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ABSTRAK 

Nama    : Andi Reski Andini 

NIM   : 70100119009 

Jurusan  : Farmasi 

Judul Skripsi  : Uji Aktivitas Inhibitor Enzim Tirosinase Fraksi Larut 
N-Heksan dan Fraksi Tidak Larut N-Heksan Ekstrak 
Metanol Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber 
zerumbet L.) 

Hiperpigmentasi adalah gangguan pada epidermis yang menyebabkan 
terjadinya penggelapan kulit dan munculnya noda-noda hitam pada bagian 
tertentu. Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) dilaporkan mengandung 
seskuiterpenoid, flavonoid, senyawa aromatik, vanilin, turunan kaempferol dan 
senyawa polifenol lainnya. Senyawa golongan flavanoid memiliki struktur yang 
mirip dengan struktur substrat enzim tirosinase, L-DOPA yang dapat berikatan 
dengan enzim tirosinase dan menghambat aktivitasnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kekuatan aktivitas fraksi larut n-heksan dan tidak larut n-heksan 
rimpang lempuyang gajah dengan kosentrasi berbeda dalam menghibisi 
pembentukan melanin melalui IC50. Metode ekstraksi yang digunakan adalah 
maserasi dan fraksinasi. Pengujian dilakukan dengan L-tirosin sebagai substrat, 
fraksi larut dan tidak larut n-heksan rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 
L.) dengan konsentrasi 100 μg/mL, 150 μg/mL, 200 μg/mL, 250 μg/mL, dan 300 
μg/mL, serta asam kojat sebagai kontrol positif lalu diukur serapannya 
menggunakan microplate reader pada panjang gelombang 492 nm. Hasil 
penelitian menunjukkan Nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 fraksi larut n-heksan adalah 266.29 μg/mL, dan 
fraksi tidak larut n-heksan adalah 281.72 μg/mL. Sedangkan nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 asam kojat 
sebagai kontrol positif adalah 41.9 μg/mL. Hal ini menunjukkan bahwa fraksi 
larut n-heksan dan fraksi tidak larut n-heksan rimpang lempuyang gajah (Zingiber 
zerumbet L.) memiliki potensi penghambatan aktivitas enzim tirosinase yang 
kurang kuat.  

Kata kunci : Enzim tirosinase, rimpang lempuyang gajah, hiperpigmentasi, IC50 , 
fraksi larut n-heksan, fraksi tidak larut n-heksan 
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ABSTRACT 

Name     : Andi Reski Andini 

Registration Number : 70100119009 

Departement   : Pharmacy 

The Title of Thesis  : Tyrosinase Enzyme Inhibitor Activity Test of 
Soluble N-Hexane and Insoluble N-Hexane 
Fractions of Methanol Extract of Lempuyang 
Gajah Rhizome (Zingiber zerumbet L.) Extract 

Hyperpigmentation is a disorder of the epidermis which causes darkening 
of the skin and the appearance of black spots in certain parts. Lempuyang gajah 
(Zingiber zerumbet L.) is reported to contain sesquiterpenoids, flavonoids, 
aromatic compounds, vanillin, kaempferol derivatives and other polyphenolic 
compounds. Flavonoid compounds have a structure similar to that of the 
tyrosinase enzyme substrate, L-DOPA, which can bind to the tyrosinase enzyme 
and inhibit its activity. This study aims to determine the activity strength of the n-
hexane soluble and n-hexane insoluble fractions of lempuyang gajah rhizome with 
different concentrations in inhibiting melanin formation through IC50. The 
extraction method used is maceration and fractionation. Tests were carried out 
with L-tyrosine as a substrate, soluble and insoluble n-hexane fractions of 
lempuyang gajah rhizome (Zingiber zerumbet L.) with concentrations of 100 
μg/mL, 150 μg/mL, 200 μg/mL, 250 μg/mL, and 300 μg/mL, as well as kojic acid 
as a positive control and then measured absorption using a microplate reader at a 
wavelength of 492 nm. The results showed that the 𝐼𝐼𝐼𝐼50 value of the n-hexane 
soluble fraction was 266.29 µg/mL, and the n-hexane insoluble fraction was 
281.72 µg/mL. While the value of 𝐼𝐼𝐼𝐼50 kojic acid as a positive control was 41.9 
μg/mL. This shows that the n-hexane soluble and n-hexane insoluble fractions of 
lempuyang gajah rhizome (Zingiber zerumbet L.) has less potent inhibition of 
tyrosinase activity.  

Keywords: Tyrosinase enzyme, lempuyang gajah rhizome, hyperpigmentation, 
IC50, n-hexane soluble fraction, n-hexane insoluble fractions
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Berada di garis khatulistiwa yang sepanjang tahun penuh dengan limpahan 

sinar matahari, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki iklim tropis. 

Sinar matahari adalah sumber energi yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, 

namun jika kulit terpapar sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet secara 

terus menerus dapat menyebabkan kulit menjadi lebih gelap dan hiperpigmentasi. 

Hiperpigmentasi adalah gangguan pada epidermis yang disebabkan oleh sintesis 

melanin yang berlebihan dan pendistribusian melanin yang tidak merata, yang 

menyebabkan terjadinya penggelapan kulit dan munculnya noda-noda atau flek 

hitam pada bagian tertentu (Adhikari et al., 2008). 

Melanin merupakan metabolit heterogen yang disusun oleh senyawa 

polifenol yang terdapat pada manusia, hewan dan tanaman yang berfungsi sebagai 

pigmen. Pada manusia bertanggung jawab dalam pigmentasi rambut, kulit dan 

mata. Melanosit dengan bantuan enzim tirosinase membentuk melanin pada kulit. 

Dua jenis pigmen dihasilkan oleh melanin, yaitu pigmen berwarna cohlat-hitam 

(eumelanin) dan pigmen warna kuning-kemerahan (pheomelanin) (Carletti, 

Giuseppe, & Cattivelli, 2014). Meskipun melanin pada kulit manusia bertindak 

sebagai mekanisme pertahanan utama terhadap sinar UV dari matahari, produksi 

pigmentasi abnormal seperti melasma, bintik-bintik, dan bentuk lain dari 

hiperpigmentasi melanin dapat menjadi masalah estetika yang serius (Adhikari et 

al., 2008). Hiperpigmentasi terjadi karena adanya peran enzim tirosinase dalam 

proses awal katalis untuk mengkonversi tirosin menjadi L-3,4-

dihydroxyphenilalanine (DOPA) (Cichorek et al., 2013). 
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Menghambat aktivitas enzim tirosinase menjadi salah satu cara dalam 

menghambat sistesis melanin. Penghambatan aktivitas tirosianse dapat dilakukan 

dengan mengggunakan suatu penghambatan reaksi enzimatis berupa ion atau 

molekul yang disebut inhibitor tirosinase. Produk pencerah kulit yang tersedia 

secara komersial sebagian besar adalah penghambat tirosinase (Masum et al., 

2019). 

Banyak inhibitor tirosinase telah digunakan sebagai agen pemutih kulit 

seperti hidrokuinon, merkuri, asam kojat, arbutin, asam askorbat, dan asam 

ellagic, tetapi kebanyakan mengandung kelemahan spesifik dan berbahaya. 

Hidrokuinon, bahan yang paling sering diresepkan untuk bahan pencerah kulit 

memiliki efek samping seperti iritasi kulit, rasa terbakar, dan sitotoksik terhadap 

melanosit. Asam kojat dan arbutin juga menunjukkan efikasi in vivo yang buruk, 

stabilitas formulasi yang rendah, dan penetrasi kulit yang buruk, penggunaan 

asam kojat dalam perawatan kulit terbatas karena karsinogenisitasnya. Asam 

askorbat dapat mengalami degradasi dan bioavailabilitas asam ellagic buruk 

(Masum et al., 2019).  

Di Asia khususnya di Indonesia, banyak beredar produk pemutih karena 

ada pandangan mengenai standar warna kulit yang ideal adalah kulit putih. 

Sehingga beberapa dari masyarakat menginginan kulit cerah dengan melakukan 

berbagai macam perawatan kulit agar mencapai standar warna kulit yang dinilai 

ideal (Arwanda et al., 2021). Namun pada Juni 2020 hingga September 2021, 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menemukan produk berbahaya 

yang beredar dipasaran sebanyak 72. Diantaranya terdapat 18 yang merupakan 

produk kosmetik yang mengandung bahan terlarang atau berbahaya dimana salah 

satunya adalah Hidrokuinon (BPOM RI, 2021).  
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Dengan demikian, sangat dibutuhkan pengembangan inhibitor tirosinase 

baru dari sumber yang berbeda dengan efikasi tinggi dan efek samping yang lebih 

sedikit. Perlu dilakukan eksplorasi terhadap bahan-bahan alami dengan senyawa 

bioaktif yang berpotensi sebagai inhibitor tirosinase.   

Indonesia di berbagai etnis telah lama menggunakan lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.) sebagai bahan jamu maupun obat tradisional (Prakash et 

al., 2011). Selain di Indonesia, Zingiber zerumbet juga telah lama digunakan dan 

dimanfaatkan berbagai etnis di Asian, India, China, dan Arab. Tanaman ini 

digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit seperti pilek, sakit kepala, mual, 

kehilangan nafsu makan, pembengkakan, bisul, ketidaknyamanan menstruasi dan 

bahkan luka (Zakaria et al., 2011). Kandungan metabolit sekunder dari tanaman  

Zingiber zerumbet inilah yang menjadi alasan pemanfaatannya sebagai obat 

tradisional. Rhizoma (rimpang) dari lempuyang gajah dimanfaatkan menjadi 

bahan obat yang digunakan sebagai antiulcer, analgesic, antiinflamasi, anti 

mikroba dan antipiretik (Silalahi, 2018). Berbagai senyawa terkandung dalam 

tanaman ini, telah dilaporkan mengandung senyawa flavonoid, vanillin,  senyawa 

aromatik, turunan kaempferol, seskuiterpenoid, dan senyawa polifenol lainnya 

(Rohmah et al., 2022).  

L-DOPA yang merupakan salah satu substrat enzim tirosinase strukturnya 

memiliki kemiripan dengan struktur senyawa golongan flavonoid. Sehingga hal 

ini dapat menyebabkan terjadinya proses penghambatan aktivitas enzim tirosinase 

karena flavonoid dapat berikatan. Pembentukan dopakrom dapat dicegah karena 

afinitas yang baik ditunjukkan antara flavonoid dan enzim tirosinase dalam proses 

inhibisi ini (T. S. Chang, 2009). Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas penghambatan enzim 

tirosinase fraksi larut n-heksan dan fraksi tidak larut n-heksan dari ekstrak 

metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aktivitas inhibitor tirosinase fraksi larut n-heksan dan fraksi tidak 

larut n-heksan dari ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.)?  

2. Berapa nilai IC50 inhibitor tirosinase fraksi larut n-heksan dan fraksi tidak larut 

n-heksan dari ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

L.)? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Pada penelitian ini digunakan beberapa istilah, agar tidak terjadi 

kesalahan dalam penafsiran pembaca terhadap istilah-istilah kata dalam penelitian 

ini, maka penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Inhibitor adalah substansi kimia yang mengganggu atau menghambat reaksi 

kimia, pertumbuhan, atau aktivitas biologis lainnya.  

b. Enzim adalah senyawa bersifat protein yang mengkatalisis reaksi kimia 

substansi lain tanpa menjadi rusak atau berubah selama berlangsungnya reaksi 

internal. 

c. Tirosinase atau fenol oksidase merupakan enzim utama yang berperan dalam 

biosintesis melanin dengan cara mengubah tirosin menjadi L-3,4-

dihydroxyphenilalanine (DOPA) dan selanjutnya teroksidasi menjadi DOP-

Aquinone (DQ) yang kemudian melalui beberapa tahapan transformasi, 

dikonversi menjadi melanin. 

d. Melanin adalah metabolit heterogen yang dihasilkan oleh polimerasi produk 

oksidasi senyawa tirosin dan senyawa dihidroksifenol yang memiliki fungsi 

sebagai pigmen pada kulit, rambut, dan mata. 

e. Microplate reader adalah suatu instrument yang digunakan untuk mendeteksi 

sampel kimia, fisika, atau biologis dalam ukuran mikro dengan prinsip kerja 
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sumber cahaya menyinari sampel yang akan diukur dengan Panjang 

gelombang tertentu dan kemudian detector menghitung banyaknya cahaya 

awal yang ditransmisikan oleh sampel.  

f. IC50 adalah (Inhibition Concentration 50) merupakan angka yang 

menunjukkan konsentrasi suatu bahan yang mampu menghambat enzim 

tirosinase sebesar 50%. 

 
2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang uji aktivitas 

penghambatan enzim tirosinase fraksi larut n-heksan dan fraksi tidak larut n-

heksan dari ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

yang nilai absorbansinya di ukur dengan menggunakan microplate reader 

(ELISA).  

D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian pustaka ini peneliti menggali informasi dari penelitian-

penelitian terdahulu sabagai bahan perbandingan, kejelasan arah, maanfaat serta 

kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Dalam kajian pustaka ini peneliti 

mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan suatu 

informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang 

diangkat. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eunjin Bang, dkk (2018) dengan judul 

“Evaluation of the Novel Synthetic Tyrosinase Inhibitor (Z)-3-(3-bromo-4-

hydroxybenzylidene) thiochroman-4-one (MHY1498) In Vitro and In Silico” 

membahas mengenai MHY1498 senyawa baru yang disintesis, secara efektif 

menghambat aktivitas tirosinase dan memiliki potensi untuk mengobati 

hiperpigmentasi dan gangguan terkait. Nilai IC50 MHY1498 (4,1 0,6 M) 

secara signifikan lebih rendah dibandingkan kontrol positif, asam kojic (22,0 

4,7 M). Pengujian penghambatan tirosinase dilakukan dengan larutan 
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tirosinase jamur (200 U, 20 μL) ditambahkan ke sumuran 96-well plate 

transparan yang mengandung 200 μL campuran reaksi 1 mM L-tirosin, 50 mM 

dapar fosfat (pH 6,5), dan bahan uji (asam kojic atau MHY1498) pada 

konsentrasi yang berbeda [10–50 M]. Campuran diinkubasi pada suhu 37℃ 

selama 30 menit, dan dopachrome ditentukan dengan mengukur absorbansi 

pada 492 nm, menggunakan microplate reader (Bang et al., 2018). 

Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah sampel yang digunakan.  

Informasi yang dapat diambil dari penelitian ini adalah metode pengujian 

penghambatan enzim tirosinase yang menggunakan asam kojat sebagai control 

positif, sumuran 96-well plate transparan serta dapar fosfat pH 6,5 yang 

selanjutnya campuran di inkubasi pada suhu 37℃ selama 30 menit, dan 

mengukur absorbansi pada 6anjang gelombang 492 nm, menggunakan 

microplate reader (ELISA). 

2. Penelitian oleh Apriliani dkk, (2018) dengan judul “Uji Inhibisi Aktivitas 

Enzim Tirosinase Beberapa Jenis Tumbuhan Zingiberaceae” membahas 

mengenai rimpang beberapa jenis tumbuhan anggota suku Zingiberaceae yang 

memiliki potensi inhibisi aktivitas enzim tirosinase. Tujuan penelitian ini 

adalah   untuk   menguji   inhibisi   aktivitas   enzim   tirosinase   dari   

rimpang beberapa jenis tumbuhan anggota suku Zingiberaceae. Selain itu, 

dilakukan pula terhadap hasil fraksinasi tumbuhan terpilih. Metode yang 

digunakan adalah ekstraksi dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 

96 % dan fraksinasi menggunakan pelarut n-heksana dan etil asetat. Uji 

penghambatan tirosinase secara in vitro dengan kontrol positif menggunakan 

alpha-arbutin (Aprilliani et al., 2018). 

Adapun perbedaan penelitian ini adalah sampel yang digunakan, dimana 

penelitian Apriliani dkk menggunakan beberapa sampel dari tanaman rimpang 

suku Zingiberaceae sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu 
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tanaman yaitu lempuyang gajah. Kontrol positif yang digunakan juga berbeda, 

pada penelitian ini digunakan asam kojat.   

3. Penelitian oleh Afrisusnawati Rauf dkk (2020) dengan judul “Aktivitas 

Penghambatan Enzim Tirosinase Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (Croton 

oblongus Burm F.)” membahas mengenai aktivitas penghambatan enzim 

tirosinase ekstrak metanol klika Anak dara Metode ekstraksi yang digunakan 

adalah maserasi. Pengujian dilakukan dengan L-tirosin sebagai substrat, 

ekstrak metanol klika Anak dara dengan konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 

80 ppm, dan 100 ppm, dan asam kojat sebagai kontrol positif lalu diukur 

serapannya menggunakan micro plate reader pada panjang gelombang 490 nm 

(Rauf et al., 2020). 

Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah pada sampel dan konsentrasi 

sampel yang digunakan, dan informasi yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah prosedur pengujian penghambatan tirosinase, perhitungan IC50 

menggunakan persamaan regresi linier, log konsentrasi sampel sebagai sumbu 

x dan probit % inhibisi sebagai sumbu y, dari persamaan y = bx ± a.  

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas inhibitor tirosinase fraksi larut n-heksan dan fraksi 

tidak larut n-heksan dari ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) 

2. Untuk mengetahui nilai IC50 inhibitor tirosinase fraksi larut n-heksan dan 

fraksi tidak larut n-heksan dari ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.) 

F. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Mahasiswa 

Bertambahnya pengetahuan, pengalaman dan pengembangan kemampuan 

ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan penghambatan enzim tirosinase fraksi 
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larut n-heksan dan fraksi tidak larut n-heksan dari ekstrak metanol rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.). 

2. Untuk Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai perbandingan 

pedoman dan masukan dalam mengembangkan proses belajar mengajar 

serta dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya 

mengenai aktivitas penghambatan enzim tirosinase fraksi larut n-heksan dan fraksi 

tidak larut n-heksan ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Uraian Tanaman Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) 

1. Klasifikasi  

 

 

 

 

 

 

 

Regnum  : Plantae   

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiospermae 

Class   : Monocotyledonae  

Ordo   : Zingiberales   

Family  : Zingiberaceae  

Genus   : Zingiber 

Spesies  : Zingiber zerumbet (l.) Roscoe ex Sm. (Lianah, 

2020) 

2. Deskripsi dan Morfologi  

Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) merupakan salah satu spesies 

dari Zingiber yang banyak dimanfaatkan sebagai obat. Zingiber zerumbet 

memiliki vernaculer name antara lain: wild ginger (Inggris), shampoo plant 

(Amerika), lempuyang (Indonesia), bengle (Jawa), panglay (Sunda), dan bunglei 

(Malaysia) (Silalahi, 2018).  

Gambar 1. Rimpang lempuyang gajah (Zakaria et al., 2011) 
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Lempuyang gajah merupakan tanaman terna tahunan (perennial) dan 

hidupnya berumpun dengan habitat berada di semak (Lianah, 2020). Z. zerumbet 

dapat dicirikan dengan adanya sebuah pulvinus antara pangkal tangkai daun dan 

ligula (Zakaria et al., 2011) dengan batang setinggi sekitar 1-2 m, berwarna hijau, 

dan tersusun atas kumpulan pelepah daun (Lianah, 2020). Lempuyang gajah 

memiliki daun berwarna hijau pucat sampai gelap yang terkadang berwarna 

keunguan di bawah pucuk muda (Zakaria et al., 2011). Daun tunggal dan tersusun 

berseling pada kanan kiri batang, ujung daun meruncing (acuminatus), pangkal 

daun runcing (acutus), dan tepi daun rata. Panjang daun mencapai 10-15 cm, 

jumlah helai daun 3-7 tiap batang, pertulangan daun menyirip, tangkai daun 

pendek dan berbulu halus. Perbungaan muncul dari rimpang, bentuk perbungaan 

pinecone, tangkai perbungaan panjangnya ±12 cm, kelopak bunga saling lepas 

satu sama lain, berwarna hijau saat muda dan menjadi merah ketika tua. Rimpang 

lempuyang gajah berukuran cukup besar dan kuat serta becabang, bagian luar 

rimpang berwarna coklat, daging rimpang berwarna kuning kecoklatan dan lebih 

pucat (Lianah, 2020).  

 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

 

 

Gambar 2. (a) Daun dan batang Lempuyang Gajah ; (b) Pembungaan Lempuyang Gajah 
(Zakaria et al., 2011) 
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3. Kandungan  

Lempuyang gajah mengandung senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, 

tanin, terpenoid, fenol, polifenol, dan glikosida dalam ekstrak lempuyang gajah 

(C. J. Chang et al., 2012). Rimpang lempuyang gajah berkadar pati 60%, minyak 

atsiri 0,8%, dan serat 6,5%. Selain itu mengandung sesquiterpenes dan minyak 

atsirinya mengandung zerumbone, humulene, camprene, dan camphene (Evizal, 

2013). Konsentrasi kandungan utama pada berbagai organ berbeda. Daun 

mengandung komponen utama berupa zerumbone (36,98%), α-caryophyllene 

(16,35%) dan camphene (9,24%). Rhizome dengan komponen utama zerumbone 

(46,83%), α- caryophyllene (19,00%), dan 1,5,5,8-tetramethyl-12-

oxabicyclo[9.1.0]dodeca-3,7-diene (4,28%). Konsentrasi essensial oil yaitu Z-

nerodiol (36,9%) dan β-caryophyllene (13,2%) pada bunga sedangkan zerumbone 

(21,3%) dan (Z)-nerolidol (16,8%) pada bagian batang (Silalahi, 2018).  

4. Manfaat 

Zingiber zerumbet telah lama digunakan sebagai obat tradisional maupun 

sebagai bahan jamu oleh berbagai etnis di Indonesia maupun etnis lainnya. Di 

bidang kuliner Zingiber zerumbet banyak digunakan sebagai bumbu pemberi 

aroma makanan dan appetizer. Zingiber zerumbet juga telah lama digunakan dan 

dimanfaatkan berbagai etnis di Asian, India, China, dan Arab. Tanaman ini 

digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit seperti pilek, sakit kepala, mual, 

kehilangan nafsu makan, pembengkakan, bisul, ketidaknyamanan menstruasi dan 

bahkan luka. Hasil bioessay terhadap rhizoma Zingiber zerumbet menunjukkan 

sebagai antiinflamantori, anti mikroba dan anti analgesic (Silalahi, 2018). 

Berdasarkan penelitian Jyothilakshmi et al. (2016) Zingiber zerumbet 

memiliki kemampuan sebagai anti inflamantori. Ekstrak Zingiber zerumbet 
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mampu menghambat kerja enzim cyclooxygenase, lipoxygenase, 

myeloperoxidase dan nitric oxide synthase (Jyothilakshmi et al., 2016). 

Rohmah et al. (2022) menyatakan bahwa ekstrak etanol rimpang 

lempuyang memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Streptococcus 

pneumoniae. Ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah memiliki daya hambat 

yang kuat (konsentrasi 20 & 40 %) dan sangat kuat (konsentrasi 60, 80, dan 100 

%) (Rohmah et al., 2022). 

B. Enzim 

Enzim merupakan suatu katalisator biologis yang dapat meningkatkan laju 

reaksi perubahan substrat menjadi produk dalam organisme hidup, tetapi tidak 

turut mengalami perubahan (Puspitaningrum & Adhiyanto, 2016).  

Telah diketahui secara luas bahwa enzim merupakan suatu protein. 

Meskipun demikian, kadang kala dalam melakukan tugasnya sebagai katalisator 

biologis, ada beberapa enzim yang memerlukan komponen bukan protein agar 

enzim dapat bekerja. Komponen ini dinamakan kofaktor. Jika komponen terebut 

tidak ada, maka kerja protein yang berperan sebagai enzim akan terhenti. Protein 

enzim yang memerlukan komponen kofaktor untuk kerjanya dinamakan 

apoenzim. Dengan kata lain, apoenzim adalah suatu protein enzim yang tidak 

lengkap sehingga tidak dapat melakukan tugas katalis bila tidak ada kofaktor. 

Apabila apoenzim tersebut telah mengikat kofaktor, maka protein enzim tersebut 

dinamakan holoenzim. Kofaktor dapat merupakan suatu molekul organic maupun 

ion metal. Jika kofaktor merupakan suatu molekul organic, kofaktor tersebut 

dinamakan koenzim. Jika suatu kofaktor terikat kuat pada enzim dan untuk 

melepaskan kofaktor diperlukan energi besar yang mengakibatkan kerusakan pada 

enzim, maka kofaktor tersebut dinamakan gugus prostetik (Puspitaningrum & 

Adhiyanto, 2016).  
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Dalam melakukan kerjanya sebagai katalisator biologis, enzim melakukan 

reaksi yang spesifik. Kespesifikan dalam aksinya dapat dibedakan menjadi 

beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut (Puspitaningrum & Adhiyanto, 2016). 

b. Kespesifikan atas adanya gugus tertentu. Dalam hal ini satu enzim dapat 

melakukan reaksi yang berbeda, tetapi substrat yang akan dikatalis harus 

memiliki gugus kimia tertentu yang dapat dikenali oleh enzim tersebut. 

Contohnya, enzim alcohol dehydrogenase dapat mengkatalisis reaksi oksidasi 

untuk bermasam jenis alcohol dan enzim heksokinase dapat memindahkan 

fosfat dari ATP ke bermacam jenis gula heksosa.  

c. Kespesifikan terbatas. Dalam hal ini, satu enzim hanya dapat melakukan 

reaksi untuk satu jenis substrat saja. Contohnya, enzim glucokinase hanya 

mengkatalisis pemindahan fosfat ATP hanya ke gula jenis glukosa tidak ke 

gula jenis lain.  

Pada umumnya, ada dua mekanisme yang mempengaruhi reaksi kerja 

enzim sebagai katalisis pada sistem organisme, yaitu (Puspitaningrum & 

Adhiyanto, 2016): 

a. Enzim akan meningkatkan kesempatan molekul yang bereaksi dalam suatu 

sistem untuk dapat saling bertemu. Hal ini dimungkinkan oleh adanya afinitas 

tinggi yang dimiliki enzim terhadap substrat dan mampu meningkanya 

mekanisme sedemikian rupa sehingga setiap substrat terorientasi secara tepat 

untuk dapat melangsungkan reaksi kimia pada sistem organisme.  

b. Adanya ikatan antara substrat dan enzim yang merupakan ikatan nonkovalen, 

akan menimbulkan penyebaran electron dalam molekul substrat sehingga 

mempengaruhi ikatan kovalen spesifik dalam substrat untuk meregang dan 
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pecah. Keadaan terjadinya peregangan ikatan molekul dalam substrat setelah 

berinteraksi dengan enzim disebut juga pengaktifan substrat.   

Dapat disimpulkan bahwa kerja enzim adalah mempercepat laju reaksi 

agar reaksi keseimbangan (equilibrium) dapat tercapai, tetapi tidak mempengaruhi 

konstanta keseimbangan (Puspitaningrum & Adhiyanto, 2016). 

Semua sifat karakteristik protein akan sama dengan sifat karakteristik enzim. Pada 

pengamatan kinetika reaksi yang dikatalisis oleh enzim, temperature dan pH 

merupakan faktor penting selain faktor-faktor lain (Puspitaningrum & Adhiyanto, 

2016).  

1. Temperatur 

Laju reaksi yang dikatalisis oleh suatu enzim dalam batas suhu tertentu 

meningkat seiring dengan meningkatnya suhu reaksi. Dalam sistem biologis, laju 

reaksi meningkat dua kali lipat untuk setiap kenaikan suhu 10 °C. Jika suhu turun 

10°C, kecepatannya akan berkurang setengahnya. Peningkatan laju reaksi ini  

mencapai puncaknya pada suhu tertentu dan perlahan menurun seiring dengan 

peningkatan suhu.   

Pada umumnya, temperatur optimum suatu enzim bergantung pada 

temperature sel dimana enzim tersebut terdapat. Pada beberapa organisme tertentu 

seperti mikroorganisme yang ditemukan disekitar mata air panas, aktivitas 

enzimatik tetap optimum walaupun temperatur mendekati titik didih air. Hal ini 

menunjukkan kemampuan adaptasi dari mikroorganisme tersebut terhadap 

temperatur yang ekstrim.  
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2. pH 

Sifat-sifat katalis enzim juga dipengaruhi oleh pH lingkungan di mana 

katalis tersebut beroperasi. Perubahan pH mempengaruhi keadaan ion enzim 

selain keadaan ion substrat. Umumnya aktivitas enzim optimal antara pH 5 dan 9. 

Namun, ada beberapa enzim yang  aktivitas optimalnya berada di luar kisaran ini. 

Nilai pH mempunyai pengaruh yang besar terhadap aktivitas enzim, yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  

a) Pada pH yang sangat tinggi atau sangat rendah, enzim yang merupakan 

protein akan mengalami denaturasi. Akibat dari denaturasi ini adalah 

hilangnya kemampuan katalis dari enzim.  

b) pH yang sangat tinggi atau sangat rendah akan mempengaruhi perubahan 

muatan dari asam amino penyusun molekul protein enzim. Jika yang 

berubah merupakan residu asama amino yang berfungsi sebagai tempat 

mengikat substrat atau katalisis, maka akan terganggu kemampuan dalam 

pengikatan substrat atau katalisis.  

c) Perubahan konformasi dari enzim. Perubahan pH lingkungan  dapat 

menyebabkan perubahan enzim pada daerah tempat pengikatan substrat. 

Bentuk atau struktur tiga dimensi dari enzim khususnya di daerah situs 

pengikatan dengan substrat ataupun situs katalisis harus dipertahankan 

sedemikian rupa agar fungsi katalisis enzim tetap ada. Jika terjadi 

perubahan struktur tiga dimensi  maka akan menghambat pengikatan 

antara substrat dengan enzim.  

3. Konsentrasi enzim dan substrat 

Produk yang diperoleh dari reaksi antara substrat dan enzim juga 

dipengaruhi oleh konsentrasi enzim dan substrat. Laju reaksi sebanding dengan  
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konsentrasi enzim dan substrat. Kondisi seperti ini tidak akan terus terjadi. Pada 

waktu tertentu, laju reaksi akan tetap konstan meskipun konsentrasi substrat dan 

enzim meningkat. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a) Konsentrasi substrat tetap, konsentrasi enzim meningkat 

Pada konsentrasi atau jumlah molekul enzim yang lebih kecil dari jumlah 

molekul substrat yang dikatalisis, maka produk yang dihasilkan akan 

sebanding dengan jumlah substrat yang diubah menjadi produk oleh 

enzim. Jika jumlah enzim diperbanyak maka  substrat yang tersedia akan 

semakin banyak diubah menjadi produk hingga suatu saat terdapat enzim 

berlebih namun substratnya habis. Akibatnya, peningkatan jumlah enzim 

tidak akan mengubah grafik pengaruh konsentrasi enzim terhadap laju 

reaksi.  

b) Konsentrasi enzim tetap, konsentrasi substrat meningkat 

Pada prinsipnya hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Hanya pada 

kondisi disini yang diubah adalah jumlah substratnya, sedangkan jumlah 

enzim tetap tidak berubah. Ketika jumlah substrat sedikit, produk yang 

diperoleh akan sebanding dengan jumlah enzim yang mengkatalisis reaksi. 

Jika jumlah substrat yang diberikan ditambah, produk yang dihasilkan 

akan lebih banyak hingga pada titik tertentu, penambahan substrat tidak 

lagi meningkatkan produk yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena 

tempat pengikatan substrat pada enzim sangat jenuh.  

C. Enzim Tirosinase 

Enzim pembatas laju yang berkaitan dengan sintesis atau pembentukan 

melanin dalam melanosit merupakan enzim tirosinase. Enzim ini mengandung 

monooxygenase dan mengkatalisis dua reaksi utama: monophenolase, hidroksilasi 

L-tirosinase dan difenolase, dan oksidasi L-DOPA (3,4-dihydroxyphenylalanine). 
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Penghambatan aktivitas tirosinase (monophenolase dan diphenolase) akan 

menurunkan sintesis melanin (Batubara et al., 2011). 

Pada beberapa mikroorganisme, hewan, maupun tumbuhan, aktivitas dari 

enzim tirosinase dapat ditemukan. Aktivitas terbaik dapat ditemukan pada jamur 

Neurospora crassa, Agaricus bisporus dan Streptomyces glausescens. Saat 

jaringan pada tumbuhan rusak dan terpapar udara, tirosinase memiliki peran 

dalam mengoksidasi browning pathway atau proses pencoklatan. Sehingga terjadi 

peningkatan konversi tirosin untuk membentuk melanin apabila kecepatan 

aktivitas tirosinase juga meningkat.  Karena tersedia secara komersial, tirosinase 

jamur sering digunakan dalam uji aktivitas inhibitor enzim tirosinase (T. S. 

Chang, 2009). 

D. Melanogenesis dan Hiperpigmentasi 

Melanogenesis adalah proses kompleks biokimia produksi pigmen 

melanin di organel sitoplasma terpisah yang disebut melanosom oleh melanosit 

(Cichorek et al., 2013). Melanin merupakan metabolit heterogen yang disusun 

oleh senyawa polifenol yang terdapat pada manusia, hewan dan tanaman yang 

berfungsi sebagai pigmen. Melanin pada manusia bertanggung jawab dalam 

pigmentasi rambut, kulit dan mata. Melanosit dengan bantuan enzim tirosinase 

membentuk melanin pada kulit. Dua jenis pigmen dihasilkan oleh melanin, yaitu 

pigmen berwarna cohlat-hitam (eumelanin) dan pigmen warna kuning-kemerahan 

(pheomelanin) (Carletti et al., 2014). 

Melanin disekresikan oleh melanosit yang didistribusikan di lapisan basal 

epidermis. Dalam kondisi fisiologis, sintesis melanin dalam melanosit terbatas 

pada melanosom. Melanin pada kulit manusia bertindak sebagai mekanisme 

pertahanan utama terhadap sinar UV dari matahari (Adhikari et al., 2008). Selain 

itu, melanin juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti, peredam radikal 
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bebas, reaksi oksidasi-reduksi panjang dan penyimpanan ion (Cichorek et al., 

2013). 

Sintesis melanin dimulai dengan konversi L-tirosin menjadi L-3,4-

dihidroksifenilalanin (L-DOPA). Oksidasi selanjutnya dari L-DOPA menghasilkan 

dopaquinone, yang merupakan langkah awal dalam sintesis melanin. Tirosinase 

(EC1.14.18.1) adalah enzim kunci dalam biosintesis melanin dan berpartisipagtsi 

dalam oksidasi tirosin menjadi dopaquinone melalui L-DOPA (Adhikari et al., 

2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirosinase (TYR) melakukan hidroksilasi tyrosine menjadi L-3,4-

dihydroxyphenylalanine (DOPA) yang dengan cepat teroksidasi menjadi 

DOPAquinone.  Sistein dan DOPAquinone bereaksi, menghasilkan 3- atau 5-

Gambar 3. Mekanisme Kerja Enzim Tirosinase (Proses Melanogenesis) 
(Cichorek et al., 2013)    
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cysteinylDOPAs, yang kemudian mengoksidasi dan mempolimerisasi, 

menimbulkan melanin larut kuning-merah – pheomelanin (Cichorek et al., 2013).  

Jika tidak ada tiol (sistein, glutathione atau thioredoxin) maka diproduksi 

eumelanin coklat-hitam. DOPAquinone secara spontan mengalami siklisasi 

menjadi DOPAchrome. DOPAchrome kemudian kehilangan asam karboksilat dan 

menghasilkan 5,6-dihidroksiindole (DHI), yang dengan cepat mengoksidasi dan 

mempolimerisasi untuk membentuk DHI-melanin yang tidak larut berwarna 

coklat tua dan hitam. Namun, jika ada DOPA-chrome tautomerase (TYRP2/DCT), 

DOPAchrome akan membentuk DHI-2-carboxylic acid (DHICA). Tirosinase dan 

TYRP1 mengkatalisasi konversi lebih lanjut yang akhirnya mendapatkan warna 

DHICA-melanin coklat muda. Kulit manusia mengandung campuran dari semua 

jenis melanin, dan keanekaragaman pigmentasi kulit bergantung pada rasio 

eumelanin terhadap total melanin (Cichorek et al., 2013). 

Eumelanin dibandingkan dengan pheomelanin memiliki sifat fotoproteksi 

yang lebih baik, resistensi yang lebih tinggi terhadap degradasi dan kemampuan 

netralisasi spesies oksigen reaktif (ROS). Eumelanin dianggap lebih efektif dalam 

hal fotoproteksi daripada pheomelanin kemerahan. Akibatnya, risiko kanker kulit 

pada kulit yang lebih terang 30-40 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pada kulit 

yang lebih gelap (Cichorek et al., 2013).  

 Warna kulit menjadi lebih gelap merupakan kondisi dermatologis umum 

yang disebut juga dengan hiperpigmentasi kulit. Berbagai faktor eksternal maupun 

internal dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan warna kulit ini. Faktor 

tersebut dapat berupa peradangan, eksim, cedera, perubahan hormonal, jerawat, 

obat-obatan tertentu, paparan sinar matahari, dan lainnya. Proses biologis yang 

melibatkan produksi pigmen kulit oleh melanosit di melanosome pada berbagai 

lapisan kulit mengatur pigmentasi dan pewarnaan kulit. Sehingga adanya 
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perubahan dalam produksi atau distribusi melanin oleh melanosit menyebabkan 

gangguan hiperpigmentasi kulit (Nautiyal & Wairkar, 2021). Biosintesis melanin 

dapat dihambat dengan menghindari paparan sinar UV, dengan menghambat 

metabolisme dan proliferasi melanosit, dan dengan menghambat aktivitas 

tirosinase (Adhikari et al., 2008). 

Berbagai agen topikal tersedia untuk mengobati hiperpigmentasi. Agen 

topikal ini dapat mengganggu proses pigmentasi pada beberapa tingkatan yang 

berbeda. Standar untuk pengobatan adalah bahan kimia hidroksifenolik yang 

disebut hidrokuinon. Hydroquinone bekerja dengan menghambat konversi 

dihidroksifenilalanin menjadi melanin dengan menghambat aktivitas tirosinase. 

Mekanisme aksi lainnya termasuk mengganggu sintesis DNA dan RNA, 

menurunkan melanosom, dan menghancurkan melanosit Efek samping yang lebih 

umum dengan hydroquinone termasuk iritasi dan eritema. Iritasi akibat 

hidrokuinon sering disebabkan oleh hidrokuinon itu sendiri atau oleh natrium 

metabisulfit, bahan pengawet umum dalam sediaan hidrokuinon. Penggunaan 

hidrokuinon secara terus-menerus saat terjadi iritasi dapat menyebabkan 

hiperpigmentasi pasca inflamasi. (Woolery-Lloyd & Kammer, 2011). 

E. Inhibitor Tirosinase 

Senyawa yang dapat menghambat proses sintesis atau pembentukan 

melanin, disebut inhibitor tirosinase. Senyawa ini menjadi pendekatan terbaru 

yang digunakan untuk mencerahkan kulit. Hydroquinone, asam kojat, arbutin dan 

merkuri merupakan senyawa sintetis yang telah dibuktikan menunjukkan efek 

penghambatan pada proses melonogenesis terhadap enzim tirosinase dan 

melanosit (Rauf et al., 2020). 

Inhibitor tirosinase yang telah digunakan sebagai agen pemutih kulit 

kebanyakan mengandung kelemahan spesifik. Hydroquinone, bahan yang paling 
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sering diresepkan untuk bahan pencerah kulit memiliki efek samping seperti iritasi 

kulit dan rasa terbakar, dan sitotoksik terhadap melanosit. Kojic acid dan arbutin 

juga menunjukkan efikasi in vivo yang buruk, stabilitas formulasi yang rendah, 

dan penetrasi kulit yang buruk. Penggunaan asam kojat dalam perawatan kulit 

terbatas karena karsinogenisitasnya. Asam askorbat dapat mengalami degradasi 

dan bioavailabilitas asam ellagic buruk (Masum et al., 2019). 

Biasanya inhibitor diklasifikasikan menjadi empat jenis, termasuk 

inhibitor kompetitif, inhibitor tidak kompetitif, inhibitor tipe campuran 

(kompetitif/tidak kompetitif), dan inhibitor non-kompetitif (T. S. Chang, 2009).  

a. Inhibitor kompetitif adalah zat yang bergabung dengan enzim bebas dengan 

cara yang mencegah pengikatan substrat. Artinya, inhibitor dan substrat saling 

eksklusif. Inhibitor kompetitif dapat berupa kelator tembaga, analog yang 

tidak dapat dimetabolisme, atau turunan dari substrat sebenarnya.  

b. Sebaliknya, inhibitor yang tidak kompetitif hanya dapat berikatan dengan 

kompleks enzim-substrat.  

c. Inhibitor tipe campuran (kompetitif dan campuran tidak kompetitif) dapat 

berikatan tidak hanya dengan enzim bebas tetapi juga dengan kompleks 

enzim-substrat. Untuk sebagian besar inhibitor tipe campuran, konstanta 

pengikatan kesetimbangannya masing-masing untuk enzim bebas dan 

kompleks enzim-substrat berbeda. 

d. Inhibitor non-kompetitif, yang berikatan dengan enzim bebas dan kompleks 

enzim-substrat dengan tetapan kesetimbangan yang sama. 

Inhibitor tirosinase yang terkenal seperti asam kojat sering digunakan 

sebagai standar positif. Asam Kojat adalah metabolit jamur yang saat ini 

digunakan sebagai bahan pemutih kulit kosmetik dan sebagai bahan tambahan 

makanan untuk mencegah pencoklatan enzimatik. Asam Kojat menunjukkan efek 
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penghambatan kompetitif pada aktivitas monofenolase dan efek penghambatan 

campuran pada aktivitas difenolase tirosinase jamur. Kemampuan asam kojat 

untuk mengkelat tembaga di tempat aktif enzim dapat menjelaskan dengan baik 

efek penghambatan kompetitif yang diamati. Selain itu, asam kojat dilaporkan 

sebagai penghambat pengikat lambat aktivitas difenolase dari tirosinase. Inhibitor 

tirosinase pengikat lambat lainnya adalah tropolon inhibitor yang sangat poten dan 

analog substrat L-mimosin. Asam Kojat bersama-sama dengan tropolon dan L-

mimosin sering digunakan sebagai kontrol positif dalam literatur untuk 

membandingkan kekuatan hambat dari inhibitor temuan (T. S. Chang, 2009). 

F.  Asam Kojat 

Asam kojat merupakan produk kimia yang diperoleh dari berbagai jenis 

jamur seperti A. flavus, A. oryzae, A. tamarii, dan A. parasiticus (Saeedi et al., 

2019).   

 

 

 

 

Struktur kimia asam kojat diidentifikasi sebagai 5-hidroksi-2-

hidroksimetil-γ-piron. Asam kojat memiliki sifat polar karena memiliki dua gugus 

hidroksi berbeda dalam satu cincin benzene. Kehadiran gugus hidroksil C5 pada 

cincin ɣ-pirone memungkinkan terjadinya keasaman lemah dalam molekul asam 

kojat yang bermuatan organik. Asam kojat dapat membentuk garam terhadap 

logam-logam seperti Na, Zn, Cu, Ca, Ni, dan Cd sehingga asam kojat 

dimanfaatkan sebagai pengkhelat logam. Asam kojat memiliki sifat yang mudah 

larut dalam air, aseton dan etanol (Ishak et al., 2018; Saeedi et al., 2019). 

Gambar 4. Struktur Asam Kojat (Saeedi et al., 2019). 
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Sebagai pencerah kulit, digunakan 1-4% asam kojat dan derivatnya. 

Menurut Cosmetic Ingredient Review Expert Panel (CIREP) dan European 

Commission’s Scientific Committee, dosis asam kojat dalam formulasi skincare 

adalah 1%. Konsentrasi sebesar ≤1% dalam sediaan topical merupakan 

konsentrasi terbaik. Efek samping seperti dermatitis khususnya pada kulit yang 

sensitif, diikuti oleh iritasi, ruam, peradangan, gatal, dan sakit dapat terjadi pada 

penggunaan asam kojat lebih dari 1%.  Selain itu, kulit akan menjadi lebih 

sensitive terhadap sunburn dan kanker kulit jika asam kojat digunakan dalam 

jangka waktu panjang.  (Hashemi & Emami, 2015; Khezri et al., 2020; Saeedi et 

al., 2019). 
G. Ekstraksi dan Fraksinasi  

Sampel yang akan dianalisis kebanyakan merupakan campuran sehingga 

aspek penting dalam bidang analisis adalah metode pemisahan. Proses pemisahan 

harus dilakukan untuk dapat memperoleh senyawa murni dari suatu campuran. 

Ekstraksi, destilasi, kristalisasi dan kromatografi merupakan beberapa teknik 

pemisahan yang dapat diterapkan untuk memisahkan campuran (sampel) (Lestyo, 

2011).  

Ekstraksi merupakan teknik pemisahan dengan menggunakan pelarut cair 

(pelarut) sebagai separating agent untuk memisahkan satu atau lebih komponen 

dari suatu campuran homogen. 

Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan menggolongkan 

beberapa metode ekstraksi yaitu maserasi, refluks, perkolasi, ekstraksi dengan alat 

soxhlet, digesti, dekok dan infusa (Ditjen POM, 2000). 

a. Metode Dingin  

1. Maserasi            

Pada metode ini, simplisia diekstraksi dengan mencampurkan pelarut yang 

sesuai dengan pengadukan yang terus-menerus pada suhu ruangan 
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(kamar). Lalu dilanjutkan dengan filtrasi, kemudian tambahkan kembali 

pelarutnya (remaserasi) setelah filtrasi maserat yang pertama, dan 

seterusnya.  

2. Perkolasi 

Pada cara perkolasi, ekstraksi dilakukan pada suhu kamar menggunakan 

pelarut yang selalu baru sampai sempurna. Proses ini terdiri dari tahap 

pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya 

(penetesan atau penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh 

ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan. 

b. Metode Panas 

1. Refluks  

Pada cara refluks, ekstraksi dilakukan dengan jumlah pelarut terbatas yang 

relatif konstan dengan adanya pendingin balik pada temperatur titik didih 

pelarut selama waktu tertentu. Umumnya proses dilakukan berulang kali 

pada residu pertama sampai 3-5 kali. 

2. Soxhlet  

Pada cara ini ekstraksi terjadi secara terus-menerus karena menggunakan 

pelarut yang selalu baru dan jumlah pelarut yang konstan dilakukan 

dengan alat khusus dengan adanya pendingin balik.  

3. Digesti  

Pengadukan kontinu pada cara ini dilakukan dengan temperatur yang lebih 

tinggi dari temperatur ruangan (kamar), umumnya dilakukan pada 

temperatur 40-500 C. 
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4. Infus  

Pada cara infus, digunakan pelarut air pada temperatur penangas air dalam 

proses ekstraksi, dimana bejana infus terendam dalam penangas air pada 

temperatur 96-980 C atau mendidih selama 15-20 menit.  

5. Dekok 

Dekok adalah ekstraksi cara infus pada waktu yang lebih lama ( ≥ 30 

menit) dan temperatur sampai titik didih air. 

 Ekstraksi cair-cair pada prinsipnya adalah proses dengan menggunakan 

pelarut cair, solute dapat dipisahkan dari cairan pembawa (diluen). Bagian paling 

penting dari proses ekstraksi ini adalah pemilihan pelarut. Hal yang harus 

diperhatikan ketika memilih pelarut adalah pelarut yang dipilih dapat melarutkan 

solute sedikit atau tidak melarutkan diluen, pelarut mudah dipisahkan dari solute 

sehingga dapat dipergunakan kembali, pelarut tidak mudah menguap saat proses 

ekstraksi, dan pelarut tersedia dipasaran dan tidak mahal. Untuk memisahkan 

komponen-komponen senyawa, metode ekstraksi cair-cair dan kromatografi 

adalah metode yang paling umum digunakan (Lestyo, 2011).  

Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan suatu komponen dari fase cair 

ke fase cair lainnya berdasarkan kelarutan relatifnya. Teknik ekstraksi cair-cair 

terdiri dari beberapa tahap, yaitu :  

1. Kontak antara pelarut dengan fase cair yang mengandung komponen yang 

akan diambil (solute), kemudian solute akan berpindah dari fase umpan 

(diluen) ke fase pelarut.  

2. Pemisahan dua fase yang tidak saling melarutkan, yaitu fase yang banyak 

mengandung pelarut disebut fase ekstrak dan fase yang banyak mengandung 

umpan disebut fase rafinat (Laddha & Degalesan, 1976).  
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Prinsip dasar ekstraksi cair-cair mengikuti Hukum Distribusi Nernst atau 

disebut juga Hukum Partisi yang menyatakan bahwa “apabila suatu analit 

dilarutkan ke dalam dua pelarut yang tidak saling campur, maka analit akan 

terdistribusi dalam proporsi yang sama (merata) diantara dua pelarut yang tidak 

saling campur”. Salah satu teknik ekstraksi cair-cair yang paling sering digunakan 

adalah teknik ekstraksi berulang menggunakan corong pisah. Pengerjaannya 

paling sederhana, yakni hanya dengan dilakukan penggojogan setelah 

menambahkan pengekstrak yang tidak saling campur dengan pelarut awal hingga 

terjadi kesetimbangan analit dalam kedua fase, didiamkan kemudian dipisahkan, 

(Khopkar, 1990).  

Kromatografi merupakan suatu metode pemisahan campuran yang 

menggunakan teknik untuk membedakan fasa diam (padat atau cair) dan fasa 

gerak sehingga menimbulkan variasi pergerakan komponen. Perbedaan migrasi 

tersebut disebabkan oleh perbedaan derajat afinitas masing-masing komponen 

pada fase diam dan fase gerak. Sifat fisikokimia senyawa menentukan afinitasnya 

dalam fase diam dan fase gerak. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan 

migrasi komponen dalam suatu sampel antara lain faktor yang menentukan 

migrasi analit dan faktor yang menghambat migrasi analit. Faktor-faktor yang 

menentukan gerak antara lain gaya gravitasi, gaya elektrodinamik, dan gaya 

hidrodinamik. Faktor-faktor yang menghambat migrasi antara lain fraksi molekul, 

elektrostatika, adsorpsi, kelarutan, ikatan kimia, dan interaksi ionik. Adanya gaya 

gravitasi, khususnya gaya yang selalu menarik benda  ke bawah, gaya gerak 

listrik, khususnya pergerakan molekul akibat listrik dan hidrodinamika, khususnya 

pergerakan zat cair, telah dapat memudahkan pergerakan molekul analit sehingga 

mempercepat migrasi analit. Terdapat gesekan molekul, yaitu gaya yang timbul 

pada arah gerak yang berlawanan dengan arah gerak molekul, terdapat gaya 
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elektrostatis, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh medan listrik statis 

(konstan/bergerak) pada muatan lain. suatu benda, ada yang adsorpsi, adalah suatu 

proses yang terjadi ketika zat cair, cair atau gas menjadi zat padat atau cair 

(absorben, adsorben) dan membentuk  lapisan tipis pada permukaannya, kelarutan 

analit, adanya ikatan kimia dan/atau Interaksi ionik antara analit dalam fase diam 

dan fase gerak dapat menghambat pergerakan molekul analit. Metode pemisahan 

dalam kromatografi sangat bergantung pada jenis fase diam yang digunakan. 

Interaksi yang terjadi antara analit dengan fase diam dan gerak ditentukan oleh 

jenis fase diam yang digunakan. Metode pemisahan pada kromatografi terbagi 

menjadi : (Lestyo, 2011) 

a. Pemisahan berdasarkan polaritas 

Metode pemisahan berdasarkan polaritas, senyawa-senyawa terpisah karena 

perbedaan polaritas. Afinitas analit tehadap fase diam dan fase gerak 

tergantung kedekatan polaritas analit terhadap fase diam dan fase gerak (like 

dissolve like). Analit akan cenderung larut dalam fase dengan polaritas sama. 

Analit akan berpartisi diantara dua fase yaitu fase padat-cair dan fase cair-cair. 

Ketika analit berpartisi antara fase padat dan cair faktor utama pemisahan 

adalah adsorbsi. Sedangkan bila analit berpartisi antara fase cair dan fase cair, 

faktor utama pemisahan adalah kelarutan. Prinsip pemisahan dimana analit 

terpisah karena afinitas terhadap fase padat dan fase cair biasa disebut dengan 

adsorbs dan metode kromatografinya biasa disebut kromatografi adsorbsi. 

Sedangkan prinsip pemisahan dimana analit terpisah karena afinitas terhadap 

fase cair dan fase cair disebut dengan partisi dan metode kromatografinya 

biasa disebut kromatografi cair. 
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b. Pemisahan berdasarkan muatan ion 

Pemisahan berdasarkan muatan ion dipengaruhi oleh jumlah ionisasi senyawa, 

pH lingkungan dan keberadaan ion lain. Pemisahan yang disebabkan oleh 

kompetisi senyawa-senyawa dalam sampel dengan sisi resin yang bermuatan 

sehingga terjadi penggabungan ion-ion dengan muatan yang berlawanan 

disebut kromatografi penukar ion. Elektroforesis adalah proses dimana 

senyawa dalam suatu sampel mengalami perubahan arah dan kecepatan gerak 

akibat perbedaan jenis dan kekuatan muatan ion dalam medan listrik. 

c. Pemisahan berdasarkan ukuran molekul 

Pemisahan ini disebabkan oleh variasi ukuran pori-pori pada fase diam, yang 

mempengaruhi difusi senyawa melaluinya. Senyawa dengan ukuran molekul 

besar hanya berdifusi ke dalam pori-pori besar fase diam, sedangkan senyawa 

dengan ukuran molekul kecil  berdifusi ke seluruh pori-pori fase diam, 

sehingga menyebabkan perbedaan laju pergerakan molekul melalui fase diam. 

Senyawa yang berukuran molekul lebih besar cenderung lebih cepat 

dibandingkan senyawa yang berukuran kecil. Teknik pemisahan ini biasa 

disebut dengan kromatografi permeasi gel. 

d. Pemisahan berdasarkan bentukan spesifik 

Senyawa mengalami pemisahan berdasarkan pembentukan spesifik melalui 

ikatan kompleks yang dipilih secara khusus antara senyawa sampel dan fase 

diam. Jenis ikatan ini sangat selektif, seperti hubungan antara antigen dan 

antibodi atau hubungan antara enzim dan substrat. Istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan pemisahan ini sering kali adalah kromatografi afinitas. 

Saat ini, tidak ada pasokan komersial fase diam KLT dengan adsorben yang 

menunjukkan pembentukan spesifik yang sangat selektif dalam bentuk 

lembaran siap pakai. 
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H. Tinjauan Islam 

Masyarakat telah lama memanfaatkan tumbuhan sebagai obat tradisional.  

Bagi manusia, tumbuhan yang ada di muka bumi ini juga menjadi berkah 

tersendiri. Al-Qur’an menyebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan dan 

menggunakan aneka ragam tumbuhan yang baik dalam kehidupan. Sebagaimana 

disebutkan dalam Q.S Asy-Syu’ara/26: 7, yaitu: 

نَا فيِـْهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِيمٍْ ٲوَلمَْ يَـرَوْا إِلي الاَرْضِ کَمْ  ٲ مْبـَتـْ  

Terjemahnya:  

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah 

banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-

tumbuhan yang baik” (Kementerian Agama RI, 2019). 

Dalam uraian Tafsir Al-Misbah, Keesaan Allah SWT disampaikan melalui 

ayat ini. Karena berbagai tanaman yang tumbuh di bumi sangat banyak dan 

bermanfaat, terdapat banyak rasa dan warna yang berbeda, namun kondisinya 

konsisten. Semua ini tidak bisa tercipta dengan sendirinya, pasti ada Pencipta-Nya 

Yang Maha Esa lagi Maha Kuasa (Shihab, 2002). 

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt 

mengingatkan manusia akan kebesaran kemampuan-Nya dan kemahakuasaan-Nya 

serta keadaan pembangkang mengenai pertentangan yang tidak sependapat 

dengan Rasul-Nya dan mengingkari kitab-Nya. Dialah Yang Maha Perkasa, Maha 

Agung lagi Maha Kuasa, Yang menciptakan bumi dan menumbuhkan di atasnya 

kebaikan-kebaikan berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan hewan (Sheikh, 

2005).  

Dalam tafsir Kementerian Agama, dijelaskan Sifat dan kebiasaan orang 

musyrik. Dalam menerima kebenaran hati mereka tertutup, akibat kesombongan 
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dan kecongkakan telah mengotorinya. Mereka menghargai status, pangkat, dan 

kekayaan. Mendengar ayat-ayat Allah swt yang menyeru mereka untuk beriman 

dan menaati ajaran-Nya, mereka spontan menolaknya dan berpaling dari-Nya. 

Sedangkan jika mereka mau memperhatikan dan memikirkannya, tentu mereka 

akan mendapat banyak hikmah yang dapat mengingatkan mereka bahwa 

pemahaman yang mereka ikuti dan tindakan yang mereka lakukan  jauh  dari 

kebenaran yang disampaikan Al-Quran. Inilah sifat dan perilaku orang musyrik. 

Ayat-ayat ini langsung ditolak, disangkal, dan terus-menerus dijadikan bahan 

cemoohan oleh mereka. Dengan demikian Allah mengancam bahwa di akhirat 

nanti mereka akan melihat dan merasakan sendiri akibat dari ejekan dan 

cemoohan mereka. Mereka akan disiksa di neraka Jahanam dengan siksa yang 

sangat pedih dan hina (Kementerian Agama RI, 2019). 

Pada ayat ini, manusia diperintahkan untuk belajar dengan kecerdasan 

yang dianugerahkan serta memperhatikan ciptaan Allah swt di bumi yaitu 

berbagai tumbuhan yang baik dan mulia untuk mengetahui manfaat tumbuhan 

tersebut bagi manusia. Sehingga manusia dapat mengetahui hal tersebut 

merupakan pertanda atas kekuasaan Allah, serta anugerah-Nya yang tak terhingga 

kepada manusia dan sebagai pengingat bahwa hanya Allah swt yang berhak untuk 

disembah.  

Hal ini juga telah dijelaskan oleh Allah swt dalam Q.S. Abasa/80: 24-32, 

yaitu:  

نسَٰـنُ  فَـلْيَنظرُِ  نَا اَ�َّ ٢٤ طعََامِهٓۦِ  إِلىَٰ  ٱلإِْ نَا ٢٦ شَقًّۭا ٱلأَْرْضَ  شَقَقْنَا ثمَُّ  ٢٥ صَبًّۭا ٱلْمَاءَٓ  صَبـَبـْ بـَتـْ
 فَأنَـۢ

ا٢٧ حَبًّۭا فِيهَا ا وَعِنـَبًۭ ا وَحَدَائٓقَِ ٢٩ وَنخَْلاًۭ  وَزيَْـتُوً�ۭ  ٢٨ وَقَضْبًۭ ا ٣١ وَأباًّۭ  وَفٰـَكِهَةًۭ ٣٠ غُلْبًۭ  لَّكُمْ  مَّتٰـَعًۭ
٣٢ وَلأِنَْـعٰـَمِكُمْ   

Terjemahnya: 

“Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 
Sesungguhnya Kami telah mencurahkan air (dari langit) dengan 
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berlimpah. Kemudian, Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu, 
Kami tumbuhkan padanya biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, 
pohon kurma, kebun-kebun (yang) rindang, buah-buahan, dan 
rerumputan. (semua itu disediakan) untuk kesenanganmu dan hewan-
hewan ternakmu.”  (Kementerian Agama RI, 2019). 

Ayat ini dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah bahwa proses membagi bumi 

untuk menanam pohon mungkin memakan waktu lebih lama dari yang 

diperkirakan setelah adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Ayat di atas merujuk 

pada berbagai tumbuhan dan buah-buahan yang mempunyai banyak ciri unik dan 

keistimewaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Shihab, 2002).  

Menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini mengingatkan akan 

karunia Allah SWT. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa menanam pohon 

dari tanah mati melambangkan kebangkitan jasad setelah sebelumnya berserakan 

tulang dan tanah. Allah SWT menempatkan air di bumi, kemudian meresap ke 

dalam lapisan-lapisan tanah, kemudian meresap ke dalam partikel-partikel yang 

ada di bumi sehingga tumbuh, berkembang dan muncul di permukaan bumi. 

Seperti biji-bijian, anggur, sayuran, zaitun, kurma, kebun lebat, buah-buahan dan 

rumput. Ini adalah sarana penghidupan manusia dan  ternak di seluruh dunia 

hingga akhir dunia (Sheikh, 2005). 

Dalam tafsir Kementerian Agama, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan 

manusia untuk memperhatikan makanannya, bagaimana Allah telah menyiapkan 

makanan yang bergizi yang mengandung protein, karbohidrat, dan lain-lain 

sehingga memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dapat merasakan kelezatan 

makanan dan minumannya yang juga menjadi pendorong bagi pemeliharaan 

tubuhnya sehingga tetap dalam keadaan sehat dan mampu menunaikan tugas yang 

dibebankan kepadanya. Sesungguhnya Allah telah mencurahkan air hujan dari 

langit dengan curahan yang cukup besar sehingga memenuhi kebutuhan semua 

makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah 
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membukakan permukaan bumi dengan sebaik-baiknya agar supaya udara dan 

sinar matahari dapat masuk ke dalam bagian bumi, sehingga tanahnya menjadi 

subur untuk menumbuhkan berbagai tanaman. Allah menyebutkan beberapa 

macam tumbuh-tumbuhan: pertama, Allah menumbuhkan di bumi biji-bijian 

seperti gandum, padi, dan lain-lainnya yang menjadi makanan pokok. Kedua dan 

ketiga, Allah menumbuhkan pula buah anggur dan bermacam sayuran yang dapat 

dimakan secara langsung. Keempat dan kelima, buah zaitun dan pohon kurma. 

Keenam, kebun-kebun yang besar, tinggi, dan lebat buahnya. Tidak hanya 

buahnya yang dapat dimanfaatkan, tetapi pohonnya pun dapat dijadikan bahan 

bangunan dan alat-alat perumahan. Ketujuh, bermacam-macam buah-buahan yang 

lain, seperti buah pir, apel, mangga, dan sebagainya. Kedelapan, berbagai macam 

rumput-rumputan. Semua itu merupakan harta benda untuk kesenangan hidup 

manusia, dan merupakan makanan baginya dan bagi ternaknya. 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa biji-bijian, sayur-sayuran, buah-

buahan, dan juga rerumputan yang menjadi bahan pangan manusia dan ternah 

diciptakan oleh Allah swt dengan segala kekuasaannya. Kekuasaan Allah swt juga 

terbukti dari setiap unsur makanan yang diciptakannya memiliki manfaat bagi 

tubuh manusia yang dalam kehidupan kita dapat diteliti dan dipelajari. Terdapat 

banyak hal dari tiap unsur ciptaan-Nya yang dapat dipelajari untuk memberi 

pencerahan dan memberikan pandangan mendalam akan keajaiban yang ada 

dalam unsur-unsur tersebut. Kelezatan makanan dan minuman yang dapat 

dirasakan oleh manusia menjadi sebuah motivasi untuk menjaga dan memelihara 

kondisi tubuh tetap dalah keadaan sehat. Dalam Q.S Al-Insan/76:17-18 

menyebutkan kata “Jahe” yang merupakakan salah satu tanaman yang memiliki 

segudang manfaat. 

ى فيِـْهَا عَيـْنًا١٧ زَنجَْبِيْلاًۚ  مِزاَجُهَا كَانَ  كَأْسًا فِيـْهَا وَيسُْقَوْنَ  ١٨ سَلْسَبِيْلاً  تُسَمّٰ  
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Terjemahnya: 
“Di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. (Yang 

didatangkan dari) sebuah mata air (di surga) yang dinamakan 

Salsabil.” (Kementerian Agama RI, 2019). 

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kenikmatan abadi dan juga 

limpahan karunia yang agung didapatkan oleh mereka para penghuni surga yang 

merupakan para manusia yang telah berbuat kebaikan. Mereka akan diberikan 

segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Minuman bercampur dengan 

kafur yang dingin terkadang diberikan, dan dilain waktu minuman hangat yang 

campurannya jahe juga diberikan. Mereka terkadang diberikan minuman dingin 

dan terkadang panas agar tercipta keseimbangan bagi mereka. Zanjabil (jahe) atau 

dinamakan salsabil merupakan mata air di surga yang mendatangkan minuman 

tersebut (Sheikh, 2005). Namun pada tafsir Al-Misbah, jahe yang dimaksud 

merupakan ciri dan sifat dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil 

(Shihab, 2002).  

Terdapat keistimewaan pada penyebutan kata jahe dalam Al-Qur’an yang 

menandakan keistimewaan tumbuhan ini dibanding dengan tumbuhan yang lain. 

Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) merupakan salah satu jenis dari Zingiber 

(jahe) yang banyak dimanfaatkan sebagai pengobatan seperti pilek, sakit kepala, 

mual, kehilangan nafsu makan, pembengkakan, bisul, ketidaknyamanan 

menstruasi dan bahkan luka. Zingiber zerumbet juga diketahui menunjukkan 

aktivitas sebagai antiinflamantori, anti mikroba dan anti analgesik. Namun, belum 

banyak penelitian yang membahas mengenai kemampuan lempuyang gajah dalam 
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menghambat enzim tirosinase untuk mencegah terjadinya hiperpigmentasi yang 

dapat menjadi masalah estetika yang serius. Dalam sebuah hadis shahih riwayat 

Muslim dari Abdullah Mas’ud RA, Rasulullah saw bersabda: 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاَ يدَْخُلُ الجْنََّةَ مَنْ   
 حَسَنَةً قاَلَ إِنَّ  كَانَ فيِ قَـلْبِهِ مِثْـقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبرٍْ قاَلَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يحُِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَـوْبهُُ حَسَنًا وَنَـعْلُهُ 

يلٌ يحُِبُّ الجْمََالَ الْكِبرُْ بطَرَُ الحْقَِّ وَغَمْطُ النَّاسِ      اللهََّ جمَِ

Artinya:  
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud  radhiyallahu ‘anhu dari Nabi  
shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Tidak akan masuk surga 
seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji 
sawi.” Ada seseorang yang bertanya, “Bagaimana dengan seorang 
yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?” Beliau 
menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai 
keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan 
orang lain.” (HR. Muslim No. 91)  

Dalam kitab Syarh Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan hadits 

ini. Dijelaskan bahwa makna kalimat  َالجْمََال يحُِبُّ  جمَِيلٌ   َ اللهَّ  Masih menjadi bahan إِنَّ 

perdebatan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalimat tersebut bermakna 

bahwa segala sesuatu yang yang terkait dengan Allah swt merupakan hal yang 

indah dan baik. Allah memiliki beberapa nama yang baik dan beberapa sifat yang 

indah dan sempurna. Ada yang mengartikan Jamiil (Dzat Yang Indah) dengan 

Mujmil (Dzat Yang Mulia) yang diartikan Mukrim (Dzat Yang Memuliakan) dan 

Samii’ (Dzat Yang Mendengar) diartikan Musmi’ (Dzat Yang Memperdengarkan) 

(An-Nawawi, 2002). 

Makna kata Jamiil dalam hadits itu adalah Jaliil (Dzat Yang Agung), ini 

dikatakan oleh Al Imam Ibnul Qasim Al Qusyairi rahimullaahu ta’aala. 

Sedangkan Dzat yang memiliki Cahaya dan keelokan dikemukakan oleh Al Imam 

Abu Sulaiman Al-Khaththabi mengenai makna kata tersebut adalah. Ada yang 

mengartikan kata tersebut dengan Dzat Yang Berbuat Baik kepada kalian dengan 
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lemah lembut dan senantiasa memperhatikan kalian, membebani kalian dengan 

hukum yang ringan, mempermudah hukum tersebut, dan membalasnya dengan 

pahala yang besar. Olehnya itu Allah swt mencintai keindahan (kebaikan) dari 

kalian (An-Nawawi, 2002).  

Dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami’ Tirmidzi, menurut al-

Munawi sebagaimana yang diikuti oleh al-Mubarakfuri bahwa yang dimaksud 

dengan kalimat  ٌجَمِیل َ  adalah bahwa sesungguhnya Allah swt pemilik mutlak إِنَّ �َّ

keindahan baik, sifat, maupun pekerjaan. Dan kalimat  َالْجَمَال  adalah یُحِبُّ 

bahwasanya dari kesempurnaan keindahan yang dimiliki oleh Allah swt, juga 

menyukai perangai yang indah dari para hambanya baik secara fiskal seperti 

berpakaian yang indah, maupun non-fiskal seperti menahan diri dari meminta 

pertolongan dari selain Allah swt (Muhammad et al., 2008). 

Pada kalimat  ٍْمِنْ كِبر ذَرَّةٍ  مِثْـقَالُ  قَـلْبِهِ  فيِ  مَنْ كَانَ  الجْنََّةَ  يَدْخُلُ   Imam An-Nawawi ,لاَ 

menjelaskan hadits ini diturunkan dalam konteks larangan untuk bersifat sombong 

yang biasa dilakukan oleh banyak orang, yakni merasa lebih tinggi, cenderung 

meremehkan orang lain, dan ada hasrat untuk menolak kebenaran. Makna hadits 

ini seperti yang disebutkan Al-Qadhi ‘Iyadh dan beberapa ulama teliti yang 

menyebutkan bahwa seorang yang sombong tidak akan masuk surga kecuali akan 

menerima balasan atas kesombongannya terlebih dahulu. Namun terkadang Allah 

juga bersifat pemurah kepada orang tersebut sehingga tidak menghukumnya atas 

kesalahan tersebut. Sebab setiap orang yang bertauhid pasti akan masuk surga. 

Ada juga yang mengartikan bahwa orang yang sombong tidak akan masuk surga 

bersama-sama dengan orang yang bertakwa (An-Nawawi, 2002).  

Berdasarkan penjelasan hadits ini ditegaskan bahwa Allah swt pemilik 

mutlak keindahan. Dan bahwasanya dari kesempurnaan keindahan yang dimiliki 

oleh Allah swt, juga menyukai wujud yang indah dari para hambanya baik secara 
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fisik seperti berpakaian yang indah, maupun non-fisik seperti menahan diri dari 

meminta pertolongan dari selain Allah swt. Dalam hal ini selama tidak disertai 

dengan kekaguman pada diri sendiri dan kesombongan maka hal tersebut tidak 

tergolong dalam kategori mengingkari kebenaran dan merendahkan manusia 

lainnya.  

Dari berbagai tafsir serta penjelasan ayat Al-Qur’an dan hadis diatas dapat 

dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk belajar dengan kecerdasan yang 

dianugerahkan serta memperhatikan ciptaan-Nya. Karena atas kuasa-Nya, Allah 

swt menumbuhkan bermacam-macam tumbuhan dibumi yang bermanfaat baik 

bagi manusia maupun ternak. Terdapat banyak hal dari tiap unsur ciptaan-Nya 

yang dapat dipelajari untuk memberi pencerahan dan memberikan pandangan 

mendalam akan keajaiban yang ada dalam unsur-unsur tersebut.. Jahe merupakan 

salah satu tumbuhan yang memiliki keistimewaan dengan segudang manfaat. Oleh 

karena itu, dilakukan penelitian mengenai kemampuan lempuyang gajah yang 

merupakan salah satu jenis jahe dalam menghambat enzim tirosinase untuk 

mencegah terjadinya hiperpigmentasi yang dapat menjadi masalah estetika atau 

keindahan dan dapat berperan sebagai pencerah kulit. Allah swt Maha Indah dan 

mencintai keindahan, baik secara fisik dan non-fisik. Dalam hal ini selama tidak 

disertai dengan kekaguman pada diri sendiri dan kesombongan maka hal tersebut 

tidak tergolong dalam kategori mengingkari kebenaran dan merendahkan manusia 

lainnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, untuk mengetahui 

aktivitas penghambatan enzim tirosinase fraksi larut n-heksan dan fraksi tidak 

larut n-heksan dari ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

L.). 

2. Lokasi Penelitian 

Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

dan Laboratorium Mikrobiologi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Februari-Juni 2023. 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium yang 

dilakukan dengan beberapa tahap yakni ekstraksi, fraksinasi dan uji aktivitas 

penghambatan enzim tirosinase pada tumbuhan rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.). 

C. Sampel  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagian rimpang 

tumbuhan lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) yang diperoleh dari supplier 

resmi.  
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D. Alat dan Bahan  

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, ayakan, batang pengaduk, 

blender serbuk (Miyako®), ELISA microplate reader (Biobase®), cawan 

porselin, corong pisah, deksikator, gelas kimia (Pyrex®), pH meter (Hanna 

Edge®), inkubator (Memmert®), labu ukur (Iwaki®), lemari pendingin, lemari 

pengering simplisia, mikro pipet (Socorex®), pipet tetes, pisau, rotary evaporator 

(Heidolph®), tabung ependorf, timbangan analitik, wadah kaca tertutup rapat.  

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu air suling, asam kojat, 

aluminium foil, dimetil sulfoksida (DMSO), enzim tyrosinase, es batu, kalium 

hidroksida (KOH), kertas perkamen, kertas saring, L-Tirosin, metanol, 96-well 

microplate, monopotasium fosfat (KH2PO4), n-heksan, rimpang lempuyang gajah. 

E. Prosedur Kerja  

1. Preparasi Sampel 

Sampel rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) yang diperoleh 

dari supplier resmi, berupa simplisia yang telah kering lalu dihaluskan dengan 

blender serbuk hingga menghasilkan serbuk simplisia.  

2. Ekstraksi  

Dalam mengesktraksi serbuk simplisia kering rimpang lempuyang gajah, 

dipilih metode maserasi. Ditimbang 300g serbuk simplisia lempuyang gajah 

kering kemudian dimaserasi menggunakan pelarut metanol dalam toples yang 

terhindar dari sinar matahari selama 3x24 jam. Dalam proses maserasi sesekali 

diaduk. Kemudian disaring dan dilakukan remaserasi selama 3x24 jam dan 

sesekali diaduk. Proses ini dilakukan hingga pelarut yang digunakan terlihat 

bening. Selanjutnya, hasil maserasi dievaporasi menggunakan rotary evaporator 
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pada suhu 50℃ dengan 60 rpm untuk memisahkan ekstrak dengan pelarut agar 

mendapatkan ekstrak kental dari lempuyang gajah.  

3. Fraksinasi  

Ekstrak kental yang diperoleh kemudian difraksinasi menggunakan 

metode ekstraksi cair-cair. Ekstrak kental metanol di fraksinasi dengan variasi 

pelarut dengan tingkat kepolaran yang berbeda yaitu n-heksan dan metanol. 

Ditimbang 10g Ekstrak kental kemudian diencerkan terlebih dahulu menggunakan 

metanol sebanyak 100 mL, aduk sampai homogen, kemudian dimasukan kedalam 

corong pisah, di tambahkan pelarut n-heksan sebanyak 100 mL, kemudian di 

homogenkan dan didiamkan sampai terlihat batas pisah antara kedua pelarut. 

Setelah terpisah fraksi n-heksan dan fraksi tidak larut n-heksan di keluarkan dari 

corong pisah. Sisa fraksi tidak larut n-heksan dimasukkan kembali ke dalam 

corong pisah di tambah n-heksan 100 mL. Proses fraksinasi dilakukan hingga 

pelarut n-heksan terlihat bening yang menandakan senyawa yang dapat larut pada 

pelarut ini telah terpisah. Hasil fraksinasi dari masing-masing pelarut di pekatkan 

menggunakan rotary evaporator pada suhu 50℃ dengan 60 rpm.  

4. Uji Penghambatan Enzim Tirosinase  

a. Pembuatan larutan dapar fosfat   

KH2PO4 Ditimbang 2.7 g, kemudian aquadest ditambahkan sedikit demi 

sedikit untuk melarutkan dan dicukupkan hingga 400 mL.. Diukur pH larutan 

menggunakan pH meter. Selanjutnya 5.6 g KOH dilarutkan dengan aquadest 

sebanyak 100 mL. Untuk membuat dapar, ditambahkan sedikkit demi sedikit  

larutan KOH kedalam larutan KH2PO4 hingga mencapai pH target yaitu 6.5. 

Untuk larutan pendapar untuk enzim, larutan dapar fosfat yang telah jadi disimpan 

dalam lemari pendingin agar enzim dapat stabil pada saat pengerjaan (−20℃) 

(Rauf et al. , 2020). 
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b. Pembuatan larutan L- Tirosin 

L-Tirosin ditimbang 18.2 mg kemudian dimasukkan dalam labu tentukur 

100 mL dan dapar fosfat ditambahkan sedikit demi sedikit hingga homogen. 

Dicukupkan volumenya dengan dapar fosfat hingga 100 mL (Rauf et al., 2020). 

c. Pembuatan larutan enzim tirosinase  

Enzim tirosinase ditimbang 1 mg dan dimasukkan dalam labu tentukur 10 

mL kemudian dilarutkan dengan dapar fosfat yang telah didinginkan hingga 10 

mL. Larutan ini dimasukkan kedalam pendingin suhu  −20℃ agar enzim tetap 

stabil dan pada saat pengerjaan, diletakkan dalam wadah yang berisi es (Rauf et 

al., 2020). 

d. Pembuatan larutan uji fraksi larut n-heksan dan fraksi tidak larut n-

heksan lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

Sebanyak 5 mg fraksi larut n-heksan dan fraksi tidak larut n-heksan 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) ditimbang. DMSO sebanyak 50 μl 

digunakan untuk membantu melarutkan masing-masing fraksi yang telah 

ditimbang lalu ditambahkan dengan dapar fosfat sampai 5 mL sehingga diperoleh 

larutan stok 1000 μg/mL (Rauf et al., 2020).  

e. Pembuatan Seri Konsentrasi 

Larutan sampel yang telah dibuat dengan kosentrasi 1000 μg/mL 

diencerkan sebanyak 1 ml dalam tabung ependorf dengan konsentrasi 100 μg/mL, 

150 μg/mL, 200 μg/mL, 250 μg/mL, dan 300 μg/mL. 

f. Pembuatan larutan kontrol positif asam kojat 

Sebanyak 5 mg asam kojat dilarutkan dalam dapar fosfat 5 mL. Lalu 

larutan asam kojat di encerkan dalam tabung ependorf hingga memperoleh 

konsentrasi 60 μg/mL, 80 μg/mL, 100 μg/mL, 120 μg/mL, dan 140 μg/ml.   
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g. Uji aktivitas penghambatan enzim tirosinase 

Untuk larutan sampel, sebanyak 50 μl L-Tirosin 1 mM, 50 μl larutan dapar 

fosfat 50 mM (pH 6,5), 20 μl larutan enzim tirosinase dan 100 μl larutan sampel 

dimasukkan ke dalam sumuran 96-well microplate. Untuk kontrol positif 

menggunakan campuran diatas dengan menggunakan 100 μl larutan asam kojat. 

Kemudian kontrol negatif sebanyak 50 μl L-Tirosin 1 mM, 150 μl larutan dapar 

fosfat 50 mM (pH 6,5), 20 μl larutan enzim tirosinase, tanpa penambahan 

inhibitor. Campuran tersebut diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37℃, 

kemudian diukur serapannya menggunakan microplate reader (ELISA) pada 

panjang gelombang 492 nm. Pengujian dilakukan secara triplo (Bang et al., 2018; 

Rauf et al., 2020). 

h. Perhitungan persen aktivitas inhibitor enzim 

Untuk menentukan persentase penghambatan aktivitas tirosinase 

berdasarkan rumus : 

% Penghambatan tirosinase =
A − B

A  x 100% 

 Keterangan : 

 A = Absorbansi sampel tanpa penambahan inhibitor 

 B = Absorbansi sampel dengan penambahan inhibitor 

Setelah didapatkan persentase dari masing-masing konsentreasi lalu 

dilanjutkan perhitungan nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50. Nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 merupakan nilai dari konsentrasi 

sampel yang dapat menghambat aktivitas enzim sebesar 50%.  

𝐼𝐼𝐼𝐼50 dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linear, log 

konsentrasi sampel sebagai sumbu x dan persen inhibisi sebagai sumbu y, dari 

persamaan y = bx ±a dapat dihitung dengan 𝐼𝐼𝐼𝐼50 dengan rumus: 

𝑦𝑦 = 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑎𝑎 
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𝑏𝑏 =
50 − 𝑎𝑎
𝑏𝑏

 

Keterangan: 

a = intersep 

b = slope  

Nilai   𝐼𝐼𝐼𝐼50 dibawah   100 μg/mL    menunjukan    potensi    penghambatan 

aktivitas tirosinase yang paling kuat, nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 100-450 μg/mL menunjukan 

potensi penghambatan yang kurang kuat, dan 450-700 μg/mL menunjukan    

potensi penghambatan aktivitas tirosinase sangat lemah (Batubara et al., 2010; 

Rauf et al., 2020).  

i. Analisis data  

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan software Microsoft Excel 365 

secara deskriptif.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Hasil Ekstraksi dan Fraksinasi  

Serbuk simplisia rimpang lempuyang gajah yang telah ditimbang sebanyak 

300 g diekstraksi dengan metanol hingga terendam selama 3x24 jam. Kemudian 

disaring dan dilakukan remaserasi selama 3x24 jam dan sesekali diaduk. Proses 

ini dilakukan hingga pelarut terlihat bening. Selanjutnya dipekatkan menggunakan 

rotary evaporator pada suhu 50℃ dengan kecepatan 60 rpm, diperoleh ekstrak 

kental 13.66 gram. 

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) 

Bobot Simplisia Bobot Ekstrak Persen Rendemen(%) 

300 g 13.66 g 4.55% 

 Selanjutnya dilakukan fraksinasi dengan pelarut n-heksan menggunakan 

metode ekstraksi cair-cair. Dilarutkan sebanyak 10 g ekstrak kental dalam 100 mL 

metanol dan dimasukkan ke corong pisah selanjutnya ditambahkan 100 mL n-

heksan. Fraksinasi ini dilakukan untuk memisahkan senyawa yang dapat larut dan 

tidak larut pada pelarut n-heksan.  

Tabel 2. Hasil Fraksinasi dengan Pelarut N-Heksan 

Bobot Fraksi Larut 
N-Heksan 

Bobot Fraksi Tidak 
Larut N-Heksan 

2 g 3.6 g 
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2. Hasil Persen Aktivitas Inhibitor Tirosinase Fraksi Larut N-Heksan 

dan Fraksi Tidak Larut N-Heksan  

Fraksi larut dan fraksi tidak larut n-heksan serta asam kojat diujikan 

terhadap enzim tirosinase untuk mengetahui persen daya inhibisi dari beberapa 

konsentrasi yang dibuat. Untuk menentukan persentase penghambatan aktivitas 

tirosinase digunakan rumus : 

% Penghambatan tirosinase =
A − B

A
 x 100% 

 Keterangan : 

 A = Absorbansi sampel tanpa penambahan inhibitor 

 B = Absorbansi sampel dengan penambahan inhibitor 

Tabel 3. Hasil persen inhibitor fraksi larut n-heksan rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.) 

Sampel Konsentrasi 
(μg/mL) 

Persen Inhibisi (%) 

Fraksi larut N-Heksan 
rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.) 

100 6.73 

150 21.46 

200 34.06 

250 45.45 

300 58.15 

Tabel 4. Hasil persen inhibitor fraksi tidak larut n-heksan rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet L.) 

Sampel Konsentrasi 
(μg/mL) 

Persen Inhibisi (%) 

Fraksi tidak larut N-Heksan 
rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.) 

100 16.79 

150 24.07 
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200 33.67 

250 44.84 

300 53.56 

 

Tabel 5. Hasil persen inhibitor kontrol positif (asam kojat) 

Sampel Konsentrasi 
(μg/mL) 

Persen Inhibisi (%) 

Kontrol positif asam kojat 

60 52.62 

80 56.07 

100 58.2 

120 60.29 

140 65.05 

3. Hasil Nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 Fraksi Larut N-Heksan dan Fraksi Tidak Larut N-

Heksan  

Setelah didapatkan konsentrasi terbaik dan persentase masing-masing, lalu 

dilanjutkan perhitungan nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 dengan membuat kurva untuk membentuk 

persamaan regresi linear sehingga nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 dapat diketahui. Nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 merupakan 

nilai dari konsentrasi sampel yang dapat menghambat aktivitas enzim sebesar 

50%. 

𝐼𝐼𝐼𝐼50 dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linear, log 

konsentrasi sampel sebagai sumbu x dan persen inhibisi sebagai sumbu y, dari 

persamaan y = bx ±a dapat dihitung dengan 𝐼𝐼𝐼𝐼50 dengan rumus: 

𝑦𝑦 = 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑎𝑎 

 

𝑏𝑏 =
50 − 𝑎𝑎
𝑏𝑏  
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Tabel 6. Hasil nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 fraksi larut dan tidak larut N-heksan rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet L.) serta asam kojat 

Sampel  Nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 (μg/mL) 

Fraksi larut N-Heksan 266.29 

Fraksi tidak larut N-Heksan 281.72 

Asam kojat 41.9 

 

B. Pembahasan  

Melanin adalah polimer yang terbentuk dalam serangkaian reaksi 

enzimatik dari L-Tirosin dan L-DOPA. Melanin terbentuk dan terakumulasi dalam 

organel khusus yang disebut melanosom, yang dapat ditemukan dalam sel yang 

dikenal sebagai melanosit. Melanin dapat terbentuk karena adanya peran enzim 

tirosinase. Tirosinase atau yang juga dikenal sebagai polifenol oksidase 

merupakan enzim yang mengandung atom Cu yang berperan sebagai katalisator 

pada dua reaksi yang berbeda dalam pembentukan melanin (Muñoz-Muñoz et al., 

2010). Reaksi yang pertama yaitu aktivitas monofenolase dengan 

menghidroksilasi monofenol (L-Tirosin) menjadi o-difenol (L-DOPA) dan reaksi 

kedua yaitu aktivitas difenolase dimana tirosinase mengoksidasi o-difenol menjadi 

o-kuinon (o-dopakuinon). Pada saat yang sama dari reaksi enzimatik ini, terjadi 

reaksi kimia yang berbeda digabungkan yaitu dua molekul o-dopakuinon bereaksi 

sendiri menghasilkan molekul o-difenol (L-DOPA) dan molekul dopakrom 

(Zolghadri et al., 2019). 

Meskipun melanin pada kulit manusia bertindak sebagai mekanisme 

pertahanan utama terhadap sinar UV dari matahari, produksi pigmentasi abnormal 

seperti melasma, bintik-bintik, dan bentuk lain dari hiperpigmentasi melanin dapat 
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menjadi masalah estetika yang serius (Adhikari et al., 2008). Sehingga dapat 

dilakukan penghambatan aktivitas enzim tirosinase (monophenolase dan 

diphenolase) yang akan menurunkan sintesis melanin dengan inhibitor tirosinase 

(Batubara et al., 2011). Inhibitor tirosinase adalah senyawa yang dapat 

menghambat pembentukan melanin. Telah dilakukan berbagai upaya untuk 

mengembangkan inhibitor tirosinase untuk tujuan kosmetik dan terapeutik, seperti 

hidrokuinon, turunan asam askorbat, asam azeleat, retinoid, arbutin, asam kojic, 

resveratrol, dan senyawa polifenol. Namun, beberapa penghambat tirosinase yang 

dikenal luas, seperti hidrokuinon pemutih, asam kojic, dan arbutin, telah 

dilaporkan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, termasuk 

dermatitis, sitotoksisitas, dan perkembangan kanker (Bang et al., 2018). 

Asam kojat merupakan salah satu inhibitor tirosinase yang baik saat ini 

digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam kosmetik dan sebagai bahan 

tambahan makanan untuk mencegah pencoklatan enzimatik. Asam kojat 

menunjukkan efek penghambatan kompetitif pada aktivitas monofenolase dan 

efek penghambatan campuran pada aktivitas difenolase tirosinase jamur. 

Mekanisme asam kojat dalam menghambat enzim tirosinase adalah dengan 

mengkelat tembaga (Cu2+) pada sisi aktif enzim sehingga sisi aktif enzim tidak 

dapat berikatan dengan substratnya dan tidak menghasilkan melanin. Asam kojat 

adalah inhibitor tirosinase standar yang paling intensif dipelajari (T. S. Chang, 

2009). Sehingga pada penelitian ini, digunakan asam kojat sebagai kontrol positif.  

Selain inhibitor tirosinase standar, sejumlah besar inhibitor baru telah 

ditemukan termasuk polifenol. Polifenol mewakili kelompok beragam senyawa 

yang mengandung banyak fungsi fenolik dan tersebar luas di alam. Polifenol juga 

merupakan golongan terbesar dalam penghambatan tirosinase hingga saat ini. 

Flavonoid adalah polifenol yang paling banyak dipelajari, tersebar luas di daun, 
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biji, kulit kayu, dan bunga tumbuhan. Struktur flavonoid pada prinsipnya juga 

kompatibel dengan peran substrat dan mungkin kompetitif sebagai inhibitor 

tirosinase (T. S. Chang, 2009; Zolghadri et al., 2019). Lempuyang gajah 

merupakan salah satu tanaman yang mengandung senyawa flavonoid (C. J. Chang 

et al., 2012). Sehingga rimpang lempuyang gajah memiliki potensi sebagai 

inhibitor tirosinase. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kemampuan rimpang 

lempuyang gajah sebagai inhibitor tirosinase. 

Pada penelitian ini, sampel rimpang lempuyang gajah diekstraksi dengan 

metode maserasi, karena metode ini terbilang mudah dan efektif. Simplisia 

rimpang lempuyang gajah yang telah dihaluskan sebanyak 300 gram, dimasukan 

ke dalam bejana maserasi kemudian ditambahkan cairan penyari metanol hingga 

simplisia terendam. Digunakan pelarut metanol karena merupakan pelarut yang 

bersifat universal sehingga dapat melarutkan analit yang bersifat polar dan 

nonpolar. Metanol dapat menarik alkaloid, steroid, saponin, dan flavonoid dari 

tanaman (Verdiana et al., 2018). Proses perendaman dilakukan selama 3x24 jam 

sambil sesekali diaduk. Sampel kemudian disaring dan dipisahkan dari ampasnya. 

Hasil maserasi dipekatkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh 

ekstrak kental. Ekstrak yang diperoleh sebanyak 13.66 gram dengan persen 

rendemen sebesar 4.55% (Tabel 1). Selanjutnya dilakukan proses fraksinasi. 

Proses fraksinasi ini dilakukan untuk memisahkan senyawa berdasarkan kepolaran 

ekstrak, sehingga dapat dipisahkan senyawa yang dapat larut dan tidak larut pada 

pelarut n-heksan.  

Pada pengujian aktivitas inhibitor tirosinase rimpang lempuyang gajah, 

menggunakan alat microplate reader (ELISA). Prinsip dasar reaksi ELISA adalah 

mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim yang kemudian 

ditambah dengan substrat sehingga akan dihidrolisis menjadi presipitat warna 
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yang dapat dideteksi menggunakan ELISA reader (Santosa, 2020). Instrumen ini 

dipilih karena merupakan salah satu instrument yang cara kerjanya mirip dengan 

spektrofotometer UV-Vis namun ELISA reader ini memiliki sensitifitas dan 

spesifitas yang lebih tinggi serta memiliki kelebihan seperti dalam teknik 

pengerjaan relatif lebih cepat, serta hasil yang lebih akurat walaupun larutan uji 

yang digunakan dalam jumlah sangat kecil (Maryam et al., 2020; Santosa, 2020).  

Untuk melakukan reaksi enzimatis, pemilihan substrat sangat penting 

karena sangat berpengaruh pada hasil pengukuran. Substrat yang ada dalam reaksi 

yaitu L-tirosin dan L-DOPA. L-tirosin sebagai substrat menghasilkan produk 

enzimatis L-DOPA dan dopakrom. L-tirosin dipilih sebagai substrat pada 

penelitian ini untuk membentuk kondisi yang mirip dengan proses melanogenesis 

pada kulit. Panjang gelombang yang digunakan pada penelitian ini adalah 492 nm, 

karena aktivitas enzimatik dengan substrat L-Tirosin dapat dipantau dengan 

pembentukan dopakrom pada panjang gelombang 492 nm (Bang et al., 2018).   

Penelitian ini menggunakan enzim tirosinase yang disintesis dari jamur, L-

Tirosin sebagai substratnya, dan asam kojat sebagai kontrol positif. Pada 

pengujian, terdapat empat jenis larutan yang diuji yaitu larutan kontrol positif 

asam kojat, larutan sampel fraksi larut n-heksan, larutan sampel fraksi tidak larut 

n-heksan dan larutan blanko atau kontrol negatif. Larutan blanko merupakan 

larutan tanpa adanya penghambatan baik dari asam kojat maupun fraksi rimpang 

lempuyang gajah. 

Prinsip pengujian aktivitas tirosinase yaitu enzim tirosinase akan 

mengkatalis pembentukan L-Tirosin menjadi L-DOPA kemudian terbentuk 

dopakrom. Dopakrom yang terbentuk akan terlihat dengan adanya warna jingga 

hingga merah muda. Penambahan sampel untuk menhibisi aktivitas enzim 
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tirosinase sehingga jumlah dopakrom yang terbentuk semakin berkurang ditandai 

dengan penurunan intensitas warna yang dapat terukur intensitasnya 

menggunakan microplate reader pada panjang gelombang 492 nm. Microplate 

reader merupakan teknik pengukuran yang melewatkan cahaya dengan panjang 

gelombang tertentu melalui sumuran berisi sampel lalu diukur intensitas cahaya 

yang ditransmisikan, sehingga diperoleh absorbansi. Absorbansi tersebut 

digunakan untuk menghitung besarnya penghambatan reaksi L-Tirosin dan L-

DOPA. Penghambatan aktivitas enzim tirosinase ditunjukkan dengan nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 

yang merupakan nilai konsentrasi inhibitor tirosinase yang dapat menghambat 

50% aktivitas tirosinase.  

 Pada tabel 3 menunjukkan hasil uji aktivitas inhibitor tirosinase fraksi larut 

n-heksan rimpang lempuyang (Zingiber zerumbet L.) dari beberapa konsentrasi. 

Diperoleh persen penghambatan secara berturut-turut sebesar 6.73%, 21.46%, 

34.06%, 45.45%, dan 58.15%. Adapun pada tabel 4 menunjukkan hasil inhibitor 

tirosinase fraksi tidak larut n-heksan, diperoleh secara berturut-turut adalah 

16.79%, 24.07%, 33.67%, 44.84%, dan 53.56%. Sedangkan pada tabel 5 

menunjukkan hasil inhibitor tirosinase dari asam kojat sebagai kontrol positif, 

diperoleh secara berturut-turut sebesar 52.62%, 56.07%, 58.2%, 60.29%, dan 

65.05%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan nilai absorbansi yang dilakukan 

secara triplo untuk setiap konsentrasi. Adapun hasil yang diperoleh dalam bentuk 

presentase bertujuan untuk mengetahui skala perbandingan aktivitas inhibitor 

enzim pada setiap konsentrasi sampel. 

 Rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) dapat berperan sebagai 

inhibitor enzim tirosinase karena adanya kandungan senyawa flavonoid. 

Mekanisme penghambatan yang terjadi adalah penghambatan kompetitif untuk 

oksidasi L-DOPA oleh enzim tirosinase dan bagian 3-hidroksi-4-keto dari struktur 
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flavonoid yang berperan sebagai pengkhelat logam tembaga (Cu) dari struktur 

enzim tirosinase. Pada umumnya satu molekul enzim tirosinase mengandung dua 

atom Cu yaitu CuA dan CuB yang terikat dengan asam amino histidin (T. S. 

Chang, 2009). Logam Cu berperan sebagai kofaktor pada aktivitas enzim 

tirosinase. Kemampuan katalitik enzim tirosinase menjadi berkurang dengan 

hilangnya Cu dari situs aktif enzim, sehingga dopakrom tidak terbentuk (Ripaldo 

& Sagala, 2020).  

 Setelah persentase penghambatan fraksi larut n-heksan dan fraksi tidak 

larut n-heksan rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) dan asam kojat 

diketahui, selanjutnya untuk melihat seberapa kuat kemampuan menginhibisi 

enzim tirosinase dilakukan penentuan nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50. 𝐼𝐼𝐼𝐼50 adalah konsentrasi suatu 

inhibitor yang dibutuhkan untuk menghambat setengah dari aktivitas enzim dalam 

kondisi teruji (T. S. Chang, 2009). Dari hasil perhitungan, pada tabel 6 diperoleh 

nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 fraksi larut n-heksan adalah 266.29 μg/mL, dan fraksi tidak larut n-

heksan adalah 281.72 μg/mL. sedangkan nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 asam kojat sebagai kontrol 

positif adalah 41.9 μg/mL. Hasil tersebut menunjukkan bahwa asam kojat lebih 

baik dalam menghambat enzim tirosinase dibandingkan dengan fraksi larut n-

heksan maupun fraksi tidak larut n-heksan rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.). Semakin kecil nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50, maka kemampuan untuk menghambat 

enzim tirosinase semakin kuat.  

 Nilai   𝐼𝐼𝐼𝐼50 dibawah   100 μg/mL    menunjukan    potensi    penghambatan 

aktivitas tirosinase yang paling kuat, nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 100-450 μg/mL menunjukan 

potensi penghambatan yang kurang kuat, dan 450-700 μg/mL menunjukan    

potensi penghambatan aktivitas tirosinase sangat lemah (Batubara et al., 2010). 

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa fraksi larut n-heksan dan fraksi tidak 
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larut n-heksan rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) memiliki potensi 

penghambatan aktivitas enzim tirosinase yang kurang kuat.  

 Penghambatan enzim tirosinase yang kurang kuat oleh fraksi larut n-

heksan dan fraksi tidak larut n-heksan rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) dapat disebabkan oleh sampel yang digunakan merupakan sampel 

yang dibeli dari produsen resmi namun kemungkinan belum terstandarisasi dan 

waktu panen sampel yang juga dapat mempengaruhi khasiat dan kandungannya.  

Sehingga kandungan flavonoid yang diharapkan pada sampel kemungkinan tidak 

stabil dan mempengaruhi aktivitasnya. Hal ini juga kemungkinan dapat 

disebabkan karena sampel yang digunakan merupakan simplisia kering yang telah 

melalui proses pengeringan dengan metode dan suhu yang tidak terkontrol. 

Peningkatan suhu pemanasan menyebabkan total flavonoid yang dihasilkan 

menurun karena senyawa ini bersifat sensitif terhadap cahaya dan suhu. Suhu 

yang tinggi dapat menyebabkan flavonoid terdegradasi kimia karena reaksi 

teroksidasi. Degradasi flavonoid terjadi karena adanya pemutusan rantai molekul 

dan terjadinya reaksi oksidasi gugus hidroksil dan akan membentuk senyawa lain 

yang mudah menguap dengan cepat (Syafrida et al., 2018). Metode pengeringan 

juga dapat berpengaruh terhadap total flavonoid, jika pengeringan yang dilakukan 

dengan sinar matahari maka selain suhu, sinar UV dan terjadinya kontak oksigen 

juga dapat mempengaruhi sesuai dengan sifat flavonoid yaitu teroksidasi dengan 

adanya cahaya, panas, dan oksigen (Setyaningrum et al., 2021).  

 Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa Al-Qur’an telah menjelaskan, 

penciptaan alam semesta, yakni langit dan bumi bukan untuk hal yang sia-sia atau 

main-main. Penciptaan alam semesta untuk tujuan yang benar, salah satunya agar 

manusia menyembah dan mengenal Allah swt melalui ciptaan-Nya. Hal ini 

dijelaskan dalam Q.S Al-Anbiya/21 : 16  
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نـَهُمَا لٰعِبِينَْ   وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاۤءَ وَالاَْرْضَ وَمَا بَـيـْ

Terjemahnya: 

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang 

ada di antara keduanya dengan main-main." (Kementerian Agama RI, 

2019). 

 Dalam tafsir Kementerian Agama, ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak 

menciptakan langit dan bumi serta semua yang terdapat di antara keduanya, untuk 

maksud yang sia-sia atau main-main, melainkan dengan tujuan yang benar, yang 

sesuai dengan hikmah dan sifat-sifat-Nya yang sempurna. Apabila manusia mau 

memperhatikan semua yang ada di bumi ini, baik yang tampak di permukaannya, 

maupun yang tersimpan dalam perut bumi itu, niscaya akan menemukan banyak 

keajaiban yang menunjukkan kekuasaan Allah. Jika manusia yakin bahwa 

semuanya itu diciptakan Allah untuk kemaslahatan dan kemajuan hidup manusia 

sendiri, maka ia akan merasa bersyukur kepada Allah, dan meyakini bahwa 

semuanya itu diciptakan Allah berdasarkan tujuan yang luhur karena semuanya 

memberikan faedah yang tidak terhitung banyaknya. Bila manusia sampai kepada 

keyakinan semacam itu, sudah pasti ia tidak akan mengingkari Al-Qur'an dan 

tidak akan menolak kerasulan Nabi Muhammad saw (Kementerian Agama RI, 

2019).  

 Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt tidak 

menciptakan langit dan bumi da segala yang ada diantara keduanya dengan tata 

aturan yang demikian rapi, indah dan harmonis dengan bermain-main. Yakni tanpa 

arah dan tujuan yang benar, tetapi itu semua diciptakan untuk membuktikan 

keesaan dan kekuasaan Allah serta untuk kepentingan makhluk-makhluk Allah 

swt. Keniscayaan adanya hari kebangkitan dimana amal perbuatan manusia akan 
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dinilai dan dipertanggungjawabkan, maka karena itu manusia harus mampu 

membedakan antara kebajikan dan kejahatan, amal-amal yang saleh dan yang 

buruk melalui hidayat Ilahi yang disampaikan oleh para nabi. Tanpa hal itu maka 

penciptaan menjadi sia-sia dan bila demikian, Tuhan Yang Maha Kuasa sekedar 

bermain-main. Seandainya penciptaan ala mini tanpa tujuan yang haq, maka itu 

berarti apa yang dilakukan Allah swt menyangkut kehidupan dan kematian 

makhluk, serta penciptaan dan pemusnahannya, semua dilakukan-Nya tanpa 

tujuan, dan ini berarti semua itu sekadar la’ib (permainan) dalam arti aktivitas 

yang bukan pada tempatnya dan tidak mempunyai tujuan tertentu (Shihab, 2002).  

 Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah swt mengabarkan bahwa 

penciptaan langit dan bumi adalah dengan kebenaran yaitu dengan keadilan dan 

kebenaran agar orang-orang yang buruk akan dibalas sesuai dengan apa yang 

mereka amalkan serta membalas orang-orang baik dengan kebaikan. Allah swt 

tidak menciptakan semua itu dengan sia-sia dan main-main (Sheikh, 2005).  

Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah yang menyimpan segudang 

manfaat. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Asy-Syu’ara/26: 7, yaitu: 

نَا فيِـْهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِيمٍْ ٲوَلمَْ يَـرَوْا إِلي الاَرْضِ کَمْ  ٲ مْبـَتـْ  

Terjemahnya:  

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah 
banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-
tumbuhan yang baik” (Kementerian Agama RI, 2019). 

 Manusia diperintahkan untuk belajar dengan kecerdasan yang 

dianugerahkan serta memperhatikan ciptaan-Nya. Karena atas kuasa-Nya, Allah 

SWT menumbuhkan bermacam-macam tumbuhan dibumi yang bermanfaat baik 

bagi manusia maupun ternak. Setiap unsur makanan ini memiliki khasiat unik 

bagi tubuh manusia yang bisa diteliti dalam kehidupan kita, dan banyak hal dari 
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unsur-unsur ini yang dapat dipelajari untuk mencerahkan dan memberikan 

pandangan mendalam akan keajaiban yang terkandung di dalam unsur tersebut. 

Jahe, salah satu tumbuhan bermanfaat yang disebutkan dalam Q.S Al-Insan/76: 

17-18. Jahe merupakan tumbuhan yang memiliki keistimewaan dengan segudang 

manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan. Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan kemampuan rimpang lempuyang gajah memberikan manfaat bagi 

tubuh manusia dalam hal menghambat enzim tirosinase yang dapat mencegah 

terjadinya hiperpigmentasi yang dapat menjadi masalah estetika atau keindahan, 

dan dapat berperan sebagai pencerah kulit. Allah swt Maha Indah dan mencintai 

keindahan, baik secara fisik dan non-fisik. Dalam hal ini selama tidak disertai 

dengan kekaguman pada diri sendiri dan kesombongan maka hal tersebut tidak 

tergolong dalam kategori mengingkari kebenaran dan merendahkan manusia 

lainnya. Pemanfaatan tanaman ini juga merupakan salah satu bentuk syukur 

kepada Allah swt atas limpahan keberkahan dan manfaat yang terkandung dalam 

tanaman ini. Bersyukur juga merupakan bentuk keindahan batin. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Rimpang lempuyang gajah memiliki potensi sebagai inhibitor enzim 

tirosinase. Fraksi larut n-heksan rimpang lempuyang (Zingiber zerumbet 

L.) memiliki persen aktivitas inhibitor enzim tirosinase pada konsentrasi 

100 μg/mL, 150 μg/mL, 200 μg/mL, 250 μg/mL, dan 300 μg/mL berturut-

turut adalah 6.73%, 21.46%, 34.06%, 45.45%, dan 58.15%. Sedangkan 

fraksi tidak larut n-heksan pada konsentrasi 100 μg/mL, 150 μg/mL, 200 

μg/mL, 250 μg/mL, dan 300 μg/mL secara berturut-turut adalah 16.79%, 

24.07%, 33.67%, 44.84%, dan 53.56%. 

2. Nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 fraksi larut n-heksan adalah 266.29 μg/mL, dan fraksi tidak larut 

n-heksan adalah 281.72 μg/mL. Sedangkan nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50 asam kojat sebagai 

kontrol positif adalah 41.9 μg/mL. Hal ini menunjukkan bahwa fraksi larut 

n-heksan dan fraksi tidak larut n-heksan rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.) memiliki potensi penghambatan aktivitas enzim 

tirosinase yang kurang kuat.  

B. Saran  

Sebaiknya jika dilakukan penelitian serupa, pemilihan sampel menjadi 

perhatian utama dan dilakukan dengan lebih teliti dalam pengerjaan dan 

memperhatikan ketahanan dari senyawa aktif yang terkandung agar tetap stabil 

dan bekerja secara maksimal. Penelitian ini juga sebaiknya dapat dilakukan lebih 

lanjut seperti isolasi untuk mengetahui senyawa aktif yang terkandung dalam 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) sebagai pencerah kulit. 
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Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan sampel 

Pengolahan sampel 

Simplisia Rimpang lempuyang gajah 
(Zingiber zerumbet L.) 

Ekstraksi 

Fraksinasi 

Uji penghambatan aktivitas enzim tirosinase 
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Lampiran 2. Penyiapan Sampel 

a. Preparasi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ekstraksi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplisia rimpang lempuyang gajah 

Dihaluskan dengan blender 

Serbuk simplisia 

Dimasukkan serbuk simplisia dalam bejana maserasi 

Ekstrak kental 

• Ditambahkan pelarut metanol 
• Dimaserasi selama 3x4 jam 
• Disaring 
• Diuapkan dengan rotary 

evaporator pada suhu 50℃ dengan 
kecepatan 60 rpm 
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c. Fraksinasi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak kental rimpang lempuyang 
 

• Diencerkan dengan metanol 
• Dimasukkan ke dalam corong pisah 

Ditambahkan pelarut n-heksan 

Dihomogenkan 

Dipisahkan 

Fraksi larut n-heksan Fraksi tidak larut n-heksan 

Diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 50℃ 
dengan kecepatan 60 rpm 
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Lampiran 3. Pembuatan Larutan Uji 

a. Pembuatan Larutan Dapar Fosfat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pembuatan Larutan L-Tirosin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditimbang 2.7 gram KH2PO4 dan 
dilarutkan dalam aquadest hingga 

mencukupi volume 400 mL 

Ditimbang 5.6 gram KOH dan 
dilarutkan dalam aquadest 100 mL 

Larutan KOH ditambahkan sedikit 
demi sedikit kedalam laruutan 

KH2PO4 hingga mencapai pH 6.5 

Disimpan pada lemari pendingin 

Ditimbang 18.2 mg L-Tirosin dan 
dimasukkan ke dalam labu 

tentukur 100 mL 

Ditambahkan dapar fosfat sedikit 
demi sedikit dan dihomogenkan 

Volumenya dicukupkan hingga 100 mL 
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c. Pembuatan Larutan Enzim Tirosinase 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pembuatan Larutan Sampel Uji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditimbang 1 mg enzim tirosinase dan 
dimasukkan ke dalam labu tentukur 10 mL 

Ditambahkan larutan dapar fosfat yang telah di 
dinginkan hingga 10 mL 

Diletakkan pada wadah yang berisi es 

Ditimbang 5 mg fraksi 
larut n-heksan 

Ditimbang 5 mg fraksi 
tidak larut n-heksan 

Masing-masing 

Dilarutkan dengan bantuan DMSO sebanyak 
50 μL, dihomogenkan 

Ditambahkan dapar fosfat sampai 5 mL 
(diperoleh larutan stok 1000 ppm) 

 

Dibuat pengenceran 100, 150, 200, 250, dan 300 ppm 
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e. Pembuatan Larutan Kontrol Positif Asam Kojat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditimbang 5 mg asam kojat 

Dilarutkan dalam dapar fosfat sampai 5 mL 
(diperoleh larutan stok 1000 ppm) 

 

Dibuat pengenceran 60, 80, 100, 120 dan 140 ppm 



68 
 

 
 

Lampiran 4. Uji Penghambatan Aktivitas Enzim Tirosinase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larutan Uji : 

50 μl L-Tirosin, 50 
μl larutan dapar 

fosfat (pH 6,5), 20 μl 
larutan enzim 

tirosinase dan 100 μl 
larutan sampel uji 

Kontrol Positif :  

50 μl L-Tirosin, 50 
μl larutan dapar 

fosfat (pH 6,5), 20 μl 
larutan enzim 

tirosinase dan 100 μl 
larutan asam kojat 

Kontrol Negatif  : 

50 μl L-Tirosin, 150 
μl larutan dapar 

fosfat (pH 6,5), 20 μl 
larutan enzim 

tirosinase  

100, 150, 200, 
250, dan 300 ppm 

60, 80, 100, 120, 
dan 140 ppm 

Dimasukkan ke dalam sumuran 96-well microplate 
dan diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37℃ 

Diukur serapannya menggunakan microplate reader 
(ELISA) pada panjang gelombang 492 nm 

Dilakukan secara triplo 
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Lampiran 5. Hasil Pengujian 

Tabel 7. Hasil Absorbansi Kontrol Negatif 

Kontrol Negatif 
Absorbansi 0.2591 0.2751 0.2637 
Rata-rata 0.2659 

 

Tabel 8. Hasil Sampel Fraksi Larut N-Heksan Rimpang Lempuyang Gajah 

(Zingiber zerumbet L.) 

Konsentrasi 
(μg/mL) Absorbansi 

Rata-rata 
Absorbansi 

Persen (%) 
Inhibisi 

100 
0.2475 

0.248066667 6.7301 0.2521 
0.2446 

150 
0.2072 

0.208866667 21.4688 0.2044 
0.215 

200 
0.1715 

0.175366667 34.0644 0.1796 
0.175 

250 
0.1419 

0.145066667 45.4568 0.1462 
0.1471 

300 
0.1101 

0.1113 58.1526 0.1183 
0.1055 

 

Tabel 9. Hasil Sampel Fraksi Tidak Larut N-Heksan Rimpang Lempuyang Gajah 

(Zingiber zerumbet L.) 

Konsentrasi 
(μg/mL) 

Absorbansi Rata-rata 
Absorbansi 

Persen (%) 
Inhibisi 

100 
0.2188 

0.2213 16.7940 0.2241 
0.221 



70 
 

 
 

150 
0.2019 

0.201933333 24.0756 0.2094 
0.1945 

200 
0.1711 

0.1764 33.6758 0.1796 
0.1785 

250 
0.1451 

0.1467 44.8427 0.146 
0.149 

300 
0.1222 

0.1235 53.5656 0.1254 
0.1229 

 

Tabel 10. Hasil Kontrol Positif Asam Kojat 

Konsentrasi 
(μg/mL) Absorbansi 

Rata-rata 
Absorbansi 

Persen (%) 
Inhibisi 

60 
0.1267 

0.126 52.6256 0.1264 
0.1249 

80 
0.1155 

0.116833333 56.0721 0.1167 
0.1183 

100 
0.1101 

0.111166667 58.2027 0.1098 
0.1136 

120 
0.1047 

0.1056 60.2957 0.1042 
0.1079 

140 
0.0946 

0.092933333 65.0582 0.0947 
0.0895 
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Lampiran 6. Perhitungan   

a. Persen (%) Rendemen Ekstrak  
 

% Rendemen =  
Bobot Ekstrak (g)

Bobot Simplisia (g)  × 100% 

  =  13.66 gram
300 gram

 × 100 % 

  =  4.55% 

b. Persen (%) Inhibitor Enzim Tirosinase 
 

% Inhibitor Tirosinase =
A − B

A
 x 100% 

Keterangan : 

A = Absorbansi sampel tanpa penambahan inhibitor (kontrol negatif) 

B = Absorbansi sampel dengan penambahan inhibitor 

c) Persen (%) Inhibisi Fraksi Larut N-Heksan 

• 100 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.24806
0.26596

  x 100% 

    = 6.73% 

• 150 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.20886
0.26596

  x 100% 

    = 21.46% 

• 200 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.17536
0.26596

  x 100% 

    = 34.06% 
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• 250 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.14506
0.26596

  x 100% 

    = 45.45% 

• 300 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.1113
0.26596

  x 100% 

    = 58.15% 

 

d) Persen (%) Inhibisi Fraksi Tidak Larut N-Heksan 

• 100 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−02213
0.26596

  x 100% 

    = 16.79% 

• 150 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.20193
0.26596

  x 100% 

    = 24.07% 

• 200 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.1764
0.26596

  x 100% 

    = 33.67% 

• 250 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.1467
0.26596

  x 100% 

    = 44.84% 

• 300 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.1235
0.26596

  x 100% 

    = 53.56% 
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e) Persen (%) Inhibisi Asam Kojat 

• 60 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.126
0.26596

  x 100% 

    = 52.62% 

• 80 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.11683
0.26596

  x 100% 

    = 56.07% 

• 100 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.11116
0.26596

  x 100% 

    = 58.2% 

• 120 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.1056
0.26596

  x 100% 

    = 60.29% 

• 140 μg/mL 

% Inhibitor Tirosinase = 0.26596−0.09293
0.26596

  x 100% 

    = 65.05% 
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c. Perhitungan Nilai 𝐼𝐼𝐼𝐼50  

a) Sampel Fraksi Larut N-Heksan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.2537x - 17.559 

Diketahui:   y = 50 

    a  = -17.559 

    b  = 0.2537 

Ditanyakan: Nilai x (𝐼𝐼𝐼𝐼50) : ….? 

Penyelesaian : 

  x = 
𝑦𝑦+𝑎𝑎
𝑏𝑏

 

     = 
50+17.559
0.2532

 

  x = 266.2948 μg/mL 

 

 

 

 

 

y = 0.2537x - 17.559
R² = 0.998
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Gambar 5. Kurva Fraksi Larut N-Heksan 
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b) Sampel Fraksi Tidak Larut N-Heksan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.1886x - 3.1332 

Diketahui:   y = 50 

    a  = -3.1332 

    b  = 0.1886 

Ditanyakan: Nilai x (𝐼𝐼𝐼𝐼50) : ….? 

Penyelesaian : 

  x = 
𝑦𝑦+𝑎𝑎
𝑏𝑏

 

     = 
50+3.1332
0.1886

 

  x = 281.7243 μg/mL 

 

 

 

 

y = 0.1886x - 3.1332
R² = 0.9957
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Gambar 6. Kurva Fraksi Tidak Larut N-Heksan 
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c) Kontrol Positif Asam Kojat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.1454x + 43.907 

Diketahui:   y = 50 

    a  = 43.907 

    b  = 0.1454 

Ditanyakan: Nilai x (𝐼𝐼𝐼𝐼50) : ….? 

Penyelesaian : 

  x = 
𝑦𝑦−𝑎𝑎
𝑏𝑏

 

     = 
50−43.907
0.1454

 

  x = 41.9 μg/mL 

 

 

 

 

 

y = 0.1454x + 43.907
R² = 0.9758
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Gambar 7. Kurva Kontrol Positif Asam Kojat 
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Lampiran 7. Gambar Proses Ekstraksi Sampel  

 

 

 

 

 

         (a)      (b)     (c) 

 

 

 

         (d)        (e)       (f) 

 

 

 

 

      (g)            (h) 

Keterangan  : (a) Penimbangan serbuk simplisia 

    (b) Maserasi simplisia 

    (c) Penyaringan hasil maserasi 

    (d) Hasil ekstraksi (2 L) 

    (e) Pengentalan ekstrak dengan rotary evaporator 

    (f) Setting kecepatan 60 rpm dan suhu 50℃ pada rotavapor 

    (g) Hasil ekstrak kental 

    (h) Penimbangan ekstrak (13.66 g) 
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Lampiran 8. Gambar Proses Fraksinasi 

 

 

 

 

 

 

       (a)         (b)         (c)  

    

         (d)        (e) 

          

              (f)          (g)    (h) 

Keterangan  : (a) Penimbangan 10 g ektrak kental 

    (b) Persiapan fraksinasi 

    (c) Proses fraksinasi 

  (d) Hasil fraksi larut N-Heksan 

    (e) Hasil fraksi tidak larut N-Heksan 

    (f) Pengentalan dengan rotavapor 

    (g) Penimbangan fraksi larut N-Heksan 

    (h) Penimbangan fraksi tidak larut N-Heksan 
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Lampiran 9. Gambar Pengujian Inhibitor Enzim Tirosinase  

       

              (a)       (b)            (c) 

       
          (d)       (e)    (f) 

        
      (g)          (h)        (i) 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (j)            (k)      (l) 
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       (m)     (n)              (o) 

Keterangan : (a) Penimbangan 2.7 g KH2PO4 

    (b) Penimbangan 5.6 g KOH 

    (c) Pengukuran pH 6.5 dapar fosfat  

    (d) Penimbangan 18.2 mg L-Tirosin 

    (e) Penimbangan 5 mg Asam Kojat  

    (f) Penimbangan 5 mg fraksi larut N-Heksan 

    (g) Penimbangan 5 mg fraksi tidak larut N-Heksan 

    (h) Larutan stok sampel 

    (i) Penimbangan enzim tirosinase 

    (j) Sampel uji dengan beberapa konsentrasi 

    (k) Pengisian well plate dengan mikro pipet 

    (l) Well plat yang telah terisi sampel 

    (m) Inkubasi well plat yang telah berisi sampel 

    (n) Sampel uji yang telah di inkubasi 

    (o) Running dengan ELISA reader 
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