekstraksi dengan alat soxhlet dan infusa. 

1) Refluks  

Refluks merupakan proses ekstraksi menggunakan pelarut pada temperatur 

titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif 

konstan dengan adanya pendingin balik. metode ini digunakan apabila dalam 

sintesis tersebut menggunakan pelarut yang volatil. Pada kondisi ini jika dilakukan 

pemanasan biasa maka pelarut akan menguap sebelum reaksi berjalan sampai 

selesai. Prinsip dari metode refluks adalah pelarut volatil yang digunakan akan 

menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga 

pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun 

lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi 

berlangsung. Sedangkan aliran gas N2 diberikan agar tidak ada uap air atau gas 

oksigen yang masuk terutama pada senyawa organologam untuk sintesis senyawa 

anorganik karena sifatnya reaktif. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada 

residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna. 

2) Soxhlet  

 Soxhlet adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang 

terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan 

menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan 

terisolasi. Soxhlet merupakan proses ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu 
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baru, umumnya digunakan dengan alat yang khusus sehingga terjadi ekstraksi 

kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. 

3) Digesti  

Digesti merupakan maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) 

menggunakan temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, secara umum 

dilakukan temperatur 40-50°C. 

4) Infusa 

Infusa merupakan proses ekstraksi menggunakan pelarut air pada 

temperatur pengas air (bejana infuse tercelup dalam penangas air mendidih, 

temperature terukur 96-98°C selama waktu tertentu 15-20 menit. 

5) Dekok  

Dekok adalah infusa pada waktu yang lebih lama (≥30°C) dan temperatur 

sampai titik didih  

J. Uji Titer Antibodi 

Respon imun spesifik dapat berupa respon imun seluler dan respon imun 

humoral. Penilaian titer antibodi merupakan pengujian terhadap respon imun 

humoral yang melibatkan pembentukan antibodi. Peningkatan nilai titer antibodi 

terjadi karena peningkatan aktivasi sel Th yang menstimulasi sel B untuk 

pembentukan antibodi dan peningkatan aktivasi sel B dalam pembentukan antibodi 

(Roit I.M, 2002). 

Keberadaan antibodi dideteksi dengan uji hambatan hemaglutinasi 

(Hemagglutination Inhibition Test/HIT) (Karuni et al., 2010). Pada uji 

hemaglutinasi sel darah merah di aglutinasi oleh antibodi yang menyerang antigen 
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yang telah digabungkan secara kimiawi pada permukaan sel darah merah. Jadi sel 

darah merah merupakan indikator nyata dari interaksi antigen dan antibodi (John 

W. Kimball, 1986). 

Langkah pertama dari cara ini yaitu mensensitasi sel darah merah yaitu 

menggabungkan antigen ke dalamnya. Beberapa antigen polisakarida dapat 

diabsorbsi dengan stabil pada permukaan sel darah merah. Untuk antigen protein, 

larutan asam tannik atau krom klorida dapat digunakan untuk menggabungkan 

antigen pada sel darah merah (John W. Kimball, 1986). Langkah terakhir yaitu 

dengan menambahkan sel darah merah yang telah desensitisasi tadi ke dalam 

pengenceran bertingkat dari antibodi. Selanjutnya pengenceran tertinggi dari 

larutan yang masih menunjukkan reaksi aglutinasi didefinisikan sebagai titer dari 

antibodi (John W. Kimball, 1986). 

K.  Tinjauan Islam 

Jahe merupakan salah satu tumbuhan yang banyak digunakan untuk 

alternatif pengobatan. Dalam Al-Qur-an menyebutkan manfaat jahe sebagaimana 

terdapat pada Q.S. Al-Insan/76: 17 sebagai berikut: 

    وَيسُْقَوْنَ فِيْهَا كَأسًْا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًْ 

Terjemahnya: 

“Di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe” (Kemenag 2019) 

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

Ibnu Abbas bahwa: “Kenikmatan yang telah disebut Allah dalam Al-Qur’an adalah 

namanya kita kenal. Misalnya, dia menyebutkan ‚minuman segar dicampur zanjabil 

(jahe) yang disukai oleh orang Arab” 
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Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, mengungkapkan bahwa 

pada ayat tersebut, para penghuni surga disuguhi dengan minuman yang 

campurannya adalah jahe, dan jahe disini bukanlah seperti jahe duniawi. Jahe itu 

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

dijelaskan pada Q.S. Al-Insan/76: 18 sebagai berikut: 

ى سَلْسَبِيْل   عًَيْنًا فِيْهَا تسَُمّٰ

Terjemahnya:   

“(yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil 

(Kemenag 2019). 

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir, mengungkapkan bahwa 

dalam Q.S. Al-Insan/76: 17, Allah Ta’ala berfirman, di dalam surga itu mereka 

diberi minum segelas yang campurannya adalah jahe‛ Yaitu, kadang-kadang 

diberikan kepada mereka minuman dari air kapur yang dingin. Namun di lain waktu 

diberikan kepada mereka minuman dengan campuran jahe ‘zanjabil (rempah-

rempah), agar seimbang. Namun, ini adalah untuk orang-orang yang berbuat baik. 

Sedangkan, untuk para muqarrabun maka mereka dapat meminum kedua-nya 

sesuai dengan kehendak mereka. 

Walau jahe yang disebutkan dalam Q.S. Al-Insan 76: 17 bukanlah seperti 

jahe duniawi namun dalam hal ini pasti Allah memiliki maksud dan tujuan mengapa 

jahe disebutkan dalam Al Qur’an. Berawal dari hal itu, maka dilakukan berbagai 

macam penelitian untuk membuktikan khasiat jahe secara ilmiah.  Terlepas dari 

berbagai variasi jahe yang ada, semua jenis jahe memiliki masing-masing manfaat 
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yang sebagian besar telah digunakan dalam pengobatan sejak dahulu. Rasulullah 

saw. memerintahkan untuk berobat bila terkena penyakit, sebagaimana haditsnya 

yang diriwayatkan oleh Bukhari no. 5246 

بَيْرِيُّ  ٥٢٤٦صحيح البخاري   دُ بْنُ الْمُثنََّى حَدَّثنََا أبَوُ أحَْمَدَ الزُّ : حَدَّثنََا مُحَمَّ

حَدَّثنََا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أبَِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثنَِي عَطَاءُ بْنُ أبَِي رَبَاحٍ عَنْ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا أنَْزَلَ  أبَِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ   ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي  اللََّّ

ُ داَءً إِلََّّ أنَْزَلَ لَهُ شِفاَءً   اللََّّ

 

 
Artinya:  

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah 

menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan 

kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata: telah 

menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah  

radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: 

"Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya 

juga." (Shahih Bukhari 5246) 

 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jenis, dan klasifikasi 

penyakit akan semakin banyak ditemukan dan penemuan obat baru juga akan 

semakin bertambah. Allah swt. yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang 

yang menurunkan obatnya. Oleh karena itu, banyaknya tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan terutama digunakan sebagai obat maka Rasulullah memerintahkan 

kita untuk berobat bila mengidap suatu penyakit. Kesembuhan seseorang dari 

penyakit yang diderita memang Allah yang memberi kesembuhan. Akan tetapi, 

Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya sehingga 

mendorong kesembuhan bagi yang mengidap penyakit.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental secara kuantitatif berupa 

uji imunostimulan ekstrak etanol jahe merah pada kelinci. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium fitokimia dan farmakologi Jurusan 

Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2022. 

B. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah eksperimental. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang saya gunakan pada penelitian ini adalah yaitu jenis tanaman 

jahe merah yang tumbuh di daerah Kabupaten Enrekang Kecamatan Anggeraja 

Desa Pekalobean. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rimpang jahe merah dengan menggunakan pelarut etanol 96%. 
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D. Instrumen Penelitian 

1. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain gelas laboratorium, 

aluminium foil, rotary evaporator, spoit, spoit oral, slat mikrotiter, oven, sumur 

microtiter tipe U, pipet micron, kertas saring, centrifuge. 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jahe merah, Na 

CMC, larutan Phosphat Buffer Saline (PBS), etanol 96%, suspensi darah merah 

domba 2%, air suling, NaH2PO4, NaCl EDTA (Ethylene Diamine Tetra-acetic 

Acid) 

E. Prosedur Kerja 

1. Pengumpulan dan Pengolahan Sampel 

a. Pengambilan Sampel 

Sampel jahe merah di ambil dari Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan 

b. Pengolahan Sampel 

Sampel yang diambil dari tanah kemudian di bersihkan dan di cuci dengan 

air bersih yang mengalir. Setelah itu, sampel dipotong tipis kemudian dikeringkan 

pada suhu 50oC, selanjutnya sampel di blender dengan kecepatan rendah dan di siap 

ekstraksi 

c. Ekstraksi Sampel 

Metode ekstraksi sampel yang digunakan adalah metode ekstraksi maserasi. 

Simplisia kering jahe merah ditimbang 500 g, kemudian diblender/digiling hingga 
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menjadi serbuk. Serbuk simplisia dimasukkan ke dalam bejana, kemudian diisi 

dengan sejumlah pelarut (sejumlah 10 x dari berat simplisia) sehingga seluruh 

simplisia terendam oleh pelarut. Serbuk simplisia yang terendam dalam bejana 

diaduk hingga seluruh permukaan serbuk dibasahi oleh pelarut. Bejana ditutup dan 

simplisia direndam selama 3 kali 24 jam sambil sesekali diaduk, tiap 24 jam 

disaring menggunakan corong buchner dan kertas saring, kemudian ditampung 

menggunakan botol penampung. Filtrat yang telah ditampung diuapkan 

menggunakan rotary vacuum evaporator hingga menjadi ekstrak kental. Maserat 

diremaserasi kembali hingga warna pelarut berubah dari pekat menjadi lebih jernih 

(Depkes, 2000). 

2. Penyiapan Hewan Uji 

Hewan uji yang digunakan adalah kelinci yang sehat sebanyak 15 ekor 

dengan berat 1,5-2 kg sebanyak 15 ekor dibagi menjadi 5 kelompok terdiri dari 1 

kelompok kontrol positif, 1 kelompok kontrol negatif dan 3 kelompok uji ( variasi 

dosis dari ekstrak etanol jahe merah).  Sebelum perlakuan hewan percobaan 

dikondisikan terlebih dahulu selama 1 minggu dalam kandang yang baik untuk 

menyesuaikan lingkungan dan menyeragamkan makanannya. 

3. Pengujiaan Aktivitas Imunostimulan 

a. Penyiapan Na CMC 1% 

Sebanyak 10 g Na CMC ditaburkan ke dalam lumpang yang berisi air suling 

panas sebanyak 100 ml di diamkan selama 15 menit, kemudian digerus hingga 

diperoleh massa yang transparan, diencerkan dengan sedikit air, kemudian dituang 
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dalam labu terukur 1000 ml, ditambahkan air suling sampai batas tanda (Purba et 

al., 2020) 

b. Penyiapan Suspensi Levamisole 

Pengambilan tablet levamisol yaitu dengan cara ditimbang dan digerus tidak 

kurang dari 20 tablet. Ditimbang serbuk yang telah dihaluskan tersebut kemudian 

ditimbang seksama sejumlah serbuk setara dengan lebih kurang 25 mg levamisole  

Pembuatan suspensi levamisol dilakukan dengan cara levamisol 29,46 mg 

(setara dengan 25 mg levamisole) sebanyak 1,25 mg ditimbang dan dimasukkan ke 

dalam lumpang. Digerus serbuk kemudian ditambahkan suspensi Na CMC 1% 

secukupnya. Digerus hingga homogen dan dituangkan kedalam labu tentukur 25 

ml, ditambahkan suspensi Na CMC 1% sampai batas tanda. Perhitungan serbuk 

levamisol yang ditimbang dapat dilihat pada lampiran 9.  

c. Pembuatan Suspensi Ekstrak Etanol Jahe Merah 

Dalam Pengujian digunakan 3 varian dosis yakni dosis 100 mg/Kgbb; 200 

mg/Kgbb dan 400 mg/Kgbb. Ditimbang 100 mg ekstrak etanol jahe merah, 

dimasukkan ke dalam lumpang kemudian tuang sedikit demi sedikit suspensi Na 

CMC 1% sambil digerus hingga homogen, setelah homogen dituangkan kedalam 

labu ukur 100ml. Demikian variasi 200 mg/Kgbb dan 400 mg/Kgbb 

d. Penyiapan Sel Darah Merah Domba SDMD 2% 

Pembuatan sel darah merah 2% (SDM 2%). Sebanyak 1 ml darah domba 

ditampung dalam tabung yang bersih dan berisi EDTA 1 mg, kemudian dilakukan 

sentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 15 menit. Dipisahkan antara sel 

dan plasmanya. Sel darah yang didapatkan selanjutnya dicuci 3 kali dengan PBS. 
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Sel darah merah domba 100 % ditambahkan PBS dengan volume yang sama banyak 

(konsentrasi SDMD 50 %). Selanjutnya sebanyak 0,4 ml SDMD 50 % diencerkan 

dengan 9,6 ml PBS, sehingga diperoleh suspensi SDMD 2 % v/v (Inayati et al., 

2020). 

e. Penyiapan Larutan PBS (Phosphat Buffer Saline) 

Penyiapan Phosphat Buffer 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 selanjutnya 280 ml larutan A ditambahkan 

pada 720 ml larutan B (Rahman et al., 2012). 

f. Perlakuan Terhadap Hewan Uji 

Hewan uji yang digunakan adalah 15 ekor kelinci jantan dengan berat 1,5-

2 kg dan dibagi atas 5 kelompok tiap kelompok terdiri dari 3 ekor kelinci dengan 

pembagian sebagai berikut: 

1) Kelompok I  

Sebanyak 3 ekor kelinci diberikan Na CMC 1% sebagai kontrol negatif selama 

7 hari berturut-turut.  

2) Kelompok II 

Sebanyak 3 ekor kelinci diberikan levamisole sebagai kontrol positif selama 7 

hari berturut-turut. 

3) Kelompok III 

Sebanyak 3 ekor Kelinci diberi ekstrak etanol jahe merah dengan dosis 100 

mg/Kgbb selama 7 hari berturut-turut. 
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4) Kelompok IV 

Sebanyak 3 ekor Kelinci diberi ekstrak etanol jahe merah dengan dosis 200 

mg/Kgbb selama 7 hari berturut-turut.  

5) Kelompok V 

Sebanyak 3 ekor Kelinci diberi ekstrak etanol jahe merah dengan dosis 400 

mg/Kgbb selama 7 hari berturut-turut. 

Tiap kelompok hewan uji percobaan diinjeksikan dengan SDMD 2% 

sebagai intraperitoneal pada hari ke-1 setiap hari selama 7 hari berturut-turut. 

g. Pengambilan Sampel Darah Hewan Uji 

Pada hari ke 7 dilakukan pengambilan darah melalui vena lateral 

Semua darah dari kelinci didiamkan pada suhu kamar (37OC) selama 1-2 jam 

sampai membeku/menggumpal kemudian disentrifuge selama 10 menit dengan 

kecepatan 3000 rpm, lalu dipisahkan serumnya (Indrisari et al., 2017). 

h. Uji Titer antibodi 

Serum masing masing kelinci di encerkan dengan PBS (Phosphat Buffer 

Saline) secara “double dilution” 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 50 µl dan dimasukkan ke dalam 3 sumur plat mikrotiter, kemudian 

ditambahkan 50 µl suspensi darah merah domba 2% lalu digoyang-goyang selama 

beberapa menit agar homogen selanjutnya diinkubasi pada suhu 37oC selama 60 

menit dan didiamkan selama 24 jam pada suhu kamar. 
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Setelah 24 jam dilakukan pengamatan ada atau tidak adanya hemaglutinasi. 

Tidak ada hemaglutinasi apabila SDM berkumpul di dasar sumur (negatif) dan ada 

hemaglutinasi apabila SDM menyebar dalam sumur (positif) (Inayati et al., 2020). 

4. Pengumpulan dan Analisis Data 

Data yang di peroleh adalah hasil pengenceran tertinggi serum darah kelinci 

yang masih menunjukkan aglutinasi dengan sel darah merah. Hasil pembacaan titer 

pada masing masing perlakuan dikonversi dengan rumus (2log (titer) + 1), 

kemudian dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi. Data dianalisis 

dengan menggunakan uji ANOVA satu arah (One-Way ANOVA) kemudian jika 

data memiliki signifikansi (p< 0,05) maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji duncan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

Data uji aktivitas imunostimulan setelah pemberian ekstrak etanol jahe 

merah dengan dosis 100 mg/Kgbb, 200 mg/Kgbb, dan 400 mg/Kgbb berdasarkan 

nilai titer antibodi pada 15 ekor kelinci selama 7 hari setelah diberikan SDMD 2% 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Data Nilai Titer Antibodi  

Kelompok Perlakuan Replikasi 

Nilai 

Pengenceran 

Titer Antibodi 

(µl) 

[2(log(titer)+1] 

Kontrol Positif  

(Levamisole 1,75 

mg/Kgbb) 

I 32 4,01 

II 16 3.40 

III 32 4.01 

Kontrol Negatif            

(Na CMC 1%) 

I 4 2,20 

II 8 2,80 

III 8 2,80 

Suspensi Ekstrak Etanol 

Jahe Merah 100 mg/Kgbb 

I 16 3,40 

II 32 4.01 

III 32 4.01 

Suspensi Ekstrak Etanol 

Jahe Merah 200 mg/Kgbb 

I 64 4,61 

II 64 4,61 

III 32 4.01 

Suspensi Ekstrak Etanol 

Jahe Merah 400 mg/Kgbb 

I 128 5,21 

II 128 5,21 

III 64 4,61 

 

Dari hasil uji aktivitas imunostimulan dengan metode titer antibodi yang 

telah di lakukan didapatkan hasil bahwa tiga varian dosis ekstrak etanol jahe merah 

yaitu 100, 200 dan 400 mg/Kgbb yang diberikan ke hewan uji memiliki nilai 
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pengenceran titer antibodi yang tinggi dibandingkan kontrol positif dan kontrol 

negatif 

 Tabel 5. Data Nilai Titer Antibodi (Rerata±SD) 

Kelompok Perlakuan Replikasi 
Nilai Pengenceran Titer 

Antibodi (µl ± SD) 

Kontrol Negatif 

(Na CMC 1%) 
3 2,6000 ± 0,34641a 

Kontrol Positif 

(Levamisole 1,75 mg/Kgbb) 
3 3,8067 ± 0,35218b 

Suspensi Ekstrak Etanol Jahe 

Merah 100 mg/Kgbb 
3 3,8067 ± 0,35218b 

Suspensi Ekstrak Etanol Jahe 

Merah 200 mg/Kgbb 
3 4,4100 ± 0,34641b, c 

Suspensi Ekstrak Etanol Jahe 

Merah 400 mg/Kgbb 
3 5,0100 ± 0,34641c 

Keterangan: a-c = huruf yang berbeda dalam satu kolom menunjukkan terdapat 

perbedaan bermakna (p<0,05). 

 

 

 
Gambar  3. Titer Antibodi Sel Imun kelinci pada berbagai kelompok perlakuan 
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B. Pembahasan 

Jahe merah adalah tanaman yang banyak digunakan dalam pengobatan 

tradisional dibandingkan jenis jahe yang lainya, jahe merah memiliki kandungan 

senyawa di antaranya senyawa Alkaloid, Terpenoid, Tanin dan Flavonoid. Senyawa 

flavonoid berperan sebagai anti inflamasi, penstabil plak aterosklerosis, dan 

antioksidan. Antioksidan bertindak sebagai pemulung radikal, membantu dalam 

mengubah radikal menjadi spesies yang kurang reaktif, dan penghambat proses 

oksidasi. Antioksidan dapat menetralkan radikal bebas, atom dengan elektron yang 

tidak berpasangan mendapatkan pasangan elektron sehingga tidak reaktif. 

Antioksidan dapat membantu sistem pertahanan tubuh ketika ada unsur-unsur 

penyebab penyakit, seperti virus, bakteri, protozoa, cacing dan parasit jamur yang 

masuk dan menyerang tubuh sehingga menyebabkan infeksi (Sa’adah et al., 2020). 

Jahe merah yang digunakan dalam penelitian ini adalah jahe yang di panen 

langsung dari kabupaten Enrekang. Metode ekstraksi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode mesarasi. Tahapan ekstraksi meliputi pengeringan 

sampel jahe merah yang telah dipotong tipis selama kurang lebih 3 hari dalam 

lemari pengering. Setelah dikeringkan maka simplisia kering jahe merah kemudian 

di blender dengan kecepatan yang rendah agar tidak merusak kandungan yang ada 

pada jahe merah, simplisia jahe merah kemudian direndam dengan pelarut etanol 

96% selama 3 kali 24 jam, tiap 24 jam dilakukan penyaringan. Pelarut yang 

digunakan dalam proses ekstraksi dipilih berdasarkan tingkat kepolarannya. 

Senyawa-senyawa yang ingin di ekstrak pada penelitian ini adalah senyawa turunan 

fenol yang bersifat polar sehingga dibutuhkan pelarut yang bersifat polar pula. 
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Salah satu jenis pelarut polar yang baik adalah etanol. Pada penelitian ini digunakan 

pelarut etanol 96% yang memiliki konstanta dielektrik 24,30 dan titik didih 78,4℃. 

Semakin tinggi konstanta dielektrik suatu pelarut akan semakin baik pula 

kemampuannya dalam menarik senyawa-senyawa aktif dari sampel. Hasil 

penyaringan diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator dan dihasilkan 

ekstrak kental jahe merah. 

Hewan uji yang digunakan pada adalah 15 ekor kelinci jantan dengan bobot 

1.5-2 kg. untuk merangsang pembentukan antibodi spesifik maka kelinci diberikan 

antigen. Antigen yang digunakan adalah sel darah merah domba (SDMD) 2%.  Sel 

darah merah domba merupakan antigen polivalen, yang merupakan protein dengan 

determinan potensial yang lebih besar dibandingkan dengan monovalen. 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 (Emelda 

et al., 2015). Sel  darah domba bersifat tidak larut sehingga sering digunakan 

sebagai antigen dan diinjeksikan pada hewan coba, karena semakin asing antigen 

yang digunakan semakin efektif menimbulkan respon imun (Rusli et al., 2018). 

Antigen pada domba memiliki keutamaan, mudah diperoleh dalam suspensi yang 

uniform dan dapat diukur, cukup stabil, dan lisisnya dapat dilihat dengan mudah 

(Baratawidjaja, 2012). 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 
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digunakan adalah dapar isotonis dengan PH 7,2 sehingga diperkirakan tidak 

mempengaruhi  kondisi normal dari sel darah merah domba (Kumala et al., 2004). 

Antigen ini diinjeksikan ke tubuh kelinci secara intraperitoneal agar didapat 

reaksi respon imun yang cepat dan maksimum (Purba et al., 2020). Kemudian 

dilanjutkan dengan perlakuan selama 7 hari berturut-turut secara oral, perlakuan 

yang diberikan meliputi pemerian levamisole 1,75 mg/Kg Bb sebagai kontrol 

positif, Na CMC 1% sebagai kontrol negatif dan 3 variasi dosis suspensi ekstrak 

etanol jahe merah meliputi 100 mg/Kgbb, 200 mg/Kgbb dan 400 mg/Kgbb. 

Diharapkan pada kurun waktu tersebut telah terjadi sensitisasi sel B yang akan 

berproliferasi, berdiferensiasi dan berkembang menjadi sel plasma yang 

memproduksi antibodi (Baratawidjaja, 2012).  Pada hari ke tujuh darah kelinci di 

ambil secara intravena melalui telinga untuk mengamati aktivitas imunostimulan. 

Pengujian dilakukan pada hari ke tujuh karena pada hari tersebut telah terdapat 

antibodi khususnya Imunoglobulin G dalam serum, antibodi terbentuk 5-10 hari 

setelah terpapar antigen (Emelda et al., 2015). Darah yang telah diambil didiamkan 

1-2 jam kemudian dipisahkan serumnya menggunakan centrifuge dengan kecepatan 

3000 rpm. 

 Pengujian pada serum darah kelinci dilakukan dengan cara serum masing 

masing kelinci di encerkan dengan PBS (Phosphate Buffered Saline) secara “double 

dilution” sehingga diperoleh pengenceran 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 

dan 1/512, hasil pengenceran dipipet sebanyak 50µl dimasukkan kedalam sumur 

microtiter 96 kemudian ditambahkan antigen yang sama yaitu (SDMD) 2%. 

Interaksi antara antigen dengan antibodi menyebabkan aglutinasi karena antigen 
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merupakan partikel-partikel kecil yang tidak larut. Gumpalan yang terbentuk antara 

antigen dan antiserum spesifik akan bersatu dan akhirnya mengendap sebagai 

gumpalan-gumpalan besar dan mudah terlihat dengan cairan di atasnya tetap jernih. 

Hal 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 (Inayati et al., 2020).  Reaksi aglutinasi baru dapat terjadi bila rasio antara 

antigen dan antibodi seimbang, dibantu oleh suhu yang tinggi (37-56oC) dan oleh 

gerakan yang menambah kontak antigen dan antibodi (misalnya mengocok, 

mengaduk dan memusing) serta berkumpulnya gumpalan memerlukan garam-

garam yang berasal dari PBS yang digunakan (Rusli et al., 2018). 

Setelah 24 jam dilakukan pengamatan terkait adanya aglutinasi. Tidak 

terjadi aglutinasi apabila sel darah merah berkumpul di dasar sumur (negatif) dan 

terjadi aglutinasi apabila sel darah merah menyebar dalam sumur (positif). Data 

yang di peroleh adalah hasil pengenceran tertinggi serum darah kelinci yang masih 

menunjukkan aglutinasi dengan sel darah merah. Hasil pembacaan titer pada 

masing masing perlakuan dikonversi dengan rumus (2log (titer) + 1).  

Pada tabel 4 terdapat hasil nilai titer antibodi dari tiap kelompok perlakuan 

kelinci. Pada data tersebut terlihat bahwa suspensi Ekstrak Etanol Jahe Merah 

(EEJM) dosis 100, 200, 400 mg/Kgbb menunjukkan nilai titer antibodi yang jauh 

berbeda dengan Na CMC 1% sebagai kontrol negatif. Pemberian suspensi EEJM 

400 mg/kg bb menunjukkan peningkatan nilai titer antibodi senilai 5,01µl. Nilai ini 

lebih besar dibandingkan dengan suspensi EEJM dosis 100 dan 200 mg/Kgbb serta 
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levamisole 1,75 mg/Kgbb sebagai kontrol positif dengan nilai masing-masing 3,80 

µl, 4,41 µl dan3,80 µl. Untuk melihat signifikansi dari setiap perlakuan pada tiap 

kelompok hewan percobaan, dilakukan analisis secara statistik dengan 

menggunakan ANOVA satu arah – Duncan.  

Hasil uji ANOVA satu arah menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 

kelompok perlakuan terhadap titer antibodi sel imun, dengan nilai signifikansi 

0,000 (p < 0,05). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian 

suspensi EEJM 100, 200, dan 400 mg/kgbb memberikan efek peningkatan titer 

antibodi sel imun kelinci. Kemudian dilakukan uji lanjut, yaitu dengan melakukan 

uji Duncan untuk mengetahui pengaruh setiap perlakuan terhadap peningkatan nilai 

titer antibodi hewan uji. Pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai titer antibodi 

kontrol negatif (Na CMC 1%) berbeda bermakna (p < 0,05) terhadap ke 4 kelompok 

lainya yaitu kelompok kontrol positif (Levamisole 1,75 mg/Kgbb), suspensi EEJM 

dosis 100, 200, dan 400 mg/Kgbb, namun untuk kelompok kontrol positif 

(Levamisole 1,75 mg/Kgbb), suspensi EEJM 100, dan 200 mg/Kgbb ketiganya 

tidak berbeda bermakna. Sama halnya dengan suspensi EEJM dosis 200 dan 400 

mg/Kgbb tidak berbeda bermakna yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi (p > 

0,05), namun kelompok kontrol positif (Levamisole 1,75 mg/Kgbb), suspensi 

EEJM dosis 100 mg/Kgbb berbeda bermakna (p < 0,05) dengan suspensi EEJM 

dosis 400 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 (Roit,1989). Maka dapat disimpulkan bahwa suspensi 
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ekstrak etanol jahe merah dosis 100 mg/Kgbb memberikan efek imunostimulan 

sama dengan kontrol positif yang digunakan yaitu levamisole. Levamisole 

merupakan salah satu imunopotensiator nonspesifik yang telah diketahui mampu 

meningkatkan respon imunitas tubuh, baik selular mapun humoral (Widjaja, 1999). 

Sehingga suspensi ekstrak etanol jahe merah dapat digunakan sebagai 

imunostimulan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Pemberian ekstrak etanol jahe merah menunjukkan aktivitas 

imunomodulator sebagai imunostimulan 

2. Pemberian ekstrak etanol jahe merah dapat mempengaruhi respon titer 

antibodi sel imun kelinci jantan, pada ketiga dosis yang diberikan yaitu 100, 

200, dan 400 mg/Kgbb diperoleh nilai titer antibodi rata-rata 3,80 µl, 4,41 

µl dan 5,01 µl sama bakan lebih tinggi dibandingkan kontrol positif 

(levamisole) nilai titer antibodi yang diperoleh 3,80 µl. 

B. Saran 

Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian 

ini terkait dengan efek jahe merah terhadap sistem imun dengan menggunakan 

metode yang berbeda. 
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 Lampiran 1 Pembuatan Ekstrak Etanol Jahe Merah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimpang Jahe Merah 

Zingiber officinale var. Rubrum 

Dicuci 
Dipotong tipis 
Dikeringkan 
Diblender 

Ditimbang 
Direndam etanol 96% 
Dimesarasi 1 × 24 jam 
Disaring 

Simplisia Rimpang Jahe Merah 

Zingiber officinale var. Rubrum 

Ekstrak Cair Ampas  

Dilakukan 
pengulanganmesarasi 2 kali 
dengan pelarut yang sama 

Disaring 

Ekstrak Cair Ampas  

Ekstrak Gabungan 

Ekstrak Kental 

Diuapkan dengan 

Rotary evaporator 
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Lampiran 2 Penyiapan Larutan PBS (Posphat Buffered Saline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

larutan B 

 Na2HPO41,42 g/L dan 

NaCl 8,5 g/L L 

720 ml 

larutan A 

NaH2PO4 1,38 g/L dan 

NaCl 8,3 g/L 

280 ml 

Larutan A dan B dicampurkan 
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Lampiran 3 Perlakuan Terhadap Hewan Uji dan Uji Titer Antibodi 

 

 

Diinduksi dengan SDMS 2% secara i.p 

 

 

 

 

 

 

 

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. Disentrifugasi 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 

 

 

 

 

15 ekor kelinci jantan 

Suspensi EEJM 

Dosis 100 mg/Kgbb (3ekor) 

Dosis 200 mg/Kgbb (3 ekor) 

Dosis 400 mg/Kgbb (3 ekor) 

Kontrol Positif  

Levamisole 1,75 

mg/Kgbb (3 ekor) 

Kontrol Negatif  

CMC 1% 

sebanyak 15 ml 

(3 ekor) 

Hasil 
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Lampiran 4 Perhitungan Rendemen Ekstrak Etanol Jahe Merah.  

Rimpang Jahe Merah 

Berat simplisia basah jahe merah : 3 kg  

Berat simplisia kering jahe merah          : 2 kg 

Berat serbuk simplisia jahe merah : 0,5 kg (500 g) 

Berat EEJM : 35 gr 

Susut Pengeringan  = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ−𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ
 × 100 

    =
3000 𝑔𝑟−2000 𝑔𝑟

3000 𝑔𝑟
 × 100 

    = 33% 

 Randemen   = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
 × 100 

    =
35 𝑔𝑟

500 𝑔𝑟
 × 100 

    = 7% 
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Lampiran 5 Contoh Perhitungan Dosis 100 mg/Kgbb dan Volume Pemberian.   

Misalnya BB kelinci   = 1,5 kg 

Jumlah obat yang diberikan  =  
100 𝑚𝑔

1 𝑘𝑔
 × 1,5 kg 

     = 150 mg    

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 dilarutkan 

dalam 12 ml  suspensi
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Lampiran 6 Konversi Perhitungan Dosis

 Mencit  
20 g 

Tikus 
200 g 

Marmot 
400 g 

Kelinci 
1,5 kg 

Kucing 
2 kg 

Kera 
4 kg 

Anjing 
12 kg 

Manusia 
70 kg 

Mencit 
20 g 

1,0 7,0 12,25 27,8 29,7 64,1 124,2 387,9 

Tikus 
200 g 

0,14 1,0 1,74 3,9 4,2 9,2 17,8 56,0 

Marmut 
 400 g 

0,08 0,57 1,0 2,25 2,4 5,2 10,2 31,5 

Kelinci  

1,5 kg 
0,04 0,25 0,44 1,0 1,08 2,4 4,5 14,2 

Kucing 
2 kg 

0,03 0,23 0,41 0,92 1.0 2,2 4,1 13,0 

Kera 
4 kg 

0,016 0,11 0,19 0,42 0,45 1,0 1,9 6,1 

Anjing  
12 kg 

0,008 0,06 0,1 0,22 0,24 0,52 1,0 3,1 

Manusia  

70 kg 
0,0026 0,018 0,031 0,07 0,076 0,16 0,32 1,0 
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Lampiran 7 Volume Maksimal Larutan Sediaan yang Diberikan pada Hewan Uji. 

 
 

Jenis Hewan 

 

Volume Maksimal (mL) Sesuai Jalur Pemberian 

i.v i.m i.p s.c p.o 

Mencit (20-30g) 0,5 0,05 1,0 0,5-1,0 1,0 

Tikus (100g) 1,0 0,1 2-5,0 0,5-5,0 5,0 

Hamster (50g) - 0,1 1-2,0 2,5 2,5 

Marmot (250g) - 0,25 2-5,0 5,0 10,0 

Merpati (300g) 2,0 0,5 2,0 2,0 10,0 

Kelinci (2,5kg) 5-10,0 0,5 10-20,0 5-10,0 20,0 

Kucing (3kg) 5-10,0 1,0 10-20,0 5-10,0 50,0 

Anjing (5kg) 10-20,0 5,0 20-50,0 10,0 100,0 
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Lampiran 8 Ukuran dan Alat yang Digunakan Untuk Pemberian Obat pada 

Hewan Coba 

 

 
Hewan 

i.v i.p s.c i.m p.o 

Mencit 
Jarum 27,5 g 
½ inci 

Jarum 25 g 
¼ inci 

Jarum 25 g 
¼ inci 

Jarum 25 g 
¾ inci 

Ujung tumpul 

15 g/16 g 
2 inci 

Tikus Jarum 25 g 
Jarum 25 g 
1 inci 

Jarum 25 g 
1 inci 

Jarum 25 g 
1 inci 

Ujung tumpul 

15 g/16 g 
2 inci 

Kelinci 
Jarum 25 g 
1 inci 

Jarum 21 g 
1 ¼ inci 

Jarum 25 g 
1 inci 

Jarum 25 g 
1 inci 

Kateter karet 

no.9 

Marmot - 
Jarum 25 g 
1 inci 

Jarum 25 g 
1 inci 

Jarum 25 g 
¾ inci 

- 

Kucing - 
Jarum 21 g 
1 ½ inci 

Jarum 25 g 
1 inci 

Jarum 25 g 
1 inci 

- 

 
 

Keterangan: 

i.v : Intravena 

i.m : Intramuskular 

i.p : Intraperitoneal 

s. c : Subkutan 

p.o : Peroral 
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Lampiran 9 Perhitungan Serbuk Levamisole  

yang Ditimbang Berat 20 tablet = 5,99 g 

Kandungan levamisole/tablet = 29,46 mg 

Serbuk yang ditimbang setara 25 mg levamisole 

  = 
25 𝑚𝑔

20 ×29,46 𝑚𝑔
× 5,99 g 

  = 0,25 g 

Dosis suspensi levamisole 25 mg/Kgbb untuk kelinci 1,5 kg: 

  = 25 mg × 0,07 

  = 1,75 mg 

Volume pemberian suspensi yang diberikan ke kelinci: 
 

= 
1,5 𝑘𝑔

2,5 𝑘𝑔
 ×20 ml  

  = 12 ml 
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Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian 

         

(b) 

 

(c)      (d)    

Keterangan: (a) Jahe merah yang telah di cuci 

(b) Maserasi 

(c) Penyaringan 

(d) Penguapan menggunakan rotary evaporator 

H

(a) 
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    (b) 

  

  (c)     (d) 

Keterangan:  (a) Ekstrak jahe merah 

(b) Penyiapan Sel Darah Merah Domba (SDMD) 2% 

(c) Penginduksian hewan uji dengan SDMD 2% 

(d) Pemberian sediaan ke hewan uji 

   (a) 
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(b) 

 

     (c) 

Keterangan: (a) Pengambilan darah hewan uji 

(b) Darah di diamkan selama ± 1-2 jam 

(c) Pemisahan serum darah hewan uji 

 

 

 

   (a) 
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        (b) 

 

(c) 

Keterangan:  (a) Penambahan PBS pada microplate 

  (b) pengenceran  

(c) Penambahan SDMD 2% (antigen) 

 

 

 

 

   (a) 
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Aglutinasi 3 variasi dosis 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 100 mg/Kgbb 

 

  

  

 

  

 

 

p
en

g
en

ce
ra

n
 

\ 

\ 

\ 
Dosis 200 mg/Kgbb Dosis 400 mg/Kgbb 

p
en

g
en

ce
ra

n
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Aglutinasi kontrol positif dan negativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrl positif kontrol negatif 
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Lampiran 11   Uji Statistik 

 

Descriptives 

nilai titer 

antibody 
        

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 
 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 kontrol positif 3 3.8067 .35218 .20333 2.9318 4.6815 3.40 4.01 

kontrol negatif 3 2.6000 .34641 .20000 1.7395 3.4605 2.20 2.80 

SEJM 100 

mg/Kgbb 
3 3.8067 .35218 .20333 2.9318 4.6815 3.40 4.01 

SEJM 200 

mg/Kgbb 
3 4.4100 .34641 .20000 3.5495 5.2705 4.01 4.61 

SEJM 400 

mg/Kgbb 
3 5.0100 .34641 .20000 4.1495 5.8705 4.61 5.21 

Total 15 3.9267 .87849 .22682 3.4402 4.4132 2.20 5.21 

 

 

 
ANOVA 

nilai titer antibodi     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9.588 4 2.397 19.710 .000 

Within Groups 1.216 10 .122   

Total 10.804 14    
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nilai titer antibodi 

Duncan     

perlakuan kelinci N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

kontrol negatif 3 2.6000   

 kontrol positif 3  3.8067  

SEJM 100 mg/Kgbb 3  3.8067  

SEJM 200 mg/Kgbb 3  4.4100 4.4100 

SEJM 400 mg/Kgbb 3   5.0100 

Sig.  1.000 .070 .061 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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