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ABSTRAK 
 

Nama :   Dian Arista Damayanti Asis 

NIM  :   70100119010 

Judul Penelitian :  Uji Aktivitas Penghambatan Enzim -Glukosidase 
Fraksi N-Heksan dan Etil Asetat Rimpang 
Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) 

Diabetes melitus masih menjadi perhatian dunia hingga saat ini karena 
diabetes melitus merupakan salah satu penyakit kronis penyumbang angka 
kematian terbesar ke-7 di seluruh dunia dengan prevelensi yang terus meningkat 
tiap tahunnya. Penghambat aktivitas enzim -glukosidase dapat digunakan untuk 
mengobati diabetes melitus melalui pencegahan penyerapan karbohidrat dan 
turunannya sehingga dapat mengurangi hiperglikemia postprandial. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat aktivitas fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang 
gajah (Zingiber zerumbet L.) dalam menghambat enzim -glukosidase serta 
mengetahui seberapa besar daya inhibisi enzim -glukosidase berdasarkan nilai 
IC50nya sekaligus untuk menemukan fraksi dengan aktivitas menghambat enzim -
glukosidase paling baik. Pada penelitian ini, menggunakan ELISA reader untuk 
mengukur absorbansi dari p-nitrofenol yang terbentuk sebagai akibat dari reaksi 
enzimatis antara substrat dan enzim. Absorban diukur pada panjang gelombang 405 
nm. Hasil menunjukkan bahwa fraksi etil asetat memiliki daya inhibisi lebih kuat 
dibanding fraksi n-heksan dengan nilai IC50 283,545 µg/mL sedangkan nilai IC50 n-
heksan 380,028 µg/mL namun keduanya tergolong sangat lemah dalam 
menghambat enzim -glukosidase dibanding acarbose yang sangat kuat dengan 
nilai IC50 sebesar 0,087 µg/mL. 

 

Kata Kunci: Zingiber zerumbet, fraksi n-heksan, fraksi etil asetat, enzim -
glukosidase, IC50
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ABSTRACT 
 

Name : Dian Arista Damayanti Asis 

NIM  : 70100119010 

Research Title : Evaluation the -Glucosidase Enzyme Inhibition 
Activities of N-Hexan and Ethyl Acetate Fractions of 
Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) Rhizome 

Diabetes mellitus is still a global concern today because its one of the 
chronic diseases contributing to the 7th largest in the world with a prevalence that 
continues to increase every year. Inhibitor -glucosidase enzyme activity can be 
used to treat diabetes mellitus by preventing absorption of carbohydrates and their 
derivatives so as to reduce postprandial hyperglycemia. This study aims to see the 
ability of n-hexan and ethyl acetate fractions of lempuyang gajah’s rhizome 
(Zingiber zerumbet L.) in inhibiting the  -glucosidase enzyme and to find out how 
much the inhibitory power of the -glucosidase enzyme based on their IC50 values 
as well as to find the fraction with the best inhibiting activity of the  -glucosidase 
enzyme. In this study, a ELISA reader was used to measure the absorbance of p-
nitrophenol formed as a result of an enzymatic reaction between the substrate and 
the enzyme. Absorbance was measured at a wavelength of 405 nm. The results 
showed that the ethyl acetate fraction had stronger inhibitory power than the n-
hexane fraction with an IC50 value 283.545 µg/mL while the IC50 value of n-hexane 
was 380.028 µg/mL but both were classified as very weak in inhibiting the α-
glucosidase enzyme compared to acarbose which was very strong with an IC50 
value was 0.087 µg/mL. 

 

Keywords: Zingiber zerumbet, n-hexane fraction, ethyl acetate fraction, -
glucosidase enzyme, IC50
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diabetes melitus (DM) didefinisikan sebagai sekumpulan penyakit kronis 

yang ditandai dengan hiperglikemia dan terjadinya metabolisme karbohidrat, 

protein, dan lipid yang abnormal. Diabetes melitus terjadi sebagai akibat dari 

ketidakmampuan sel beta pankreas untuk memproduksi insulin yang cukup, atau 

disebabkan karena ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin yang 

diproduksi secara efektif yang menyebabkan kadar glukosa dalam darah meningkat 

(hiperglikemia) (Dipiro dkk., 2020).  

Diabetes melitus menjadi salah satu masalah paling mendesak dan menjadi 

perhatian dunia dalam beberapa dekade terakhir. Diabetes melitus menjadi 

penyebab kematian ketujuh di Amerika Serikat serta di seluruh dunia. Angka 

kematian diabetes melitus mencapai 82,4 per 100.000 dengan total kematian secara 

global mencapai 5,2 juta kematian akibat diabetes melitus (Glovaci, D dkk., 2019). 

Menurut data dari International Diabetes Federation, pada tahun 2021 terdapat 537 

juta orang di seluruh dunia menderita diabetes. Sedangkan pada tahun 2030 

diperkirakan akan mencapai angka 643 juta, dan pada tahun 2045, 783 juta orang 

dewasa berusia 20-79 tahun diproyeksikan hidup dengan diabetes. Angka ini 

diperkirakan akan terus meningkat seiring meningkatnya angka kelahiran, penuaan, 

dan kejadian obesitas (International Diabetes Federation, 2021). 

Salah satu pendekatan terapeutik yang dapat digunakan untuk mengobati 

diabetes melitus yaitu dengan cara penghambatan enzim yang berhubungan dengan 

penyerapan glukosa pada sistem pencernaan, seperti enzim α-glukosidase. Enzim 

α-glukosidase terikat membran yang ada di epitel usus halus yang berfungsi 
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mempercepat penyerapan glukosa dengan mengkatalisis pembelahan hidrolitik 

oligosakarida menjadi monosakarida, yang menyebabkan kadar glukosa darah di 

dalam tubuh mengalami peningkatan setelah makan (Yuda dkk., 2018). 

Polisakarida kompleks akan dihidrolisis oleh enzim amilase menjadi dekstrin yang 

selanjutnya dihidrolisis lebih lanjut menjadi glukosa oleh enzim -glukosidase 

sebelum memasuki sirkulasi darah melalui penyerapan epitelium. Inhibisi kerja 

enzim ini secara efektif mampu mengurangi pencernaan karbohidrat kompleks dan 

absorbsinya, sehingga dapat mengurangi hiperglikemia postprandial pada penderita 

diabetes (Febrinda dkk., 2013). Dibutuhkan agen yang mampu menghambat kerja 

enzim ini agar laju absorbsi glukosa dapat dihambat dan hiperglikemia postprandial 

dapat terkendali. Agen yang dimaksud adalah inhibitor -glukosidase. 

Inhibitor alfa glukosidase (alpha glucosidase inhibitor, AGI) merupakan 

salah satu agen antidiabetik yang digunakan dalam tatalaksana diabetes melitus 

yang bekerja dengan cara menghambat kerja enzim -glukosidase pada dinding 

usus halus. Beberapa inhibitor -glukosidase yang digunakan secara klinis seperti 

acarbose, voglibose, dan miglitol telah banyak digunakan (Hasimun & Ketut 

Adnyana, 2019). Namun terdapat kekurangan dalam penggunaan obat sintesis 

dalam penanganan diabetes melitus yaitu seringkali menimbulkan kejadian efek 

samping pada sistem pencernaan seperti sakit perut, diare dan perut kembung 

(Gondokesumo dkk., 2017). Penggunaan bahan alam dapat menjadi alternatif terapi 

untuk menangani hiperglikemia postprandial pada penderita diabetes melitus 

dengan keuntungan seperti efek samping yang rendah serta memiliki harga yang 

lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan obat diabetes sintetik yang dijual di 

pasaran (P Sudha dkk., 2011). 

Salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan untuk pengobatan di 

Indonesia adalah lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.). Chang dkk., (2012) 
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melaporkan bahwa ekstrak etanol dari rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus diabetes yang 

diinduksi streptozotosin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhtadi dkk 

(2018), persentase kemampuan penurunan kadar gula darah estrak ethanol Zingiber 

zerumbet adalah 61,09 ± 16,20%. Kemampuan farmakoterapi dari tanaman 

berkaitan dengan kandungan senyawa kimia yang terkandung di dalamnya. 

Berdasarkan uji fitokimia yang dilakukan oleh Origenes Boy Kapitan dkk 

mengindikasikan bahwa ekstrak etanol Zingiber zerumbet mengandung senyawa-

senyawa fitokimia turunan terpenoid, flavonoid, tanin dan fenolik (Kapitan dkk., 

2017). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji 

kapasitas penghambatan fraksi dari ekstrak Zingiber zerumbet yang memiliki 

potensi menurunkan glukosa darah dan membuktikan bahwa penurunan glukosa 

darah tersebut diakibatkan oleh mekanisme penghambatan enzim -glukosidase 

serta untuk mendapatkan fraksi dengan aktivitas penghambatan enzim -

glukosidase paling tinggi. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana aktivitas penghambatan enzim α-glukosidase fraksi n-heksan dan 

etil asetat dari rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.)? 

2. Berapa nilai IC50 inhibisi enzim α-glukosidase fraksi n-heksan dan etil asetat 

dari rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.)? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Fraksinasi merupakan teknik pemisahan ekstrak hasil ekstraksi yang telah 

diuapkan menjadi ekstrak kental. Masing-masing pelarut dari fraksinasi ini 
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memiliki kepolaran yang berbeda-beda, sehingga mengandung senyawa 

dengan kepolaran yang berbeda pula. 

b. Fraksi merupakan hasil dari proses pemisahan komponen-komponen 

kimia yang terkandung dalam ekstrak dengan kata lain fraksi merupakan 

hasil fraksinasi. 

c. Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis (senyawa yang 

mempercepat proses reaksi-reaksi biologi tanpa habis bereaksi) dalam 

suatu reaksi kimia. 

d. α-glukosidase adalah enzim yang berperan dalam pemecahan karbohidrat 

menjadi glukosa pada saluran pencernaan. 

e. p-nitrofenil-α-D glukopiranosida (pNPG) adalah substrat untuk menguji 

penghambatan enzim yang dilakukan berdasarkan pada pemecahan 

substrat untuk menghasilkan produk berwarna, yang diukur absorbansinya 

selama periode waktu tetentu. 

f. Acarbose adalah salah satu antidiabetes golongan inhibitor -glukosidase 

yang bekerja dengan cara menunda absorpsi glukosa di dalam usus 

sehingga dapat mencegah kenaikan level gula darah postprandial. 

g. Microplate reader merupakan instrumen spektrofotometer yang 

menggunakan sumber cahaya untuk mengukur konsentrasi senyawa pada 

panjang gelombang tertentu. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang uji aktivitas penghambatan 

enzim α-glukosidase fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.) menggunakan substrat p-nitrofenil-α-D glukopiranosida 

(pNPG) dengan pembanding acarbose dan diukur menggunakan instrumen ELISA 

reader. 
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D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhtadi dkk., (2019) dengan 

judul “The Potential Antidiabetic and Anti-inflammatory Activity of Zingiber 

zerumbet Ethanolic Extracts and Channa striata Powder on Albino wistar Mice” 

membahas tentang potensi aktivitas antidiabetes dan anti-inflamasi dari ekstrak 

etanol lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) dan Channa striata yang diujikan 

pada tikus wistar albino. Untuk uji anti-inflamasi dimulai dengan menyuntikkan 0,2 

mL 2% b/v garam natrium karagenan secara subkutan di daerah subplantar kaki 

belakang kanan tikus. Sedangkan untuk uji antidiabetes, tikus diinduksi aloksan 

dosis 150 mg/kgBB secara intraperitoneal. Pada 4 hari berikutnya dilakukan 

pengukuran kadar glukosa darah. Tikus diberikan ekstrak etanolik Zingiber 

zerumbet L. dosis 300 mg/kg BB, 300 mg/kg BB Channa striata powder (CSP), 

dan kombinasi ekstrak yang diberikan Zingiber zerumbet L. dan Channa striata 

powder masing-masing dosis 300 mg/kg BB. Adapun hasil dari penelitian ini 

adalah diperoleh presentase penghambatan edema kaki kelompok Zingiber 

zerumbet L, Channa striata powder, kombinasi Zingiber zerumbet L - Channa 

striata powder, dan kontrol positif berturut-turut adalah 40,01 ± 7,19, 35,25 ± 8,48, 

36,56 ± 7,22 dan 36,10 ± 2,89%. Sedangkan persentase kemampuan penurunan 

kadar gula darah berturut-turut adalah 61,09 ± 16,20, 33,78 ± 26,67, 69,59 ± 13,53, 

dan 74,72 ± 9,90%. Ekstrak etanol Zingiber zerumbet L. menunjukkan penurunan 

kadar gula terbaik sebesar 115,7 mg/dL lebih rendah dibandingkan kontrol positif 

sebesar 138,3 mg/dL.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati & Indrayudha, 

(2021) dengan judul “Penghambatan Enzim -Glukosidase oleh Daun Mimba 

(Azadirachta indica) dan Rimpang Temu Mangga (Curcuma mangga)” dilakukan 

pengujian aktivitas inhibisi enzim a-glukosidase oleh fraksi ekstrak etanol dari daun 
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mimba dan rimpang temu mangga. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya 

inhibisi terhadap aktivitas α-glukosidase oleh kedua tanaman berdasarkan nilai IC50 

terendah. Kesimpulan penelitian ini adalah ekstrak dan fraksi dari daun mimba dan 

rimpang temu mangga memberikan pengaruh penghambatan terhadap aktivitas 

enzim α-glukosidase dengan nilai IC50 terendah pada fraksi semi polar daun mimba, 

yaitu 24,16 ± 4,58 μg/mL. Pada rimpang temu mangga, fraksi semi polar 

memberikan nilai IC50 paling kuat dibandingkan ekstrak dan fraksi rimpang temu 

mangga lainnya yaitu 31,85 ± 8,60 μg/mL.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wirastuti dkk., (2022), dengan judul 

“Inhibitory Activity and Kinetics of α-Glucosidase by Toona sinensis Stem Bark 

Extracts” bertujuan menentukan aktivitas inhibisi α-glukosidase dan IC50 ekstrak 

serta fraksi kulit kayu surian sebagai antidiabetes secara in vitro. Uji penapisan 

fitokimia menunjukkan ekstrak air mengandung flavonoid, saponin, dan tanin. 

Ekstrak etanol 70% dan fraksinya menunjukkan kandungan terpenoid, selain 

senyawa flavonoid, saponin, dan tannin. Uji Inhibisi α-glukosidase dilakukan 

dengan mengukur absorbansi warna kuning paranitrofenol yang dibebaskan p-NPG 

menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 405 nm. Hasil 

penelitian ini adalah diperoleh inhibisi α-glukosidase terbaik ditunjukkan oleh 

ekstrak etanol 70% yaitu 70.45 µg/mL diikuti oleh fraksi etil asetat, fraksi n-heksan, 

fraksi dietil eter, dan ekstrak air kulit kayu surian secara berturut-turut dengan nilai 

81.96 µg/mL, 98.76 µg/mL, 140.25 µg/mL, dan 242.85 µg/mL.  

Suhendi dkk., (2022) melalui penelitiannya dengan judul “Inhibition Activity 

of Indonesian Zingiber zerumbet Leaves Extract on α-Glucosidase Enzyme” 

menguji aktivitas penghambatan enzim α-glukosidase dan mekanisme 

penghambatannya menggunakan sampel ekstrak daun Zingiber zerumbet. Pada 

penelitian ini mengukur p-nitrofenol yang dihasilkan dari reaksi enzimatis antara 
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enzim α-glukosidase dengan substrat p-nitrofenil-a-D-glukopiranosa (pNPG) yang 

diukur menggunakan instrumen microplate reader. p-nitrofenol yang dihasilkan 

memiliki warna kuning yang dapat diukur pada panjang gelombang 405 nm. 

Digunakan acarbose sebagai kontrol positif. Pengujian kinetika inhibisi enzim 

dilakukan dengan menggunakan dua sistem reaksi yaitu sistem reaksi tanpa 

inhibitor dan sistem inhibitor dengan inhibitor. Pengujian dilakukan menggunakan 

variasi konsentrasi substrat yaitu 0,625 µM, 1,25 µM, 2,5 µM, dan 5 µM. Hasil 

penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan persen inhibisi seiring 

meningkatnyanya konsentrasi yang digunakan. Pada penelitian ini ekstrak etanol 

daun lempuyang gajah mempunyai aktivitas inhibisi enzim α-glukosidase dengan 

rata-rata nilai IC50 sebesar 22,21±0,20 μg/mL. Nilai IC50 kontrol positif diperoleh 

rata-rata perhitungan sebesar 47,41±2,37 μg/mL. Nilai IC50 ekstrak etanol daun 

lempuyang gajah mempunyai aktivitas lebih besar daripada kontrol positif ditandai 

dengan nilai IC50 lebih kecil. Hasil pengujian mekanisme inhibisi daun lempuyang 

gajah didapatkan nilai K 0,924 dan nilai Kap 1,219 sedangkan nilai V 1115,49 dan 

nilai Vap 1087,40. Pola kinetika inhibisi daun lempuyang gajah adalah termasuk 

tipe inhibisi campuran 1. 

Adapun informasi yang didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu 

bahwa rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) memiliki potensi tinggi 

sebagai antidiabetik melalui mekanisme yang kurang jelas. Penelitian yang akan 

dilakukan berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Peneliti bermaksud menguji 

aktivitas antidiabetik kandungan rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

melalui mekanisme spesifik yaitu aktivitas penghambatan sampel terhadap enzim 

-glukosidase. Belum banyak penelitian mengenai aktivitas inhibisi enzim -

glukosidase fraksi rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.). Oleh karena 

itu, pada penelitian yang akan dilakukan akan menguji aktivitas penghambatan 
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enzim -glukosidase dari fraksi rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

dalam terapi diabetes melitus. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) dalam menghambat enzim α-

glukosidase. 

2. Untuk menentukan nilai IC50 penghambatan enzim α-glukosidase dari fraksi 

n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.). 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu dapat memberikan penjelasan serta wawasan 

kepada penulis dan masyarakat mengenai potensi lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) sebagai antidiabetes serta untuk melengkapi data mengenai potensi 

antidiabetes fraksi rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) sehingga 

dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya dan meningkatkan penggunaan bahan 

alam sebagai bahan pengobatan, khususnya rimpang lempuyang gajah.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Uraian Sampel  

1. Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Ordo : Zingiberales 

Famili : Zingiberaceae 

Genus : Zingiber 

Spesies : Zingiber zerumbet (L.) Sm (Kapitan dkk., 2017) 

 

 

 

 

 

 

2. Deskripsi dan Morfologi  

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

Zingiberaceae yang banyak mendapatkan sorotan peneliti dunia karena potensinya 

untuk dimanfaatkan sebagai pengobatan. Zingiber zerumbet tersebar di beberapa 

belahan dunia khususnya di daerah tropis misalnya di Asia Tenggara (Chang dkk., 

Gambar 1. Zingiber zerumbet L. (A) Daun; (B) Rimpang; (C) Pembungaan 
(Silalahi, 2018) 
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2012). Penyebaran Zingiber zerumbet yang mendunia mengakibatkan adanya 

variasi nama dari berbagai daerah antara lain: lempuyang (Indonesia), wild ginger 

(Inggris), shampoo plant (Amerika), bengle (Jawa), panglay (Sunda), dan bunglei 

(Malaysia) (Silalahi, 2018). 

Zingiber zerumbet merupakan tanaman semak yang tumbuh di daerah dataran 

rendah sampai ketinggian 1200 m di atas permukaan laut. Lempuyang gajah 

merupakan tanaman terna tahunan yang tumbuh berumpun. Tinggi batang 

lempuyang gajah dapat mencapai hingga 1-2 meter yang merupakan batang semu 

berwarna hijau. Batang tersusun atas kumpulan pelepah daun. Daun berupa daun 

tunggal berwarna hijau pucat hingga gelap yang tersusun berseling di kiri dan 

kanan. Pertulangan daun menyirip. Tepi daun rata dengan ujung daun meruncing 

(acuminatus) dan pangkal daun runcing (acutus). Panjang daun berkisar 25-40 cm 

dan lebar daun mencapai 10-15 cm. Umumnya jumlah helai daun perbatang adalah 

3-7 helai. Terdapat tangkai daun yang pendek dan berbulu halus. Perbungaan 

lempuyang gajah tumbuh dari rhizoma dengan bentuk perbungaan pinecone 

berwarna merah. Kelopak bunga saling lepas satu sama lain dan memiliki tangkai 

bunga dengan panjang kira-kira 12 cm (Lianah dkk., 2020).  

Bagian penting dari Zingiber zerumbet adalah rimpangnya. Rimpang 

lempuyang gajah tertanam di dalam tanah tebal, bersisik, memiliki aroma yang 

khas, dan warna kuning yang lebih pucat apabila dibandingkan dengan lempuyang 

wangi (Yob dkk., 2011).  

3. Kandungan 

Zingiber zerumbet adalah herba yang kaya akan berbagai kandungan senyawa 

yang termasuk dalam berbagai macam metabolit kimia, seperti polifenol, alkaloid, 

dan terpen (Koga dkk., 2016).  
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Bagian rimpang lempuyang gajah mengandung minyak atsiri, saponin, 

flavonoid, dan tanin. Kandungan utama minyak atsiri adalah sesquiterpenoid 

zerumbone yang memiliki aktivitas biologi, antara lain sebagai antikanker dan 

antitumor (Chang dkk., 2012). Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

mengandung minyak atsiri sekitar 0,82 % dengan komponen pendukung antara lain 

zerumbon, α-pinen, α-kariofilen, kamfer, sineol 1.8, α humulen, kariofilen oksida, 

humulen epoksida dan sinamaldehid. Senyawa lain yang sebelumnya pernah 

diisolasi dari lempuyang gajah adalah 4’-O-asetilafzelin, germakron-4-5-epoksida 

dan zerumbetenon. (Suhirman dkk., 2006). 

4. Manfaat 

Zingiberaceae atau yang secara umum dikenal oleh masyarakat Indonesia 

sebagai jahe-jahean merupakan famili atau suku tumbuhan berbunga. Tumbuhan 

ini sering dimanfaatkan sebagai bumbu masak, obat-obatan, bahan rempah-rempah, 

tanaman hias, bahan kosmetik, bahan minuman, bahan tonik rambut, dan 

sebagainya (Washikah, 2016). 

Tanaman lempuyang gajah telah dibudidayakan selama ribuan tahun dan 

digunakan sebagai rempah-rempah sekaligus untuk tujuan pengobatan, yaitu 

sebagai obat sakit kepala, bengkak, masuk angin, maag, koreng, hilang nafsu 

makan, mual, dan obat nyeri haid (Chang dkk., 2012). 

Zingiber zerumbet atau lempuyang gajah dimanfaatkan untuk mengobati luka 

goresan atau borok dengan penggunaan topikal. Cara pengolahan tergolong 

sederhanan yaitu dengan meremas dan ditempelkan di daerah yang luka. Selain itu 

daunnya juga sering diolah menjadi ramuan tradisional yang dikonsumsi atau 

diminum biasanya diberikan untuk mengatasi gejala disentri, kencing manis, 

hepatitis, bisul, pereda bengkak, gatal-gatal, nyeri perut, serta sebagai anti inflamasi 

(Sinaga dkk., 2011). 
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Bagian utama lempuyang gajah yang sering dimanfaatkan untuk pengobatan 

adalah rimpangnya. Rimpang lempuyang gajah memiliki rasa pedas, tajam dan 

hangat. Rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) banyak mengandung 

alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol dan minyak atsiri. Khasiat rimpang 

lempuyang gajah adalah sebagai stomakik, karminativa dan stimulan. Rimpang 

lempuyang gajah juga bermanfaat sebagai tonikum, obat luar, anti kejang dan 

penambah nafsu makan (Rejeki & Priyandari, 2017). 

B. Diabetes Melitus 

1. Definisi Diabetes Melitus 

Diabetes melitus merupakan penyakit tidak menular yang disebabkan oleh 

gangguan pada metabolisme tubuh yang tidak mampu memetabolisme protein, 

lipid, dan karbohidrat dengan normal sehingga terjadi peningkatan kadar gula 

dalam darah atau biasa disebut sebagai hiperglikemia (Papadakis & McPhee, 2021). 

2. Patofisiologi Diabetes Melitus 

Sumber bahan bakar utama tubuh adalah glukosa. Sel memetabolisme 

glukosa sepenuhnya melalui glikolisis dan siklus krebs, menghasilkan adenosin 

trifosfat (ATP) sebagai energi. Glukosa disimpan di hati dan otot sebagai glikogen. 

Glikogenolisis mengubah kembali simpanan glikogen menjadi glukosa apabila 

dibutuhkan. Glukosa juga dapat disimpan dalam jaringan adiposa, yang selanjutnya 

dapat menjalani lipolisis menghasilkan asam lemak bebas. Dalam keadaan puasa, 

asam lemak bebas memasok banyak kebutuhan energi untuk tubuh kecuali sistem 

saraf pusat, yang membutuhkan glukosa untuk berfungsi secara normal. Protein 

juga dapat diubah menjadi glukosa melalui glukoneogenesis. Homeostasis dicapai 

melalui keseimbangan metabolisme glukosa, asam lemak bebas, dan asam amino 

untuk mempertahankan tingkat glukosa darah yang memadai agar pasokan glukosa 

ke otak tidak terputus. Di pankreas, insulin dan glukagon diproduksi oleh sel-sel di 
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pulau Langerhans yang terdiri atas 70% hingga 90% sel β yang berfungsi 

menghasilkan insulin dan amylin, sedangkan sisanya adalah sel α yang berfungsi 

menghasilkan glukagon. Insulin utamanya berfungsi untuk menurunkan kadar 

glukosa dalam darah sedangkan glukagon bekerja sebagai antagonis insulin yaitu 

meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Meskipun kadar glukosa darah 

bervariasi, aksi insulin dan glukagon yang berlawanan, bersama dengan hormon 

kontraregulasi, biasanya mempertahankan nilai puasa antara 79 dan 99 mg./dL 

(4,4–5,5 mmol/L). (Chisholm-Burns dkk., 2019). 

Kadar insulin puasa dalam sirkulasi rata-rata dari 43 menjadi 186 pmol/L (6–

26 μIU/mL). Respon insulin terdiri atas dua fase yang terjadi saat kadar glukosa 

darah meningkat yaitu setelah makan. Fase pertama berlangsung sekitar 5-10 menit, 

dimana insulin merespon dengan mekanisme menekan produksi glukosa hepatik 

dan menyebabkan pembuangan glukosa yang dimediasi insulin di jaringan adiposa. 

Insulin yang diproduksi ini mengurangi hiperglikemia selama makan dan 

postprandial. Fase kedua respon insulin ditandai dengan peningkatan sekresi insulin 

secara bertahap, yang berlangsung selama 60-120 menit dan merangsang 

pengambilan glukosa oleh jaringan perifer yang bergantung pada insulin, yaitu otot. 

Pelepasan insulin yang lebih lambat memungkinkan tubuh merespons glukosa yang 

baru masuk dari pencernaan dengan tetap mempertahankan kadar glukosa darah 

(Chisholm-Burns dkk., 2019). 

Pankreas dengan fungsi sel β normal mampu menyesuaikan produksi insulin 

untuk mempertahankan kadar glukosa darah normal. Pada penderita diabetes 

melitus tipe 2, untuk mempertahankan kadar glukosa darah normal lebih banyak 

insulin disekresikan hingga akhirnya pankreas tidak dapat lagi memproduksi insulin 

yang cukup. Hiperglikemia yang dihasilkan meningkat oleh resistensi insulin yang 

sangat tinggi, kelelahan pankreas di mana sel β kehilangan kapasitas fungsional, 
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atau keduanya. Fungsi sel β yang terganggu menghasilkan penurunan kemampuan 

untuk menghasilkan respons insulin fase pertama yang cukup untuk memberi sinyal 

pada hati untuk berhenti memproduksi glukosa setelah makan (Chisholm-Burns 

dkk., 2019 & Dipiro dkk., 2020). 

Resistensi insulin adalah faktor utama untuk membedakan diabetes melitus 

tipe 2 dengan bentuk diabetes lainnya. Selama beberapa tahun sebelum diagnosis 

DM, resistensi insulin dapat terjadi dan dapat terus berlanjut sepanjang perjalanan 

penyakit. Resistensi terhadap insulin terjadi pada jaringan adiposa, otot rangka, dan 

hati. Resistensi insulin di hati menyebabkan hati menjadi tidak responsif terhadap 

insulin untuk penyerapan glukosa, dan produksi glukosa hati setelah makan tidak 

berhenti, hal ini menimbulkan ancaman ganda dengan menyebabkan peningkatan 

kadar glukosa darah puasa dan pascamakan (Papadakis & McPhee, 2021). 

Schwartz (2016) melaporkan bahwa organ yang berperan sentral dalam 

patofisiologi penyakit diabetes melitus tipe 2 tidah hanya sel beta pankreas, otot, 

dan hepar saja tetapi terdapat total sebelas organ yang turut berperan dan disebut 

sebagai the egregious eleven (Schwartz dkk., 2016). 

Gambar 2. The Egregious Eleven 
(Schwartz dkk., 2016) 
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a. Kegagalan sel beta pankreas 

Pada saat diagnosis DM tipe 2 ditegakkan, fungsi sel beta sudah sangat 

berkurang. Obat antidiabetik yang bekerja adalah meglitinid, sulfonilurea, agonis 

glucagon-like peptide (GLP-1) dan penghambat dipeptidil peptidase-4 (DPP-4) 

(PERKENI, 2019) . 

b. Disfungsi sel alfa pankreas 

Sel alfa pankreas sejak 1970 telah diketahui merupakan salah satu yang 

berperan dalam hiperglikemia. Sel alfa berfungsi pada sintesis glukagon yang 

dalam keadaan puasa kadarnya di dalam plasma akan meningkat. Peningkatan ini 

menyebabkan produksi glukosa hati (hepatic glucose production) dalam keadaan 

basal meningkat secara bermakna dibanding individu yang normal. Obat yang 

menghambat sekresi glukagon atau menghambat reseptor glukagon meliputi agonis 

GLP-1, penghambat DPP-4 dan amilin (PERKENI, 2019). 

c. Sel lemak 

Sel lemak yang resisten terhadap efek antilipolisis dari insulin, 

menyebabkan peningkatan proses lipolisis dan kadar asam lemak bebas (free fatty 

acid (FFA)) dalam plasma. Kemudian peningkatan FFA akan merangsang proses  

glukoneogenesis, dan mencetuskan resistensi insulin di hepar dan otot, sehingga 

mengganggu sekresi insulin, atau yang disebut sebagai lipotoksisitas. Obat yang 

bekerja di jalur ini adalah tiazolidinedion (PERKENI, 2019). 

d. Otot 

Didapatkan gangguan kinerja insulin yang multipel di intramioselular 

terjadi pada penyandang DM tipe 2, yang diakibatkan oleh gangguan fosforilasi 

tirosin, sehingga terjadi gangguan transport glukosa dalam sel otot, penurunan 

sintesis glikogen, dan penurunan oksidasi glukosa. Obat yang bekerja di jalur ini 

adalah metformin dan tiazolidinedion (PERKENI, 2019). 
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e. Hepar 

Pada penyandang DM tipe 2 terjadi resistensi insulin yang berat dan memicu 

glukoneogenesis sehingga produksi glukosa dalam keadaan basal oleh hepar 

(hepatic glucose production) meningkat. Obat yang bekerja melalui jalur ini adalah 

yang menekan proses glukoneogenesis, yaitu metformin (PERKENI, 2019). 

f. Otak 

Insulin merupakan penekan nafsu makan yang kuat. Pada individu yang 

obesitas baik pasien diabetes melitus maupun bukan, didapatkan hiperinsulinemia 

yang merupakan mekanisme kompensasi dari resistensi insulin. Pada golongan ini 

akibat adanya resistensi insulin yang juga terjadi di otak menyebabkan asupan 

makanan turut meningkat. Obat yang bekerja di jalur ini adalah amilin, 

bromokriptin, dan agonis GLP-1 (PERKENI, 2019). 

g. Kolon/Mikrobiota  

Komposisi mikrobiota yang mengalami perubahan pada kolon berkontribusi 

dalam keadaan hiperglikemia. Mikrobiota usus terbukti berhubungan dengan DM 

tipe 1, DM tipe 2, dan obesitas sehingga menjelaskan bahwa hanya sebagian 

individu berat badan berlebih akan berkembang DM. Mediator yang diperkirakan 

dapat menangani keadaan hiperglikemia, yaitu probiotik dan prebiotik (PERKENI, 

2019).  

h. Usus halus 

Glukosa yang ditelan memicu respons insulin jauh lebih besar dibanding 

jika diberikan secara intravena. Efek yang dikenal sebagai efek inkretin ini 

diperankan oleh 2 hormon yaitu glucagon-like polypeptide-1 (GLP-1) dan glucose-

dependent insulinotrophic polypeptide atau disebut juga gastricinhibitory 

polypeptide (GIP). Pada penyandang DM tipe 2 didapatkan defisiensi GLP-1 dan 

resisten terhadap hormon GIP. Hormon inkretin juga segera dipecah oleh 
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keberadaan enzim DPP-4, sehingga hanya bekerja dalam beberapa menit. Obat 

yang bekerja menghambat kinerja DPP-4 adalah DPP-4 inhibitor. Saluran 

pencernaan juga mempunyai peran dalam penyerapan karbohidrat melalui kinerja 

enzim alfa glukosidase yang akan memecah polisakarida menjadi monosakarida, 

dan kemudian diserap oleh usus sehingga berakibat meningkatkan glukosa darah 

setelah makan. Obat yang bekerja untuk menghambat kinerja enzim alfa 

glukosidase adalah acarbose (PERKENI, 2019). 

i. Ginjal 

Ginjal merupakan organ yang diketahui berperan dalam patogenesis DM 

tipe 2. Ginjal memfiltrasi sekitar 163 gram glukosa sehari. 90% dari glukosa 

terfiltrasi ini akan diserap kembali melalui peran enzim sodium glucose co-

transporter (SGLT-2) pada bagian convulated tubulus proksimal, dan 10% sisanya 

akan diabsorbsi melalui peran SGLT-1 pada tubulus desenden dan asenden, 

sehingga akhirnya tidak ada glukosa dalam urin. Terjadi peningkatan ekspresi gen 

SGLT-2 pada penyandang DM, sehingga terjadi peningkatan reabsorbsi glukosa di 

dalam tubulus ginjal dan mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah. Obat 

yang menghambat kinerja SGLT-2 ini akan menghambat reabsorbsi kembali 

glukosa di tubulus ginjal sehingga glukosa akan dikeluarkan lewat urin (PERKENI, 

2019). 

j. Lambung  

Konsekuensi Kerusakan sel beta pankreas mengakibatkan penurunan 

produksi amilin pada diabetes. Hal ini menyebabkan percepatan pengosongan 

lambung dan peningkatan absorpsi glukosa di usus halus, yang berhubungan 

dengan peningkatan kadar glukosa postprandial (PERKENI, 2019). 
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k. Sistem Imun  

Terdapat bukti bahwa sitokin menginduksi respons fase akut (disebut sebagai 

inflamasi derajat rendah, merupakan bagian dari aktivasi sistem imun bawaan/ 

innate) yang berhubungan kuat dengan patogenesis DM tipe 2 dan berkaitan dengan 

komplikasi seperti dislipidemia dan aterosklerosis. Inflamasi sistemik derajat 

rendah berperan dalam induksi stres pada endoplasma akibat peningkatan 

kebutuhan metabolisme untuk insulin. DM tipe 2 ditandai dengan resistensi insulin 

perifer dan penurunan produksi insulin, disertai dengan inflamasi kronik derajat 

rendah pada jaringan perifer seperti adiposa, hepar dan otot (PERKENI, 2019). 

3. Klasifikasi Diabetes Melitus 

Menurut American Diabetes Association (ADA), diabetes secara umum 

diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya yaitu (American Diabetes Association, 

2022): 

a. Diabetes Tipe 1 

Diabetes melitus tipe 1 merupakan diabetes yang disebabkan oleh destruksi 

sel beta pankreas akibat proses autoimun. Tingkat penghancuran sel beta Pankreas 

bervariasi pada tiap individu ada yang proses penghancurannya cepat ada pula yang 

lambat. Sel beta pankreas yang telah dihancurkan oleh proses autoimun 

menyebabkan insulin tidak dapat diproduksi. Hal ini mengakibatkan hiperglikemia 

postprandial dimana glukosa tidak mampu disimpan di hati tapi terakumulasi dalam 

darah dengan konsentrasi yang tinggi (Lestari dkk., 2021). Kondisi ini dapat terjadi 

pada semua usia namun, paling sering terjadi pada anak-anak dan dewasa muda 

dengan kejadian puncak pada usia 10-14 tahun (Papadakis & McPhee, 2021). 

b. Diabetes Tipe 2 

Diabetes melitus tipe II adalah jenis diabetes yang paling umum, dengan 

persentase 90% dari penderita diabetes di dunia. Berawal dari ketidakmampuan sel-
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sel tubuh dalam merespon sepenuhnya insulin yang diproduksi atau kondisi ini 

sering disebut resistensi insulin. Resistensi insulin yang terus menerus 

mengindikasikan bahwa insulin kurang efektif dan memicu peningkatan produksi 

hormon tersebut. Seiring waktu, kegagalan sel beta pankreas untuk memenuhi 

kebutuhan insulin menyebabkan produksi insulin yang tidak memadai dapat 

berkembang (International Diabetes Federation, 2021). 

Penyebab diabetes tipe 2 tidak sepenuhnya dipahami tetapi ada hubungan 

kuat dengan bertambahnya usia, etnis, riwayat keluarga, kelebihan berat badan, dan 

obesitas (International Diabetes Federation, 2021). Pola makan dan aktivitas fisik 

merupakan pola hidup yang dominan menjadi pencetus diabetes tipe 2. Tingginya 

jumlah penyandang diabetes melitus tipe 2 antara lain disebabkan oleh perubahan 

gaya hidup masyarakat serta kesadaran untuk melakukan deteksi dini penyakit DM, 

kurangnya aktivitas fisik, dan salah dalam mengatur pola makan. Kadar gula darah 

pada individu yang memiliki pola makan tidak teratur akan lebih buruk 

dibandingkan dengan yang memiliki pola makan teratur. Risiko individu untuk 

menyandang diabetes melitus tipe 2 bagi yang beraktivitas fisik sehari-harinya 

ringan memiliki risiko 2,68 kali dibandingkan dengan yang melakukan aktivitas 

fisik sehari-harinya sedang dan berat (Murtiningsih dkk., 2021). 

c. Diabetes Melitus Gestasional 

Diabetes melitus gestasional (DMG) adalah gangguan toleransi glukosa yang 

pertama kali ditemukan pada wanita hamil. DMG merupakan keadaan pada wanita 

selama kehamilan yang menunjukkan kadar glukosa tinggi dimana sebelumnya 

belum pernah didiagnosis diabetes. Diabetes melitus gestasional berkaitan erat 

dengan komplikasi selama kehamilan seperti preeklampsia dan infeksi traktus 

urinaria, meningkatnya kebutuhan seksio sesarea dan risiko ketonemia, serta 
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meningkatnya gangguan perinatal (makrosomia, hipoglikemia neonatus, dan 

ikterus neonatorum) (Kamali Adli, 2021). 

d. DM tipe lain 

Jenis diabetes tertentu karena penyebab lain, misalnya, sindrom diabetes 

monogenik (seperti diabetes neonatal dan diabetes onset maturitas pada usia muda), 

penyakit pankreas eksokrin (seperti cystic fibrosis dan pankreatitis), dan diabetes 

yang disebabkan oleh obat atau bahan kimia (misalnya penggunaan glukokortikoid, 

dalam HIV/AIDS, atau setelah transplantasi organ) (American Diabetes 

Association, 2022). 

4. Penggolongan Obat Antidiabetes 

a. Sulfonilurea 

Sulfonilurea meningkatkan sekresi insulin dengan memblokir saluran kalium 

yang peka terhadap ATP di membran sel sel pankreas. Tindakan ini menghasilkan 

depolarisasi membran, memungkinkan masuknya kalsium menyebabkan 

translokasi butiran sekretori insulin ke permukaan sel, dan meningkatkan sekresi 

insulin dengan cara yang tidak tergantung glukosa. Insulin kemudian diangkut 

melalui vena portal ke hati, menekan produksi glukosa hati. Obat ini 

diklasifikasikan sebagai agen generasi pertama atau kedua. Kedua kelas 

sulfonilurea sama efektifnya bila diberikan dengan dosis yang sama. Salah satu 

keterbatasan terapi sulfonilurea adalah ketidakmampuan produk ini untuk 

merangsang pelepasan insulin dari sel-sel pada kadar glukosa yang sangat tinggi 

atau disebut toksisitas glukosa. Efek samping yang umum termasuk hipoglikemia 

dan penambahan berat badan (Papadakis & McPhee, 2021). 

b. Biguanida 

Metformin adalah satu-satunya biguanide yang disetujui oleh Food and Drug 

Administration (FDA) dan saat ini tersedia di Amerika Serikat. Agen ini dianggap 
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menurunkan glukosa darah dengan menurunkan produksi glukosa hepatik dan 

meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan otot hepatik dan perifer. Metformin 

tidak mempengaruhi pelepasan insulin dari sel-sel pankreas, sehingga kejadian 

hipoglikemia sebagai efek samping jarang terjadi. Efek samping yang sering terjadi 

biasanya mengganggu gastrointestinal termasuk penurunan nafsu makan, mual, dan 

diare (Papadakis & McPhee, 2021). 

c. Meglitinid 

Meglitinida menghasilkan efek farmakologis dengan berinteraksi dengan 

saluran kalium yang sensitif terhadap ATP pada sel-sel; namun, pengikatan ini 

adalah pada reseptor yang berdekatan dengan reseptor yang mengikat sulfonilurea. 

Manfaat utama secretagogues nonsulfonylurea adalah dalam mengurangi kadar 

glukosa pasca makan. Karena memiliki onset yang cepat dan durasi kerja yang 

singkat, obat ini harus diminum 15 hingga 30 menit sebelum makan (Papadakis & 

McPhee, 2021). 

d. Thiazolidinediones 

Agen ini diketahui meningkatkan sensitivitas insulin menurunkan asam lemak 

plasma, dengan menstimulasi peroxisome proliferator-activated receptor gamma 

(PPAR-𝛾). TZD dapat menghasilkan retensi cairan dan edema. Dengan demikian, 

obat ini dikontraindikasikan dalam situasi di mana peningkatan volume cairan 

merugikan seperti gagal jantung stadium III dan IV. Retensi cairan tampaknya 

berhubungan dengan dosis dan meningkat bila dikombinasikan dengan terapi 

insulin. Meski jarang, TZD dapat memperburuk edema makula di mata. 

Pertambahan berat badan sebesar 4 kg (8,8 lb) biasa terjadi pada TZD dan 

dihasilkan dari retensi cairan dan akumulasi lemak (Papadakis & McPhee, 2021). 

  



 
 

22 
 

 
 

e. Turunan D-fenilalanin 

Golongan antidiabetes ini memiliki cara kerja yang mirip dengan 

sulfonilurea, namun berbeda lokasi reseptor. Obat derivat fenilalanin ini adlaah 

nateglinide. Nateglinide merangsang sekresi insulin dengan mengikat reseptor 

sulfonilurea dan menutup saluran kalium yang peka terhadap ATP. Obat ini dengan 

cepat diserap dari usus, mencapai kadar plasma puncak dalam waktu 1 jam lalu 

dimetabolisme di hati dan memiliki waktu paruh plasma sekitar 1,5 jam. Seperti 

repaglinide (derivat asam benzoat), obat ini menyebabkan denyut cepat insulin yang 

singkat, dan bila diberikan sebelum makan, obat ini mengurangi peningkatan 

glukosa darah postprandial. Untuk sebagian besar pasien, dosis awal dan 

pemeliharaan yang dianjurkan adalah 120 mg tiga kali sehari sebelum makan. 

Gunakan 60 mg pada pasien yang memiliki peningkatan HbA1c ringan. Seperti 

secretagog insulin lainnya, efek samping utamanya adalah hipoglikemia dan 

penambahan berat badan (Papadakis & McPhee, 2021). 

f. Agonis Reseptor glucagon-like polypeptide-1 (GLP-1) 

Saat ini, tujuh agonis reseptor GLP-1 tersedia di Amerika Serikat. Enam di 

antaranya diberikan secara subkutan (exenatide, exenatide XR, lixisenatide, 

dulaglutide, liraglutide, dan semaglutide) dengan jadwal pemberian dosis mulai dari 

sekali seminggu, dua kali sehari hingga satu (semaglutide) diberikan secara oral 

dalam sekali sehari. Obat golongan ini merangsang sekresi insulin dari sel beta 

pankreas dengan cara bergantung pada glukosa. Selain itu, selama hiperglikemia, 

agonis reseptor GLP-1 mengurangi kadar glukagon yang meningkat secara tidak 

tepat, yang menyebabkan glukosa penurunan pembentukan hepatik. Agen ini juga 

memiliki efek langsung pada lambung untuk memperlambat pengosongan lambung 

melalui sistem saraf otonom, sehingga mengurangi ekskursi glukosa terkait 

makanan. Selain itu, agen yang menembus penghalang darah-otak meningkatkan 
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rasa kenyang melalui sistem saraf pusat. Tindakan ini menghasilkan penurunan 

glukosa dan berat badan. Agonis reseptor GLP-1 juga berpotensi mempertahankan 

fungsi sel beta pankreas dan melindungi terhadap apoptosis yang diinduksi sitokin. 

Semua agonis reseptor GLP-1 menghasilkan tingkat farmakologis aktivitas GLP-1 

dan resisten terhadap degradasi cepat oleh enzim dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) 

(Dipiro dkk., 2020). 

g. Penghambat enzim Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4 Inhibitor) 

Empat penghambat DPP-4 disetujui oleh FDA: sitagliptin, saxagliptin, 

linagliptin, dan alogliptin, semuanya diberikan secara oral sekali sehari. Agen ini 

menghambat enzim DPP-4 yang bertanggung jawab atas degradasi cepat GLP-1 

dan GIP, sehingga memperpanjang waktu paruh GLP-1 dan GIP yang diproduksi 

secara endogen. Tingkat GLP-1 kurang pada pasien dengan DM tipe 2. Karena agen 

ini memblokir hampir 100% aktivitas enzim DPP-4 selama setidaknya 12 jam, 

kadar GLP-1 fisiologis normal tercapai. Hal ini mengakibatkan peningkatan sekresi 

insulin yang bergantung pada glukosa dari pankreas dan penurunan sekresi 

glukagon postprandial yang tidak tepat, bila digunakan sebagai monoterapi maka 

akan menghasilkan kadar glukosa yang lebih rendah tanpa peningkatan 

hipoglikemia. Obat ini tidak mengubah pengosongan lambung dan tidak 

menyebabkan mual atau memiliki efek signifikan pada rasa kenyang. Penghambat 

DPP-4 memiliki dampak netral untuk berat badan (Dipiro dkk., 2020). 

Penghambat DPP-4 memiliki kemanjuran penurun glukosa sedang, dengan 

rata-rata penurunan hbA1c 0,5% hingga 0,9% (0,005-0,009; 6 hingga 10 mmol/mol 

Hb) hingga saat digunakan pada dosis maksimum. Inhibitor DPP-4 memiliki kurva 

dosis-respons yang dangkal. Penghambat DPP-4 dianggap sebagai terapi lini kedua 

atau ketiga dalam algoritme ADA, terutama ketika ada kebutuhan mendesak untuk 

meminimalkan hipoglikemia atau penambahan berat badan, tetapi golongan ini 
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memiliki kemanjuran penurunan hbA1c yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

kelas obat lini kedua lainnya. Keuntungan potensial dari penghambat DPP-4 

termasuk dosis sekali sehari, netralitas berat badan, pemberian oral, risiko 

hipoglikemia rendah, dan toleransi yang baik. Obat golongan ini dapat digunakan 

pada orang dewasa yang lebih tua dengan insufisiensi ginjal sedang sampai berat 

atau pada orang-orang di mana tolerabilitas obat adalah prioritas. Namun, 

kemampuan mereka untuk menurunkan glukosa darah sederhana dan mahal. 

Penghambat DPP-4 dapat ditoleransi dengan sangat baik. Efek samping jarang 

terjadi tetapi bisa termasuk hidung tersumbat dan berair; sakit kepala; atau infeksi 

saluran pernapasan atas. Kekhawatiran keamanan yang muncul pasca-pasar dengan 

inhibitor DPP-4 termasuk gagal jantung, pankreatitis, dan nyeri sendi. FDA juga 

telah mengeluarkan peringatan tentang risiko nyeri sendi yang parah dengan 

penghambat DPP 4 (Dipiro dkk., 2020). 

h. Penghambat Enzim Sodium Glucose co-Transporter-2 (SGLT-2 Inhibitor) 

Inhibitor SGLT-2 (canagliflozin, dapagliflozin, dan empagliflozin) disetujui 

sebagai tambahan untuk diet dan olahraga agar meningkatkan kontrol glikemik 

pada orang dewasa dengan diabetes melitus tipe 2 dan dapat digunakan sebagai 

monoterapi atau kombinasi. Penghambatan SGLT-2 di tubulus proksimal 

mengurangi reabsorpsi glukosa yang disaring dan menurunkan ambang ginjal untuk 

glukosa yang bersama-sama menyebabkan peningkatan ekskresi glukosa urin dan 

penurunan konsentrasi glukosa plasma. Pengurangan hbA1c tipikal adalah 0,5% 

hingga 1% (0,005–0,01; 5– 11 mmol/mol Hgb). Efek samping penghambat SGLT-

2 termasuk infeksi saluran kemih (ISK) dan infeksi mikotik genital yang meningkat 

karena peningkatan ekskresi glukosa yang terjadi sebagai fungsi dari mekanisme 

kerja obat. Diuresis osmotik juga terjadi yang dapat menyebabkan hipotensi 

simtomatik (Chisholm-Burns dkk., 2019). 
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Fungsi ginjal harus dipantau pada awal pemberian untuk memandu 

pemberian dosis awal dan secara berkala selama pengobatan untuk menilai 

kesesuaian kelanjutan. Status volume termasuk tekanan darah, hematokrit, kalium 

serum, magnesium serum, serum fosfat, dan kolesterol low-density lipoprotein 

(LDL) juga merupakan parameter pemantauan yang direkomendasikan untuk obat 

golongan ini. Kasus ketoasidosis euglikemik telah dilaporkan dengan penghambat 

SGLT-2. Sebelum inisiasi, pasien harus dinilai risiko ketoasidosisnya (beberapa 

faktor risiko termasuk defisiensi insulin, penurunan dosis insulin, pembatasan 

kalori, pembedahan, dan infeksi). Jika ketoasidosis terjadi, penghambat SGLT-2 

harus ditunda atau dihentikan. Peningkatan risiko patah tulang juga dikaitkan 

dengan penggunaan inhibitor SLGT-2 serta kanker kandung kemih yang baru 

didiagnosis dengan dapagliflozin (Chisholm-Burns dkk., 2019). 

i. Penghambat α-Glukosidase 

Penghambat α-glukosidase secara kompetitif menghambat enzim alfa-

glukosidase di usus yang mencerna pati dan sukrosa makanan. Dua dari obat ini 

yaitu acarbose dan miglitol tersedia untuk penggunaan klinis di Amerika Serikat. 

Voglibose, penghambat alfa-glukosidase lainnya tersedia di Jepang, Korea, dan 

India. Acarbose dan miglitol adalah penghambat kuat glukoamilase, alfa-amilase, 

dan sukrase tetapi memiliki efek yang lebih kecil pada isomaltase dan hampir tidak 

berpengaruh pada trehalase dan laktase (Papadakis & McPhee, 2021). 

Acarbose dan miglitol adalah inhibitor -glukosidase yang bersaing dengan 

enzim usus kecil yang memecah karbohidrat kompleks. Obat ini menunda 

penyerapan karbohidrat dan mengurangi konsentrasi glukosa darah postprandial 

sebanyak 40 hingga 50 mg/dL (2,2–2,8 mmol/L). Insiden tinggi efek samping GI, 

termasuk perut kembung (42%–74%), ketidaknyamanan perut (12%– 19%), dan 

diare (29%–31%), mengakibatkan penggunaan antidiabetes golongan inhibitor α-
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glukosidase terbatas. Dosis awal yang rendah diikuti dengan titrasi bertahap dapat 

meminimalkan efek samping GI. Penghambat α-glukosidase dikontraindikasikan 

pada pasien dengan penyakit usus kronis termasuk penyakit radang usus. Selain itu, 

obat dalam kelas ini tidak direkomendasikan untuk pasien dengan kreatinin serum 

(SCr) lebih besar dari 2 mg/dL (177 mol/L) (Chisholm-Burns dkk., 2019). 

C. Enzim α-glukosidase 

-glukosidase adalah enzim yang mengkatalisis pemotongan ikatan 

glikosidik pada oligosakarida. Beberapa glukosidase yang bekerja spesifik dalam 

memotong ikatan glikosidik bergantung pada jumlah, posisi, atau konfigurasi grup 

hidroksil di dalam molekul gula. Aktivitas glukosidase menjadi hal yang 

fundamental bagi beberapa proses biokimia seperti degradasi polisakarida menjadi 

unit monosakarida, agar dapat diserap dan digunakan oleh organisme. Oleh karena 

itu, seperti yang terjadi pada penderita diabetes yaitu pada kondisi hiperglikemia 

dimana konsentrasi gula pada darah tinggi melebihi normal. Kondisi hiperglikemia 

dapat diatasi dengan penghambatan kerja enzim -glukosidase karena jumlah 

monosakarida yang dapat diserap oleh usus menjadi berkurang (Febrinda dkk., 

2013). 

Gambar 3. Mekanisme α-glucosidase memecah disakarida 
(Gendokesumo dkk., 2022) 
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D. Acarbose 

Acarbose merupakan senyawa oligosakarida yang berasal dari proses 

fermentasi mikroorganisme Actinoplanes utahenis, yang dikenal dengan nama 

kimia O- 4, 6- dideoxy- 4- [[(1S, 4R, 5S, 6S)- 4, 5, 6- trihydroxy- 3-

(hydroxymethyl)- 2 cyclohexen- 1- yl] amino]- a- D- glucopyranosyl- (1->4)- O- a- 

D- glucopyranosyl- (1->4)- Dglucose dan memiliki rumus empiris C25H43NO18. 

Senyawa oligosakarida kompleks ini merupakan inhibitor kompetitif potensial dari 

enzim -glukosidase yang bekerja untuk memecah pati, dekstrin, maltose, dan 

sukrosa hingga membentuk monosakarida yang dapat dicerna. Berdasarkan sifat 

tersebut, maka acarbose adalah salah satu agen antidiabetik oral bagi pasien DM 

tipe 2. Efek samping yang akan dirasakan kebanyakan pasien yang menggunakan 

acarbose adalah flatulensi, diare, dan sakit perut (Febrinda dkk., 2013). 

  

Gambar 4. Mekanisme acarbose menurunkan gula darah 
(Gendokesumo dkk., 2022) 
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E. Ekstraksi dan Fraksinasi 

1. Pengertian Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan pemisahan atau penarikan komponen yang terdapat di 

dalam suatu bahan padat atau cairan dengan menggunakan bantuan pelarut 

berdasarkan perbedaan kelarutan antara pelarut dan zat terlarut. Pemisahan terjadi 

atas dasar kelarutan komponen-komponen dalam campuran pelarut dan zat terlarut 

(Andree W S dkk., 2015). 

2. Metode Ekstraksi  

a. Maserasi 

Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman serta pelarut yang 

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

dihentikan saat mencapai kesetimbangan antara konsentrasi dalam sel tanaman 

dengan konsentrasi senyawa dalam pelarut. Setelah proses ekstraksi, penyaringan 

dilakukan untuk memisahkan pelarut dari sampel. Kelebihan dari metode maserasi 

adalah dengan metode maserasi rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat 

termolabil dapat dihindari. Sedangkan kelemahan dari metode maserasi adalah 

pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa 

hilang. Kemudian selain akan memakan banyak waktu, beberapa senyawa mungkin 

saja sulit diekstraksi pada suhu kamar (Mukhriani, 2014). 

b. Perkolasi 

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah 

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

Pada bagian atas serbuk, pelarut ditambahkan dan dibiarkan menetes perlahan pada 

bagian bawah. Dimana sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru menjadi 

kelebihan dari metode ini. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam 

perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain 
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itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu 

(Mukhriani, 2014). 

c. Sokletasi 

Sokletasi merupakan salah satu metode ekstraksi dengan cara panas. 

Keuntungan dari metode ini adalah proses ektraksi yang kontinu, sampel 

terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan 

banyak pelarut maupunc memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa 

yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-

menerus berada pada titik didih (Mukhriani, 2014). 

d. Refluks 

Metode refluks juga merupakan metode ekstraksi dengan cara panas. Pada 

metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang 

dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. 

Uap terkondensasi lalu kembali ke dalam labu. 

e. Ultrasound 

Ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz) sebagai alat bantu dalam 

metode maserasi yang dimodifikasi. Wadah ultrasonic dan ultrasound akan 

menjadi wadah berisi serbuk sampel. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan 

mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat 

menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan 

hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014). 

3. Fraksinasi 

Metode fraksinasi atau pemisahan umumnya terbagi atas (Mukhriani, 2014):  

a. Ekstraksi cair-cair  

Ekstraksi cair-cair adalah metode pemisahan dengan menggunakan dua 

campuran pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga senyawa tertentu 
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terpisahkan menurut kesesuaian sifat dengan cairan pelarut (prinsip solve dissolve 

like).  

b. Kromatografi 

Kromatografi adalah teknik pemisahan zat dari campuran berdasarkan 

perbedaan migrasi komponen-komponen tersebut dari fase diam oleh fase gerak. 

Metode fraksinasi didasarkan pada sifat kepolaran eluen yang digunakan sebagai 

fase gerak dan akan menarik senyawa dengan sifat kepolaran yang sama melalui 

silika, dimana silika berfungsi sebagai fase diam sehingga senyawa-senyawa 

tersebut akan terpisah-pisah dalam beberapa fraksi.  

F. Microplate Reader 

Microplate reader atau disebut plate reader merupakan suatu instrumen yang 

digunakan untuk mendeteksi sampel kimia, fisika, ataubiologis dalam ukuran 

mikro. Alat ini umumnya digunakan dalam penelitian obat, validasi, dan banyak 

hal lainnya yang umum digunakan dalam bidang farmasi, bioteknologi, maupun 

akademik. Format microplate yang umum digunakan yaitu dengan 96 sumur yang 

terdiri dari 12 kolom dan 8 baris (Yang dkk., 2022). 

Dengan microplate reader dapat digunakan untuk pengukuran absorbansi. 

Pembacaan absorbansi suatu sampel dimanfaatkan untuk uji ELISA, kuantifikasi 

protein dan asam nukleat, serta uji terhadap aktivitas enzim. Prinsip kerja 

microplate reader tidak jauh berbeda dengan spektrofotometri. Sumber cahaya 

menyinari sampel yang akan diukur dengan panjang gelombang tertentu (diatur 

dengan filter cahaya atau sebuah monokromator) dan kemudian detektor 

menghitung banyaknya cahaya awal yang ditransmisikan oleh sampel. Banyaknya 

cahaya yang ditransmisikan berhubungan dengan konsentrasi molekul yang akan 

dicari (Yang dkk., 2022). 



 
 

31 
 

 
 

Metode ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) merupakan analisis 

kuantitatif yang menunjukkan reaksi antigen-antibodi melalui perubahan warna 

yang diperoleh dengan menggunakan konjugat terkait enzim dan substrat enzim. 

ELISA adalah suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang 

imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi dan antigen dalam suatu sampel 

(Ipandi dkk., 2019).  

Kelebihan dari instrumen ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) 

adalah teknik analisis dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, relatif sederhana, 

ekonomis, dan memiliki sensitivitas yang tinggi. Teknik ELISA juga mampu 

mendeteksi keberadaan antigen dengan kadar yang sangat rendah (Santosa, 2020).  

Prinsip kerja ELISA adalah mereaksikan antigen dengan antibodi yang 

berlabel enzim dengan penambahan substrat sehingga akan dihidrolisis sehingga 

terjadi perubahan warna yang dapat diukur dan dideteksi menggunakan instrumen 

spektrofotometer yang disebut ELISA reader pada panjang gelombang tertentu. 

Pada tahap akhir teknik ELISA ditambahkan stop solution yang berfungsi untuk 

menghentikan reaksi. Bahan yang biasa digunakan sebagai stop solution adalah 

larutan dengan pH ekstrim seperti asam atau basa kuat (Santosa, 2020). 

G. Tinjauan Islam 

Al-Qur’an dalam sebagian ayatnya banyak menjelaskan terkait kuasa Allah 

Swt. yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan cermat. Termasuk tumbuh-

tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik sebagai sumber makanan 

untuk bertahan hidup maupun dimanfaatkan sebagai pengobatan. Sebagaimana 

firman Allah Swt. Dalam QS. Asy-Syu’ara/26: 7 

هَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريمٍِْ  ناَ فِيـْ بـَتـْ
ۢ
٧اوََلمَْ يَـرَوْا اِلىَ الاْرَْضِ كَمْ انَْ  
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Terjemahnya: 

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah 

menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” 

(Kementerian Agama RI, 2019) 

Melalui firman Allah Swt. Tersebut memperlihatkan kekuasaan-Nya pada 

orang-orang yang kufur dan enggan melihat kebesaran-Nya. Apakah mereka tidak 

melihat ke bumi yaitu mengarahkan pandangan sepanjang, seluas, dan seantero 

bumi berapa banyak kami telah tumbuhkan di sana dari setiap pasang tumbuhan 

dengan berbagai macam jenisnya yang semuanya tumbuh subur dan bermanfaat. 

Jika mereka ingin merenungi adanya kuasa-Nya di bumi ini, maka mereka akan 

mendapatkan petunjuk. Allah Swt. telah menciptakan berbagai macam tumbuhan 

yang baik sehingga mendatangkan manfaat, membuktikan bahwa Allah Swt. 

merupakan dzat yang Maha Kuasa serta membuktikan pula kuasa-Nya 

menghidupkan dan membangkitkan yang telah mati (Shihab, 2005).  

Ayat di atas menjelaskan tentang kuasa Allah Swt. merupakan dzat yang 

Maha Kuasa menciptakan bumi beserta isi-isinya, salah satunya ialah tumbuhan. 

Ketika kita merenungi adanya kuasa Allah Swt. maka mudah bagi kita dalam 

menemukan petunjuk atas segala sesuatu. Dengan segala kebesaran dan kekuasan-

Nya, Allah Swt. telah menumbuhkan suatu tumbuh-tumbuhan yang baik sehingga 

dapat dimanfaatkan oleh setiap makhluk-Nya. Salah satu manfaatnya yaitu dalam 

dunia kesehatan. Tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan pengobatan atau biasa 

disebut sebagai tanaman obat (herbal). Bagi hamba-Nya yang senantiasa ingin 

berpikir dan mengkaji adanya kekuasaan Allah Swt. tersebut, maka niscaya Allah 

Swt. akan memberikan petunjuk. Tumbuh-tumbuhan yang baik sangat bermanfaat 

bagi makhluk hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai 

pengobatan untuk menyembuhkan penyakit. Hal ini merupakan salah satu anugerah 
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Allah Swt. yang harus dipelajari dan dimanfaatkan sebaik mungkin salah satunya 

adalah melalui penelitian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim: 

ثَـنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبرَنيَِ عَمْ  ثَـنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأبَوُ الطَّاهِرِ وَأَحمَْدُ بْنُ عِيسَى قاَلُوا حَدَّ رٌو وَهُوَ حَدَّ
ُ عَلَ  َّ َِّ صَلَّى ا مَ أنََّهُ يْهِ وَسَلَّ ابْنُ الحْاَرِثِ عَنْ عَبْدِ رَبهِِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبيِ الزُّبَيرِْ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ ا

َِّ عَزَّ وَجَلَّ  ِِذْنِ ا اءِ بَـرأََ   قاَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فإَِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta 
Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; 
Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih 
bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan 
obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu 
dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim No. 4084) (Fachruddin HS, 
1979). 

Berdasarkan dalil tersebut menjelaskan bahwa setiap penyakit yang 

diciptakan Allah Swt. bersama dengan obatnya. Semua penyakit dapat sembuh 

dengan seizin Allah Swt., obat hanya sebagai sarana penyembuhan saja. Adapun 

seseorang dapat sembuh atau tidak atas dasar kuasa-Nya. Allah menciptakan obat-

obatan tidak dalam wujud “obat”, dibutuhkan keterlibatan manusia dalam mengola 

maupun mengungkap obat tersebut. Termasuk tanaman yang sangat sering 

dimanfaatkan oleh manusia untuk mencegah maupun mengobati penyakit. Firman 

Allah Swt. dalam Qur’an Surah Yasin/36:35  

٣٥ليَِأْكُلُوْا مِنْ ثمَرَهِۙ وَمَا عَمِلَتْهُ ايَْدِيْهِمْۗ افََلاَ يَشْكُرُوْنَ    
Terjemahnya:  

“agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka 

(Manusia). Mengapa mereka tidak bersyukur?” (Kementerian Agama RI, 

2019) 

Menurut Tafsir Ibnu Ktasir pada Ayat 35 ini setelah menyebutkan karunia-

Nya kepada makhluk-Nya melalui tanaman-tanaman yang ditumbuhkan-Nya bagi 
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mereka, lalu Allah menyebutkan berbagai macam buah-buahan yang dapat 

dinikmati yang kesemuanya itu ada tiada lain hanyalah berkat rahmat Allah Swt. 

kepada mereka, bukan semata-mata hanya karena usaha dan jerih payah mereka, 

bukan pula karena kemampuan dan kekuatan mereka sehingga sudah sepatutnya 

kita bersyukur (Al-Hafiz, 2015). Selain itu ada makna lain bahwa ayat tersebut 

mengandung isyarat tentang perlunya memberi perhatian dan usaha sungguh-

sungguh agar hasil pertanian bertambah dan baik, sebagai keterlibatan manusia 

dalam mengelolanya termasuk dalam mengungkap kandungan dan manfaat suatu 

tumbuhan melalui ilmu pengetahuan. Ayat ini merupakan salah satu ayat sains yang 

mendorong manusia melakukan observasi dan inovasi untuk mengungkap rahasia 

alam semesta agar menunjukkan betapa Maha Besarnya Allah Swt. dan betapa 

Agung Kekuasaan-Nya (Shihab, 2005). 

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan implementasi dari tugas manusia 

sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Oleh karenanya bagi seorang muslim, 

ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sarana untuk mengelola, bukan digunakan 

untuk merusak bumi. Faktanya, ilmu pengetahuan yang telah terbukti secara 

empirik selalu selaras dengan Al-Qur'an. Namun ilmu pengetahuan yang masih 

dalam bentuk teori kadang tampak bertentangan dengan apa yang termaktub dalam 

Al-Qur'an. Dalam kondisi ini, para peneliti tidak seharusnya berhenti pada level 

observasi, melainkan berusaha mencapai level orang yang berakal, ulul-albāb, 

seperti dijelaskan dalam QS. Ali-Imran/3:190-191 berikut. 

ُولىِ الاْلَْبَابِۙ  ١٩٠اِنَّ فيِْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالاْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لاَٰيٰتٍ لاِّ   
َ قِيَامًا وَّقُـعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُـوِِْمْ وَيَـتـَفَكَّرُوْنَ فيِْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالاَْرْضِۚ ربََّـ الَّذِيْنَ    ّٰ ناَ مَا خَلَقْتَ يَذْكُرُوْنَ ا

طِلاًۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  َ ١٩١هٰذَا   
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Terjemahnya:  

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam 
dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, 
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam 
keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 
(seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini 
sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka” (Kementerian 
Agama RI, 2019) 

Akal adalah kerja kalbu, hati, yang itu berada dalam dada (sebagaimana 

disebutkan dalam Surah al-Ĥajj/22: 46), yang merupakan kemampuan untuk 

mengambil pelajaran. Kata ulul-albāb dalam Al-Qur'an biasa disebutkan 

mengiringi pemaparan tentang fenomena-fenomena alam untuk menunjuk kepada 

mereka yang bisa mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena itu (Kementerian 

Agama RI, 2011). Sebagai farmasis dengan latar belakang ilmu yang berkaitan 

dengan obat dan pengobatan harus menjadi hamba yang mampu mengambil 

pelajaran dari fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini termasuk dalam 

hal tumbuhan sebagai pengobatan karena segala sesuatu yang diciptakan di muka 

bumi ini tidak ada yang sia-sia. 

Terdapat begitu banyak variasi tumbuhan di permukaan bumi namun tidak 

semua tumbuhan yang ada dijelaskan manfaatnya dalam Al-Qur’an. Salah satu 

tumbuhan yang disebut memiliki kegunaan dalam berbagai bentuk pengolahan, 

dapat dikonsumsi sebagai minuman maupun makanan yaitu jahe. Dijelaskan dalam 

QS. Al-Insan/76:17 

١٧وَيُسْقَوْنَ فِيـْهَا كَأْسًا كَانَ مِزاَجُهَا زَنجَْبِيْلاًۚ    

Terjemahnya: 

“Di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe” (Kementerian 

Agama RI, 2019). 

Jahe disebut sebagai bahan campuran minuman di surga. Sejarah mencatat 

bahwa pada masa hidupnya, Rasulullah pernah menerima satu guci asinan jahe 
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sebagai hadiah dari Kaisar Byzantium. Nabi lalu menyantapnya sekaligus 

membagikannya kepada sahabat-sahabatnya. Tafsir Mazhari menjelaskan bahwa 

masyarakat Arab menggemari jahe dan menggunakannya sebagai campuran 

minuman dan pengobatan (Kementerian Agama RI, 2011). 

Seperti yang diketahui bahwa memiliki berbagai varian dari jahe, semuanya 

bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah lempuyang gajah yang sudah 

sejak lama dimanfaatkan masyarakat khususnya pada bagian rimpangnya sebagai 

shampoo dan obat tradisional dalam mengobati berbagai penyakit seperti demam, 

sakit perut, wasir, kusta, dan penambah nafsu makan termasuk sebagai antidiabetes. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu untuk 

mengetahui aktivitas penghambatan enzim α-glukosidase dari fraksi n-heksan dan 

etil asetat lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.).  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia dan Biologi Farmasi, 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar serta Laboratorium Penelitian dan Pengujian Fakultas Farmasi 

Universitas Muslim Indonesia. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Februari 2023 hingga Juni 

2023.  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium untuk 

menguji ada tidaknya aktivitas penghambatan enzim -glucosydase pada hasil 

fraksinasi ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dengan pelarut n-heksan dan 

etil asetat menggunakan substrat p-nitrofenil-α-D glukopiranosida (pNPG) dengan 

metode spektrofotometer menggunakan instrumen yang disebut ELISA reader. 
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C. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagian rimpang tumbuhan 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) yang diperoleh dari produsen resmi. 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wadah kaca tertutup 

rapat, blender (Miyako®), lemari pengering simplisia, vacum rotary evaporator 

(IKA®), ELISA reader (BMG Labtech®), penangas (Memmert®), corong kaca, 

kertas saring, aluminium foil, kertas perkamen, batang pengaduk, pipet tetes, 

mikropipet (Eppendorf®), cawan porselen, timbangan analitik (Kern®), spatel, pH 

meter (Hanna®), labu alas bulat (Duran®), labu takar, labu pisah, erlenmeyer, gelas 

kimia, dan peralatan gelas lainnya dari produsen Phyrex®. 

2. Bahan 

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah aquades, etanol 70% 

(Onemed, Indonesia), rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.), n-heksan 

(Onemed, Indonesia), etil asetat (Onemed, Indonesia), enzim α-glukosidase yang 

berasal dari rekombinan Saccharomyces cerevisiae (Sigma Aldrich, USA), substrat 

p-nitrophenyl-a-D-glucopyranosyde (pNPG) (Wako Pure Chemical Industries, 

LTD., Jepang), acarbose, dimetilsulfoksida (DMSO)(EMD Millipore Corp, 

Jerman), larutan dapar fosfat pH 7 (Merck, Jerman), Larutan HCl dan larutan 

Na2CO3 (Sigma Aldrich, USA). 

E. Prosedur Kerja 

1. Ekstraksi 

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

dari produsen resmi dihaluskan menggunakan blender. Dari proses ini didapatkan 
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serbuk halus rimpang lempuyang gajah(Ulfah, 2020). Metode yang digunakan 

dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang gajah yaitu dengan cara maserasi. 

Tahap awal ekstraksi maserasi yaitu serbuk simplisia lempuyang gajah ditimbang 

sebanyak 600 gram kemudian dimaserasi menggunakan pelarut etanol 70% selama 

3x24 jam dengan suhu ruang dan sesekali dilakukan pengadukan. Kemudian saring 

hasil maserasi, residu yang didapatkan diremaserasi hingga pelarut jernih. 

Selanjutnya filtrat berupa ekstrak encer gabungan dipekatkan menggunakan vacum 

rotary evaporator pada suhu  50C dan diperoleh ekstrak pekat (Fatmawati & 

Rohmah, 2022). 

2. Fraksinasi 

Fraksinasi dilakukan dengan metode fraksinasi cair-cair. Fraksi dari estrak 

etanol lempuyang gajah dilakukan dengan menimbang 20 g ekstrak kental rimpang 

lempuyang gajah kemudian ditambahkan 100 mL aquadest. Pemisahan yang 

pertama kali dilakukan dengan pelarut n-heksana sebanyak 100 mL, kemudian 

digojlok dan didiamkan hingga tepat memisah 2 fase. Fraksi n-heksan akan berada 

di atas sedangkan fraksi air berada di bawah. Fraksi n-heksan ditampung. 

Penambahan n-heksana dilakukan sampai diperoleh pelarut n-heksan yang jernih. 

Fraksinasi yang kedua menggunakan pelarut etil asetat. Sisa larutan fraksi air yang 

sudah selesai digojlok dengan pelarut n-heksan kemudian ditambahkan 100 mL etil 

asetat, dan diulangi sampai diperoleh pelarut etil asetat yang jernih. Fraksi-fraksi 

yang didapatkan dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu  50C. 

(Anjaswati dkk., 2021; Retnantya Pamungkas & Indrayudha, 2019). 

3. Pembuatan Larutan Uji 

Prosedur penyiapan larutan uji disipakan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Sulasti dkk (2021) yang telah dimodifikasi. 
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a. Pembuatan Larutan dapar fosfat pH 6,8 

Dapar fosfat pH 6,8 dibuat dengan larutan dapar fosfat pH 7 sebanyak 100 

mL diatur pHnya menggunakan pH meter hingga mencapai pH 6,8 dengan 

penambahan HCl 0,2 M. 

b. Pembuatan Larutan Enzim ɑ-Glukosidase 

Penyiapan larutan enzim dengan menimbang 1 mg enzim α-glukosidase dan 

larutkan dalam 100 mL dapar fosfat pH 6,8 dalam kondisi dingin (suhu -2 s/d –8C) 

untuk mendapatkan konsentrasi larutan enzim 28 U/mL. Dari konsentrasi 28 U/mL 

dipipet 89 L kemudian volume dicukupkan menggunakan dapar fosfat pH 6,8 

hingga 10 mL sehingga diperoleh konsentrasi 0,25 U/mL 

c. Pembuatan Larutan Substrat pNPG (p-nitrophenyl-a-D-glucopyranosyde) 

Penyiapan larutan substrat dilakukan dengan menimbang 30,15 mg pNPG 

dan dilarutkan dengan buffer fosfat sebanyak 5 mL. Sehingga didapat konsentrasi 

20 mM. Sebanyak 1 mL dipipet kemudian ditambahkan buffer fosfat hingga 4 mL 

untuk memperoleh konsentrasi 5 mM. 

d. Pembuatan Larutan Natrium Karbonat 200 mM 

Pembuatan larutan natrium karbonat dilaukan dengan menimbang 10,6 g 

serbuk natrium karbonat dan dilarutkan hingga 500 mL dengan air bebas CO2 

sehingga diperoleh natrium karbonat 200 mM. 

e. Pembuatan Larutan Standar Acarbose 

Standar acarbose ditimbang sebanyak 10 mg dan dilarutkan sedikit dengan 

dimetil sulfoksida lalu volume dicukupkan dengan dapar fosfat pH 6,8 hingga 10 

mL sehingga diperoleh konsentrasi induk 1000 µg/mL. Larutan seri standar 

acarbose dibuat dengan mengencerkan larutan induk hingga diperoleh standar 

acarbose dengan konsentrasi 0,2 µg/mL; 0,4 µg/mL; 0,6 µg/mL; 0,8 µg/mL; dan 1 

µg/mL.  
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f. Pembuatan Larutan Fraksi N-Heksan Rimpang Lempuyang Gajah 

Fraksi n-heksan ditimbang sebanyak 10 mg lalu dilarutkan dengan dimetil 

sulfoksida secukupnya kemudian dicukupkan volumenya dengan dapar fosfat pH 

6,8 hingga 10 mL sehingga diperoleh konsentrasi induk 1000 µg/mL. Larutan seri 

sampel fraksi n-heksan dibuat dengan mengencerkan larutan induk hingga 

diperoleh seri konsentrasi 200 µg/mL; 400 µg/mL; 600 µg/mL; 800 µg/mL; dan 

1000 µg/mL.  

g. Pembuatan Larutan Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah 

Fraksi Etil Asetat ditimbang sebanyak 10 mg lalu dilarutkan dengan dimetil 

sulfoksida secukupnya kemudian dicukupkan volumenya dengan dapar fosfat pH 

6,8 hingga 10 mL sehingga diperoleh konsentrasi induk 1000 µg/mL. Larutan seri 

sampel fraksi etil asetat dibuat dengan mengencerkan larutan induk hingga 

diperoleh seri konsentrasi 200 µg/mL; 400 µg/mL; 600 µg/mL; 800 µg/mL; dan 

1000 µg/mL.  

4.  Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α-Glukosidase 

Pengujian aktivitas penghambatan enzim α-glukosidase dari sampel fraksi n-

heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) merujuk 

pada penelitian yang dilakukan oleh Maryam dkk. (2020) dengan modifikasi. 

a. Pengujian Blanko  

Sebanyak 30 µL dimetil sulfoksida dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 

36 µL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 µL larutan substrat pNPG. kemudian diinkubasi 

selama 5 menit pada suhu 37C. Setelah itu ditambahkan 17 µL α-glukosidase lalu 

diinkubasi kembali selama 15 menit suhu 37C. Reaksi dihentikan dengan 

penambahan 100 µL Na2CO3 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada 

panjang gelombang 405 nm.  
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b. Pengujian Blanko Kontrol  

Sebanyak 30 µL dimetil sulfoksida dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 

36 µL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 µL larutan substrat pNPG. kemudian diinkubasi 

selama 5 menit pada suhu 37C. Setelah itu ditambahkan 17 µL dapar fosfat pH 6,8 

lalu diinkubasi kembali selama 15 menit suhu 37C. Reaksi dihentikan dengan 

penambahan 100 µL Na2CO3 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada 

panjang gelombang 405 nm. 

c. Pengujian Standar Acarbose 

Sebanyak 30 µL larutan acorbose 0,2 µg/mL dipipet ke dalam well, lalu 

ditambahkan 36 µL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 µL larutan substrat pNPG. 

Dilakukan hal yang sama pada acarbose konsetrasi 0,4 µg/mL; 0,6 µg/mL; 0,8 

µg/mL; dan 1 µg/mL. Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37C. 

Setelah itu ditambahkan 17 µL α-glukosidase pada masing-masing konsentrasi lalu 

diinkubasi kembali selama 15 menit suhu 37C. Reaksi dihentikan dengan 

penambahan 100 µL Na2CO3 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada 

panjang gelombang 405 nm. 

d. Pengujian Kontrol Standar 

Sebanyak 30 µL larutan acorbose 0,2 µg/mL dipipet ke dalam well, lalu 

ditambahkan 36 µL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 µL larutan substrat pNPG. 

Dilakukan hal yang sama pada acarbose konsetrasi 0,4 µg/mL; 0,6 µg/mL; 0,8 

µg/mL; dan 1 µg/mL. Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37C. 

Setelah itu ditambahkan 17 µL dapar fosfat pH 6,8 pada masing-masing konsentrasi 

lalu diinkubasi kembali selama 15 menit suhu 37C. Reaksi dihentikan dengan 

penambahan 100 µL Na2CO3 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada 

panjang gelombang 405 nm. 
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e. Pengujian Sampel Fraksi N-Heksan Rimpang Lempuyang Gajah 

Sebanyak 30 µL fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah 200 µg/mL 

dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 36 µL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 µL 

larutan substrat pNPG. Dilakukan hal yang sama pada fraksi n-heksan rimpang 

lempuyang gajah konsetrasi 400 µg/mL; 600 µg/mL; 800 µg/mL; dan 1000 µg/mL. 

Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37C. Setelah itu ditambahkan 17 

µL α-glukosidase pada masing-masing konsentrasi lalu diinkubasi kembali selama 

15 menit suhu 37C. Reaksi dihentikan dengan penambahan 100 µL Na2CO3 200 

mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada panjang gelombang 405 nm. 

f. Pengujian Kontrol Sampel Fraksi N-Heksan Rimpang Lempuyang Gajah 

Sebanyak 30 µL fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah 200 µg/mL 

dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 36 µL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 µL 

larutan substrat pNPG. Dilakukan hal yang sama pada fraksi n-heksan rimpang 

lempuyang gajah konsetrasi 400 µg/mL; 600 µg/mL; 800 µg/mL; dan 1000 µg/mL. 

Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37C. Setelah itu ditambahkan 17 

µL dapar fosfat pH 6,8 pada masing-masing konsentrasi lalu diinkubasi kembali 

selama 15 menit suhu 37C. Reaksi dihentikan dengan penambahan 100 µL 

Na2CO3 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada panjang gelombang 405 

nm. 

g. Pengujian Sampel Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah 

Sebanyak 30 µL fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah 200 µg/mL 

dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 36 µL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 µL 

larutan substrat pNPG. Dilakukan hal yang sama pada fraksi etil asetat rimpang 

lempuyang gajah konsetrasi 400 µg/mL; 600 µg/mL; 800 µg/mL; dan 1000 µg/mL. 

Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37C. Setelah itu ditambahkan 17 

µL α-glukosidase pada masing-masing konsentrasi lalu diinkubasi kembali selama 
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15 menit suhu 37C. Reaksi dihentikan dengan penambahan 100 µL Na2CO3 200 

mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada panjang gelombang 405 nm. 

h. Pengujian Kontrol Sampel Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah 

Sebanyak 30 µL fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah 200 µg/mL 

dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 36 µL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 µL 

larutan substrat pNPG. Dilakukan hal yang sama pada fraksi etil asetat rimpang 

lempuyang gajah konsetrasi 400 µg/mL; 600 µg/mL; 800 µg/mL; dan 1000 µg/mL. 

Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37C. Setelah itu ditambahkan 17 

µL dapar fosfat pH 6,8 pada masing-masing konsentrasi lalu diinkubasi kembali 

selama 15 menit suhu 37C. Reaksi dihentikan dengan penambahan 100 µL 

Na2CO3 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada panjang gelombang 405 

nm. 

i. Perhitungan Persen Inhibisi dan Nilai IC50 

Persen hambatan enzim α-glukosidase dihitung menggunakan rumus 

(Wirastuti dkk., 2022):  Inhibisi (%) = ( ) ( )( ) × 100%   

Keterangan: 

B0 = Absorban blanko kontrol (Absorbansi blanko/ kontrol tanpa enzim 

dan sampel) 

B1 = Absorban blanko (berisi enzim tanpa sampel) 

S0 = Absorban sampel kontrol (Absorbansi sampel tanpa enzim) 

S1 = Absorban sampel (berisi sampel dan enzim) 

Nilai persen inhibisi digunakan untuk mendapatkan persamaan regresi linear 

antara konsentrasi (pada sumbu x) dan % inhibisi (pada sumbu y). Berdasarkan 

persamaan tersebut, dapat dihitung nilai IC50 (nilai konsentrasi dari sampel untuk 

melihat kemampuan dalam menghambat aktivitas enzim α-glukosidase sebesar 
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50%). Perhitungan IC50 didasarkan persamaan linier y = ax + b. Aktivitas inhibisi 

dinyatakan dengan inhibition concentration 50% (IC50) yaitu konsentrasi sampel 

yang dapat menghambat kerja enzim -glukosidase sebanyak 50%. Nilai IC50 

diperoleh dari nilai x setelah mengganti y = 50. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet) 

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah 
Jenis Ekstrak Bobot 

simplisia (g) 
Bobot Ekstrak 

(g) 
Persen Rendamen 

(%) 
Ekstrak kental 600 34,307 5,72 

2. Hasil Fraksinasi Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber 

zerumbet) 

Tabel 2. Hasil Fraksinasi Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah 
Bobot 

Ekstrak (g) Jenis Fraksi Bobot Fraksi 
(g) 

Persen Rendamen 
(%) 

20 
Fraksi n-heksan 3, 82 19,10 
Fraksi etil asetat 2, 58 12,90 

Fraksi air 3, 97 19,85 

3. Hasil Persentase Inhibisi Enzim -Glukosidase Standar Acarbose  

Tabel 3. Persen Inhibisi Enzim a-Glukosidase Acarbose 
Standar Konsentrasi (µg/mL) Persen Inhibisi (%) 

Acarbose 

0,2 55,634 
0,4 61,659 
0,6 76,369 
0,8 82,942 
1 90,689 

4. Hasil Persentase Inhibisi Enzim -Glukosidase Fraksi N-Heksan Rimpang 

Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet)  

Tabel 4. Persen Inhibisi Enzim a-Glukosidase Fraksi N-Heksan Rimpang 
Lempuyang Gajah 

Sampel Konsentrasi (µg/mL) Persen Inhibisi (%) 

Fraksi n-heksan 

200 33,959 
400 55,008 
600 66,823 
800 80,047 
1000 94,053 
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5. Hasil Persentase Inhibisi Enzim -Glukosidase Fraksi Etil Asetat Rimpang 

Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet)  

Tabel 5. Persen Inhibisi Enzim a-Glukosidase Fraksi Etil Asetat Rimpang 
Lempuyang Gajah 

Sampel Konsentrasi (µg/mL) Persen Inhibisi (%) 

Fraksi etil asetat 

200 41,393 
400 59,703 
600 73,083 
800 84,351 

1000 93,662 

6. Hasil Perhitungan Nilai IC50  

Tabel 6. Nilai IC50 Standar dan Sampel 
Sampel Nilai IC50 (µg/mL) 

Acarbose 0,087 
Fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet) 
380,028  

Fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah 
(Zingiber zerumbet) 

283,545 

B. Pembahasan 

Tanaman lempuyang gajah telah sejak lama dibudidayakan karena 

manfaatnya yang dapat digunakan sebagai rempah dan untuk tujuan pengobatan 

seperti sakit kepala, bengkak, masuk aingin, maag, hilang nafsu makan, mual, nyeri 

haid, bahkan sebagai obat untuk penderita diabetes melitus (Chang dkk., 2012). 

Manfaat dari lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) tidak lepas dari 

kandungan senyawa metabolit sekunder yang terkandung di setiap bagian 

lempuyang gajah terutama pada bagian rimpangnya. Rimpang lempuyang gajah 

mengandung minyak atsiri, saponin, flavonoid, dan tanin (Koga dkk., 2016).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur aktivitas fraksi n-heksan 

dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) dalam menghambat 

enzim α-glukosidase. Enzim α-glukosidase merupakan salah satu enzim yang 

berperan dalam pemecahan polisakarida dan olisakarida menjadi monosakarida 

pada proses metabolisme karbohidrat (Yuda dkk., 2018). Penghambatan kerja 
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enzim ini sangat berguna dalam mengurangi penyerapan karbohidrat dan dapat 

mengatasi hiperglikemia posprandial pada penderita diabetes melitus.  

Selama beberapa dekade terakhir, upaya-upaya menemukan dan 

mengembangkan penghambat α-glukosidase yang lebih poten tetapi tidak toksik 

dibanding golongan inhibitor α-glukosidase konvensional yang telah banyak 

beredar di pasaran sangat gencar dilakukan sebagai pilihan terapi diabetes melitus 

(Abbas dkk., 2017). Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuhan sebagai 

pengobatan. Selain mudah didapatkan, pemanfaatan tumbuhan juga lebih aman 

dikonsumsi, lebih hemat biaya, dan merupakan salah satu metode pengobatan yang 

diwariskan oleh Rasulullah saw (Nasution, 2020). Dalam hadits yang diriwayatkan 

oleh Imam Al-Bukhari., Rasulullah saw. bersabda: 
ثَـنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ حُسَ  ثَـنَا أبَوُ أَحمَْدَ الزُّبَيرِْيُّ حَدَّ دُ بْنُ الْمُثَنىَّ حَدَّ ثَـنَا محَُمَّ ينٍْ قاَلَ حَدَّثَنيِ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّ َُّ عَنْهُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا حٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ رَضِيَ ا ُ دَاءً عَطاَءُ بْنُ أَبيِ رََ َّ  مَا أنَْـزَلَ ا

 إِلاَّ أنَْـزَلَ لهَُ شِفَاءً 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada 
kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 
'Atha`bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam beliau bersabda:"Allah tidak akan menurunkan penyakit 
melainkan menurunkan obatnya juga." (HR Bukhari No. 5246) (Sunarto A., 
1991). 

Pada hadits tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menurunkan obat 

bagi segala penyakit. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah 

menemukan obat tersebut melalui akal dan ilmu pengetahuan. Salah satunya yang 

diciptakan Allah Swt. dengan manfaat yang melimpah ialah tanaman. Penelitian ini 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menemukan khasiat dan potensi 
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dari salah satu tanaman yang dapat ditemukan di Indonesia yaitu lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.) sebagai obat antidiabetes. 

Pada penelitian ini, serbuk rimpang lempuyang gajah diekstraksi 

menggunakan metode maserasi. Metode maserasi merupakan metode ekstraksi 

tanpa melalui proses pemanasan sehingga aman untuk bahan-bahan yang tidak 

tahan pemanasan. Salah satu kandungan senyawa rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.) yang diduga memiliki aktivitas dalam menghambat enzim 

-glukosidase adalah flavonoid (Wirastuti dkk., 2022), dimana flavonoid 

merupakan senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan maka dari itu dipilih 

metode maserasi. Selain itu, metode maserasi merupakan metode ekstraksi yang 

sederhana, efektif, dan terjangkau. 

Maserasi dilakukan menggunakan etanol 70% sebagai penyari. Etanol 

merupakan salah satu pelarut yang paling sering digunakan di laboratorium karena 

memiliki keuntungan seperti tidak beracun, bersifat inert, mampu menyari senyawa 

lebih bervariatif dibanding dengan metanol dan air (Riwanti dkk., 2020), dapat 

bercampur dengan air, dan dapat menguap dengan baik pada suhu rendah maupun 

pada titik didih (78oC). Selain itu, etanol dengan konsentrasi 20% ke atas mampu 

mencegah pertumbuhan mikroba. Etanol yang dapat menyari senyawa aktif yang 

optimal termasuk senyawa flavonoid adalah pada konsentrasi 70% (Riwanti dkk., 

2020). Proses maserasi dilakukan selama 3 x 24 jam pada suhu ruang dengan 

sesekali diaduk agar ekstrak yang diperoleh optimal. Ekstrak dipekatkan 

menggunakan vacuum rotary evaporator pada suhu  50C. Sebanyak 3,4 L ekstrak 

cair dipekatkan dan diperoleh ekstrak rimpang lempuyang gajah berupa ekstrak 

kental sebanyak 34,307 gram dengan persen rendamen sebesar 5,72% (tabel 1).  

Ekstrak kental selanjutnya difraksinasi menggunakan metode cair-cair. 

Metode cair-cair ini pada beberapa literatur disebut juga sebagai proses ekstraksi 
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kedua atau partisi yang pada prinsipnya sama dengan ekstraksi yaitu menyari 

senyawa yang terkandung dalam sampel menggunakan pelarut yang sesuai. Pada 

proses fraksinasi ini digunakan 3 pelarut dengan tingkat kepolaran berbeda agar 

dapat memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Prinsip ini 

disebut like dissolve like yang artinya pelarut polar akan melarutkan senyawa polar, 

dan pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar. Semakin besar konstanta 

dielektrik suatu senyawa maka kepolarannya akan semakin tinggi (Badaring dkk., 

2020). Berdasarkan Tabel 2 bobot fraksi yang paling besar adalah fraksi air yaitu 

sebesar 3,97 gram dengan persen rendamen sebesar 19,85% artinya senyawa yang 

bersifat polar yang paling banyak terkandung dalam rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.). 

Pada pengujian aktivitas penghambatan enzim -glukosidase fraksi n-heksan 

dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet) menggunakan 

instrumen ELISA reader. ELISA reader atau biasa disebut juga microplate reader 

merupakan salah satu spektrofotometer khusus dengan prinsip sama seperti dengan 

teknik spektrofotometri konvensional namun untuk ELISA reader memiliki kisi 

refraksi atau filter yang membatasi panjang gelombang yang digunakan. Umumnya 

instrumen ELISA reader membaca sampel pada panjang gelombang 400-750 nm. 

Sistem optik berupa serat optik menghantarkan cahaya ke well yang berisi sampel. 

Sampel dilewati oleh berkas cahaya berdiameter 1-3 mm. Kemudian berkas cahaya 

yang ditransmisikan tersebut dideteksi oleh detektor di dalam ELISA reader. 

Perangkat ini kemudian memperkuat sinyal dan mengubahnya menjadi sinyal listrik 

yang selanjutnya dibaca sebagai nilai absorbansi. Biasanya ELISA reader 

dihubungkan dengan perangkat lunak komputer yang membantu dalam merekam 

data dari instrumen bahkan memungkinkan analisis dan interpretasi data (World 

Health Organization, 2008). Metode ini dipilih karena relatif sederhana, ekonomis, 
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memiliki sensitivitas yang cukup tinggi serta cocok untuk jumlah sampel yang 

sedikit. 

Enzim -glukosidase yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

rekombinan Saccharomyces cerevisie dan menggunakan substrat pNPG (p-

nitrofenil--D-glukopiranosida). Enzim -glukosidase bereaksi dengan substrat p-

nitrefenil--D-glukopiranosida menghasilkan glukosa dan p-nitrofenol yang 

berwarna kuning yang dapat dibaca absorbansinya (Suhendi dkk., 2022) (Gambar 

5). Adanya aktivitas inhibitor enzim -glukosidase dari sampel akan menghasilkan 

intensitas warna kuning yang beragam sesuai dengan nilai inhibisi. Semakin jernih 

atau pudar warna kuning yang timbul, maka glukosa yang terbentuk semakin sedikit 

yang artinya sampel banyak menghambat terjadinya reaksi antara enzim dan 

substrat atau dengan kata lain kekuatan inhibisi sampel terhadap enzim -

glukosidase tinggi. 

Sebagai standar atau pembanding digunakan acarbose. Acarbose merupakan 

salah satu obat antidiabetes dari golongan inhibitor -glukosidase yang umum 

digunakan sebagai agen antidiabetes dan telah diizinkan penggunaannya oleh FDA 

(Barber dkk., 2021). Acarbose memiliki aktivitas menghambat enzim -

glukosidase secara kompetitif. Struktur acarbose memiliki kemiripan dengan 

glukosa serta ikatan glikosida yang menyerupai substrat. Mekanisme 

penghambatan aktivitas enzim secara kompetitif dapat terjadi jika senyawa yang 

Gambar 5. Reaksi enzimatis pNPG (p-nitrofenil-α-D-glukopiranoside) dengan 
α-glucosidase 
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berperan memiliki kemiripan struktur dengan substrat, berkompetisi dengan 

substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim, karena sisi aktif dari enzim α-

glukosidase telah diduduki oleh acarbose maka enzim α-glukosidase tidak dapat 

memecah substrat menjadi p-nitrofenol dan glukosa (Riyanti dkk., 2023).  

Uji penghambatan aktivitas enzim α-glukosidase dilakukan pada dua fraksi 

hasil partisi cair-cair yaitu fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat. Digunakan variasi 

konsentrasi sampel berturut-turut 200 µg/mL, 400 µg/mL, 600 µg/mL, 800 µg/mL, 

dan 1000 µg/mL. Hal ini bertujuan untuk memperoleh nilai persen inhibisi dari tiap 

konsentrasi yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai IC50 dari setiap 

fraksi. Nilai IC50 adalah besarnya konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghambat 

50% aktivitas enzim dalam hal ini adalah enzim α-glukosidase. Nilai IC50 tersebut 

digunakan untuk mengukur kekuatan penghambatan sampel terhadap enzim α-

glukosidase. Semakin rendah nilai IC50 dari fraksi, maka fraksi tersebut memiliki 

aktivitas penghambatan enzim α-glukosidase yang semakin tinggi. 

Pada uji ini, dilakukan pengukuran absorbansi sampel (S) dan absorbasi 

blanko (B). Pada pengukuran absorbansi blanko digunakan dimetil sulfoksida 

sebagai pengganti larutan fraksi/standar. Perlakuan pada pengukuran absorbansi 

sampel (S) dan blanko (B) sama-sama menggunakan kontrol yaitu kontrol sampel 

dan kontrol blanko yang berperan sebagai faktor koreksi dari hasil nilai serapan 

sampel dan blanko karena warna dari sampel juga dapat mempengaruhi nilai 

serapan pada panjang gelombang yang digunakan. Absorbansi p-nitrofenol yang 

terbentuk diukur pada panjang gelombang 405 nm. 

Nilai persen inhibisi dihitung dengan membandingkan absorbansi sampel (S) 

dengan absorbansi blanko (B). Adapun nilai persen inhibisi dari acarbose, fraksi n-

heksan dan etil asetat berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 3, 4, dan 5. Persen 

inhibisi yang diperoleh dari kedua sampel (Tabel 4 dan 5) menunjukkan adanya 
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aktivitas penghambatan sampel terhadap α-glukosidase pada seri konsentrasi yang 

digunakan. Nilai persen inhibisi menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

standar dan sampel yang digunakan, semakin besar pula aktivitas 

penghambatannya. Hal ini disebabkan karena jumlah senyawa aktif yang berperan 

dalam menghambat enzim -glukosidase kuantitasnya juga meningkat seiring 

bertambahnya konsentrasi standar maupun sampel.  

Selanjutnya nilai persen inhibisi yang diperoleh digunakan untuk menghitung 

nilai IC50. Nilai IC50 kedua fraksi dibandingkan dengan nilai IC50 acarbose untuk 

melihat apakah fraksi memiliki kemampuan penghambatan enzim -glukosidase 

yang mumpuni untuk dimanfaatkan sebagai agen antidiabetes. Berdasarkan nilai 

IC50 nya, tingkat kekuatan aktivitas penghambatan enzim -glukosidase dapat 

dikategorikan: sangat kuat jika IC50 ≤ 25 µg/mL, kuat jika 25 µg/mL < IC50 ≤ 50 

µg/mL, lemah jika 50 µg/mL < IC50 ≤ 100 µg/mL, dan sangat lemah jika IC50 > 100 

µg/mL (Najmah dkk., 2021). Nilai IC50 standar dan sampel fraksi n-heksan dan etil 

asetat dapat dilihat di Tabel 6. Nilai IC50 acarbose, fraksi n-heksan dan fraksi etil 

asetat berturut-turut 0,087 µg/mL; 380,028 µg/mL; dan 283,545 µg/mL. Nilai IC50 

acarbose menunjukkan aktivitas penghambatan -glukosidase yang tergolong 

sangat kuat. Sedangkan, untuk sampel fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) tergolong sangat lemah dalam 

menghambat kerja enzim -glukosidase.  

Fraksi etil asetat memiliki aktivitas inhibisi enzim -glukosidase yang lebih 

kuat dibanding fraksi n-heksan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Febrinda 

dkk. (2013), tingginya aktivitas penghambatan terhadap enzim -glukosidase 

berkaitan erat dengan senyawa fitokimia yang dikandungnya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ekstrak semi polar memiliki penghambatan enzim -

glukosidase lebih kuat dibanding ekstrak polar air dan hasil tersebut sejalan dengan 
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hasil yang ditunjukkan secara kualitatif dan kuantitatif pada penapisan fitokimia 

dan pengukuran total fenolik dan flavonoid, dimana ditemukan pada ekstrak semi 

polar dibanding ekstrak polar terdapat kandungan total fenolik dan flavonoid yang 

lebih tinggi. Tingginya kandungan senyawa flavonoid dalam fraksi semi polar 

menyebabkan tingginya aktivitas inhibitor enzim -glukosidase karena flavonoid 

merupakan senyawa dengan aktivitas paling aktif dalam menghambat enzim -

glukosidase (Febrinda dkk., 2013). 

Suhendi dkk. (2022) melaporkan penelitiannya yang menguji aktivitas enzim 

-glukosidase ekstrak etanol dari daun lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

dengan nilai IC50 22,21 ± 0,2 μg/mL lebih kecil daripada IC50 acarbose sebagai 

kontrol positif yaitu sebesar 47,41 ± 2,37 μg/mL yang menandakan ekstrak daun 

lempuyang gajah memiliki aktivitas menghambat enzim -glukosidase yang 

tergolong sangat kuat bahkan lebih kuat dibanding acarbose. Suhendi dkk. (2022) 

juga meyakini bahwa kandungan senyawa yang berperan dalam menghambat -

glukosidase pada bagian rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) yaitu 

zerumbon dan kaempferol lebih banyak dibanding pada bagian daunnya (Suhendi 

dkk., 2022). Hasil penelitian yang dilakukan sangat berbeda dari yang diperoleh 

penelitian tersebut, sampel rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

memiliki nilai IC50 lebih besar atau memiliki kemampuan inhibisi lebih lemah dari 

acarbose dan teruji tidak aktif dalam menghambat enzim -glukosidase. 

Kemampuan inhibisi sampel yang lemah kemungkinan disebabkan oleh 

variasi senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak lebih banyak dibanding fraksi 

sehingga mempengaruhi perbedaan hasil kekuatan inhibisi antara sampel ekstrak 

dan fraksi. Selain itu, diduga adanya senyawa lain selain flavonoid yang berperan 

dalam menghambat enzim -glukosidase sementara selama proses pengerjaan yang 

diantisipasi hanya kestabilan flavonoid. Pendekatan yang dilakukan masih kurang 
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tepat karena bisa jadi senyawa lain rusak saat proses yang melibatkan suhu 

misalnya ketika evaporasi menggunakan vacuum rotary evaporator, diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut. Faktor lain penyebab 

sampel menunjukkan aktivitas penghambatan enzim -glukosidase yang kurang 

aktif diduga karena sumber rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) yang 

digunakan turut mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kandungan metabolit pada tumbuhan termasuk diantaranya adalah faktor internal 

seperti gen dan faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan seperti parameter pH 

tanah, intensitas cahaya, suhu, kelembaban dan nutrisi dari tanah(Setyo Utomo 

dkk., 2020). Pada sampel yang digunakan tidak dapat dipastikan lingkungan tempat 

hidupnya karena diperoleh dari produsen resmi bukan dipanen sendiri. 

Berdasarkan hasil penilitian yang telah dilakukan, fraksi n-heksan dan etil 

asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) memiliki potensi dalam 

menghambat enzim -glukosidase. Nilai IC50 fraksi n-heksan dan etil asetat 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) berturut-turut adalah 380,028 

µg/mL dan 283,545 µg/mL. Aktivitas penghambatan enzim -glukosidase fraksi n-

heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) termasuk 

kategori sangat lemah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penilitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

L.) memiliki potensi dalam menghambat enzim -glukosidase. 

2. Nilai IC50 fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) berturut-turut adalah 380,028 µg/mL dan 283,545 µg/mL dan 

aktivitas penghambatan enzim -glukosidase termasuk kategori tidak aktif. 

B. Saran 

Sebaiknya lebih teliti dalam memastikan kestabilan senyawa yang memiliki 

aktivitas farmakologi yang ingin diuji, memperhatikan sumber bahan baku, serta 

menyesuaikan metode pengerjaan untuk memastikan kandungan senyawa tetap 

stabil. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai potensi rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) sebagai agen 

antidiabetes melalui mekanisme lain. 
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Dipekatkan 
menggunakan 
rotary evaporator 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja 

1. Ekstraksi rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

 

 

- Dicuci lalu dikeringkan 
- Dihaluskan 

 

Dimaserasi dengan etanol 70%  
 

 Setelah 3x24 jam filtrat disaring 
 

Digabung          Diremaserasi 

 

            Diremaserasi 

Digabung 

     

  

  

Rimpang lempuyang gajah 
(Zingiber zerumbet L.) 

 Serbuk rimpang lempuyang 
gajah 

 Filtrat 1 (ekstrak cair)  Ampas 

 Filtrat n (ekstrak cair) 

 Filtrat 2 (ekstrak cair)  Ampas 

ekstrak kental 
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2. Fraksinasi ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

 

 

 

 

 

  

Ekstrak kental etanol 
70% 

Lapisan n-heksan  Lapisan air 

Diuapkan dengan 
rotary evaporator 

- Ditambahkan etil asetat 
- Digojlok sebentar 
- Didiamkan, dibiarkan 

memisah antar 2 fase 
- Kedua fase ditampung 

masing-masing 
Fraksi n-heksan 

Lapisan etil asetat  Lapisan air 

- Didispersikan dengan air hangat 
- Ditambahkan n-heksan ke corong pisah 
- Digojlok sebentar 
- Didiamkan, dibiarkan memisah antar 2 fase 
- Kedua fase ditampung masing-masing 

Diuapkan dengan 
rotary evaporator 

 

Diuapkan di 
penangas 

Fraksi etil asetat Fraksi air 
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3. Uji aktivitas penghambatan enzim -glukosidase  
a. Pengujian Blanko 

 

b. Pengujian Blanko Kontrol 

  

30 µL dimetilsulfoksida (DMSO) + 36 µL dapar fosfat pH 6,8 + 17 µL 
pNPG 

Diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37C 
 

+ 17 µL enzim α-glucosidase 

Diinkubasi selama 15 menit pada suhu 37C 
 

+ 100 µL Na2CO3 200 mM 

Absorban diukur pada λ 405 nm 

30 µL dimetilsulfoksida (DMSO) + 36 µL dapar fosfat pH 6,8 + 17 µL 
pNPG 

Diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37C 

+ 17 µL dapar fosfat pH 6,8 

Diinkubasi selama 15 menit pada suhu 37 C 

+ 100 µL Na2CO3 200 mM 

Absorban diukur pada λ 405 nm 
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c. Pengujian Standar Acarbose 

 

d. Pengujian Kontrol Standar 

30 µL acarbose  (0,2 µg/mL; 0,4 µg/mL; 0,6 µg/mL; 0,8 µg/mL; dan 1 
µg/mL)  + 36 µL dapar fosfat pH 6,8 + 17 µL pNPG 

Diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37C 

+ 17 µL enzim -glucosidase 

Diinkubasi selama 15 menit pada suhu 37C 

+ 100 µL Na2CO3 200 mM 

Absorban diukur pada λ 405 nm 

30 µL acarbose  (0,2 µg/mL; 0,4 µg/mL; 0,6 µg/mL; 0,8 µg/mL; dan 1 
µg/mL)  + 36 µL dapar fosfat pH 6,8 + 17 µL pNPG 

Diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37C 

+ 17 µL dapar fosfat pH 6,8 

Diinkubasi selama 15 menit pada suhu 37C 

+ 100 µL Na2CO3 200 mM 

Absorban diukur pada λ 405 nm 
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e. Pengujian Sampel Fraksi N-heksan dan Etil Asetat Rimpang Lempuyang 

Gajah (Zingiber zerumbet L.) 

 
f. Pengujian Kontrol  Sampel Fraksi N-heksan dan Etil Asetat Rimpang 

Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) 

 

30 µL fraksi  (200 µg/mL; 400 µg/mL; 600 µg/mL; 800 µg/mL; dan 
1000 µg/mL)  + 36 µL dapar fosfat pH 6,8 + 17 µL pNPG 

Diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37C 

+ 17 µL enzim -glucosidase 

Diinkubasi selama 15 menit pada suhu 37C 

+ 100 µL Na2CO3 200 mM 

Absorban diukur pada λ 405 nm.  
 

30 µL fraksi  (200 µg/mL; 400 µg/mL; 600 µg/mL; 800 µg/mL; dan 
1000 µg/mL)  + 36 µL dapar fosfat pH 6,8 + 17 µL pNPG 

Diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37C 

+ 17 µL dapar fosfat pH 6,8 

Diinkubasi selama 15 menit pada suhu 37C 

+ 100 µL Na2CO3 200 mM 

Absorban diukur pada λ 405 nm 
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Lampiran 2.  Perhitungan Persen (%) Rendamen 

1. Persen rendamen ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) 

% rendamen =   ( )  𝑥 100%  

 = ,    𝑥 100% 

 = 5, 72% 

2. Persen rendamen fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) 

% rendamen =   ( )  𝑥 100%  

 = ,    𝑥 100% 

 = 19,1% 

3. Persen rendamen fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) 

% rendamen =   ( )  𝑥 100%  

 = ,    𝑥 100% 

 = 12,9 % 

4. Persen rendamen fraksi air rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

L.) 

% rendamen =   ( )  𝑥 100%  

 = ,    𝑥 100% 

 = 19,85% 
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Lampiran 3. Perhitungan Konsentrasi Larutan Stok Sampel dan Standar 

1. Pembuatan larutan standar (acarbose) 

Larutan induk 1000 µg/mL dibuat menggunakan 10 mg acarbose 10 𝑚𝑔𝑉 = 1000 µg/mL 

V  =  10 mL 

Dibuat seri konsentrasi 0,2 µg/mL, 0,4 µg/mL, 0,6 µg/mL, 0,8 µg/mL, dan 

1 µg/mL dari larutan induk 

a. Pembuatan larutan 0,2 µg/mL 

 V1M1  = V2M2 

V1 x 1000 µg/mL = 5 mL x 0,2 µg/mL 

  V1 =    ,  µ / µ /  

  V1 = 1 L 

b. Pembuatan larutan 0,4 µg/mL 

 V1M1  = V2M2 

V1 x 1000 µg/mL = 5 mL x 0,4 µg/mL 

  V1 =    ,  µ / µ /  

  V1 = 2 L 

c. Pembuatan larutan 0,6 µg/mL 

 V1M1  = V2M2 

V1 x 1000 µg/mL = 5 mL x 0,6 µg/mL 

  V1 =    ,  µ / µ /  

  V1 = 3 L 

d. Pembuatan larutan 0,8 µg/mL 

 V1M1  = V2M2 

V1 x 1000 µg/mL = 5 mL x 0,8 µg/mL 

  V1 =    ,  µ / µ /  

  V1 = 4 L 
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e. Pembuatan larutan 1 µg/mL 

 V1M1 = V2M2 

V1 x 1000 µg/mL = 5 mL x 1 µg/mL 

  V1 =     µ / µ /  

  V1 = 5 L 

2. Larutan stok sampel (fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) 

Larutan induk 1000 µg/mL menggunakan 10 mg fraksi n-heksan 10 𝑚𝑔𝑉 = 1000 µg/mL 

V  =  10 mL 

Dibuat seri konsentrasi 200 µg/mL, 400 µg/mL, 600 µg/mL, dan 800 

µg/mL dari larutan induk 

a. Pembuatan larutan 200 µg/mL 

 V1M1  = V2M2 

V1 x 1000 µg/mL  = 5 mL x 200 µg/mL 

  V1 =     µ / µ /  

  V1 = 1 mL 

b. Pembuatan larutan 400 µg/mL 

 V1M1  = V2M2 

V1 x 1000 µg/mL = 5 mL x 400 µg/mL 

  V1 =     µ / µ /  

  V1  = 2 mL 

c. Pembuatan larutan 600 µg/mL 

 V1M1 = V2M2 

V1 x 1000 µg/mL= 5 mL x 600 µg/mL 

  V1=     µ / µ /  

  V1  = 3 mL 

  



 
 

70 
 

 
 

d. Pembuatan larutan 800 µg/mL 

 V1M1  = V2M2 

V1x 1000 µg/mL = 5 mL x 800 µg/mL 

  V1 =     µ / µ /  

  V1  = 4 mL 

 

3. Larutan stok sampel (fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbetL) 

Larutan induk 1000 µg/mL menggunakan 10 mg fraksi etil asetat 10 𝑚𝑔𝑉 = 1000 µg/mL 

V  =  10 mL 

Dibuat seri konsentrasi 200 µg/mL, 400 µg/mL, 600 µg/mL, dan 800 

µg/mL dari larutan induk 

a. Pembuatan larutan 200 µg/mL 

 V1M1  = V2M2 

V1 x 1000 µg/mL  = 5 mL x 200 µg/mL 

  V1 =     µ / µ /  

  V1 = 1 mL 

b. Pembuatan larutan 400 µg/mL 

 V1M1  = V2M2 

V1 x 1000 µg/mL = 5 mL x 400 µg/mL 

  V1 =     µ / µ /  

  V1  = 2 mL 

c. Pembuatan larutan 600 µg/mL 

 V1M1 = V2M2 

V1 x 1000 µg/mL= 5 mL x 600 µg/mL 

  V1=     µ / µ /  

  V1  = 3 mL 
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d. Pembuatan larutan 800 µg/mL 

 V1M1  = V2M2 

V1x 1000 µg/mL = 5 mL x 800 µg/mL 

  V1 =     µ / µ /  

  V1  = 4 mL 
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Lampiran 4. Data Absorbansi Standar dan Sampel 

Tabel 7. Data Absorbansi Standar dan Sampel 

Nama 
Sampel 

Konsentrasi 
(µg/mL) 

Absorbansi 
Sampel 

Absorbansi Sampel 
Kontrol 

Acarbose 

0,2 0,671 0,104 
0,4 0,628 0,138 
0,6 0,509 0,207 
0,8 0,461 0,243 
1 0,4 0,281 

Fraksi n-
heksan 

200 0,986 0,142 
400 0,828 0,253 
600 0,768 0,344 
800 0,668 0,413 

1000 0,59 0,514 

Fraksi etil 
asetat 

200 0,883 0,134 
400 0,759 0,244 
600 0,685 0,341 
800 0,608 0,408 

1000 0,563 0,482 

Blanko  
1,332 
1,331 
1,337 

Rata-rata 1,333 

Blanko 
kontrol 

 
0,06 
0,05 
0,054 

Rata-rata 0,055 
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Lampiran 5. Perhitungan Persen (%) Inhibisi -glukosidase Standar dan Sampel 

 Perhitungan aktivitas penghambatan enzim -glukosidase menggunakan 

rumus: Inhibisi (%) = ( ) ( )( ) × 100%   

Keterangan: 

B0 = Absorban blanko kontrol 

B1 = Absorban blanko  

S0 = Absorban sampel kontrol   

S1 = Absorban sampel  
 

1. Persen inhibisi standar acarbose 

a. 0,2 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,671 − 0,104)(1,333 − 0,055) × 100% = 55, 634 % 

b. 0,4 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,628 − 0,138)(1,333 − 0,055) × 100% = 61,659 % 

c. 0,6 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,509 − 0,207)(1,333 − 0,055) × 100% = 76, 369 % 

d. 0,8 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,461 − 0,243)(1,333 − 0,055) × 100% = 82,942 % 

e. 1 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,4 − 0,281)(1,333 − 0,055) × 100% = 90,689 % 
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2. Persen inhibisi sampel fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.)  

a. 200 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,986 − 0,142)(1,333 − 0,055) × 100% = 33,959 % 

b. 400 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,828 − 0,253)(1,333 − 0,055) × 100% = 55,008 % 

c. 600 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,768 − 0,344)(1,333 − 0,055) × 100% = 66, 823 % 

d. 800 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,668 − 0,413)(1,333 − 0,055) × 100% = 80,047 % 

e. 1000 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,59 − 0,514)(1,333 − 0,055) × 100% = 94,053 % 

3. Persen inhibisi sampel fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.)  

a. 200 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,883 − 0,134)(1,333 − 0,055) × 100% = 41,393 % 

b. 400 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,759 − 0,244)(1,333 − 0,055) × 100% = 59,703 % 

c.  600 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,685 − 0,341)(1,333 − 0,055) × 100% = 73, 083 % 
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d. 800 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,608 − 0,408)(1,333 − 0,055) × 100% = 84,351 % 

e. 1000 µg/mL (1,333 − 0,055) − (0,563 − 0,482)(1,333 − 0,055) × 100% = 93,662 % 
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1. Kurva standar acarbose 

2. Kurva sampel fraksi n-heksan  

  

Lampiran 6. Kurva Persen (%) Inhibisi Standar dan Sampel 

Gambar 6. Kurva konsentrasi-% inhibisi acarbose 

Gambar 7. Kurva konsentrasi-% inhibisi sampel fraksi n-heksan 

y = 0,0726x + 22,41
R² = 0,9891
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3. Kurva sampel fraksi etil asetat 

  

Gambar 8. Kurva konsentrasi -% inhibisi sampel fraksi etil asetat 

 

y = 0,0646x + 31,683
R² = 0,9824

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

0 200 400 600 800 1000 1200

In
hi

bi
si 

(%
)

Konsentrasi (µg/mL)

Sampel Fraksi Etil Asetat



 
 

78 
 

 
 

1. Standar acarbose 
y = 45,697x + 46,041 

y = bx+a 

x =  

  = ,,  

  =0,087 µg/mL 

2. Sampel fraksi n-heksan 

y = 0,0726x + 22,41 

y = bx+a 

x =  

   = ,,  

   =380,028 µg/mL 

3. Sampel fraksi etil asetat 

y = 0,0646x + 31,683 

y = bx+a 

x =  

   = ,,  

   =283,545 µg/mL 

 

 

 

 

 

  

Lampiran 7. Perhitungan IC50 Sampel dan Standar 
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1. Ekstraksi sampel 

 

 

  

Lampiran 8. Gambar Penelitian 

Gambar 11. Maserasi dengan 
etanol 70% 

Gambar 12. Penyaringan 
hasil maserasi 

 

Gambar 13. Ekstrak dipekatkan menggunakan 
rotary evaporator 

Gambar 9. Simplisia dihaluskan 
menggunakan blender 

Gambar 10. Penimbangan serbuk 
simplisia 
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2. Fraksinasi cair-cair ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

L.)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

A B 

Gambar 14. Penimbangan ekstrak. (A) Penimbangan 1;  (B) 
Penimbangan 2 

Gambar 15. Ekstrak 
didispersikan dengan air 

Gambar 16. Proses 
menggojlok corong pisah 

Gambar 18. Setiap fase 
ditampung 

Gambar 17. Didiamkan hingga 
terpisah 2 fase 
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Gambar 19. Fraksi cair n-
heksan 

Gambar 20. Fraksi cair 
etil asetat 

Gambar 21. Fraksi air dipekatkan di atas penangas 

Gambar 23. Penimbangan 
fraksi n-heksan 

Gambar 22. Penimbangan fraksi 
air 
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Gambar 24. Penimbangan fraksi 
etil asetat 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uji aktivitas penghambatan enzim -glukosidase 

 

  

Gambar 27. Pembuatan larutan stok 

Gambar 25. Penimbangan sampel 
fraksi n-heksan 

Gambar 26. Penimbangan sampel 
fraksi etil asetat 
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 Keterangan: 

(A) Acarbose 

(B) Fraksi n-heksan 

(C) Fraksi etil asetat 

(D) blanko 

(E) Kontrol blanko 

(F) Kontrol acarbose 

(G) kontrol fraksi n- heksan 

(H) Kontrol fraksi etil asetat 

 

A 

A 
B 
 C

D

E 

G

 

F 
 

H

B 
C 

Gambar 28. Pemipetan sampel ke well 

Gambar 29. Well sebelum 
ditambahkan enzim 

Gambar 30. Well setelah ditambahkan 
enzim 
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Gambar 31. Proses inkubasi 

Gambar 32. Proses pembacaan absorban 
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