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ABSTRAK 

Nama   : MAYLINDA YUNHI ASMARANI 

NIM  : 70100119011 

Judul Skripsi : UJI AKTIVITAS PENGHAMBATAN ENZIM 𝛼-AMILASE 

FRAKSI N-HEKSAN DAN FRAKSI ETIL ASETAT RIMPANG 

LEMPUYANG GAJAH (Zingiber zerumbet L.) 

 

 Penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit menahun yang diderita 

oleh masyarakat modern. Hal ini ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang 

disebabkan oleh kelainan pankreas yang gagal memproduksi insulin. Tanaman 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) ialah tanaman obat yang dimanfaatkan 

oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan obat tradisional. Daun, rimpang, biji dan 

bunganya memiliki banyak kegunaan, terutama rimpang lempuyang gajah 

mengandung berbagai jenis metabolit sekunder yang berpotensi sebagai 

antidiabetes yang bekerja dengan cara menghambat enzim 𝛼-amilase sehingga 

menurunkan kadar gula darah. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi metabolit 

sekunder fraksi n-heksan dan etil asetat pada rimpang lempuyang gajah yang 

berpotensi menghambat enzim 𝛼-amilase sehingga dapat dijadikan landasan awal 

dalam pembuatan obat baru yang berfokus pada pengobatan penyakit diabetes 

mellitus.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fraksinasi n-heksan dan 

etil asetat menggunakan metode ekstraksi cair-cair. Pengujian aktivitas 𝛼-amilase 

fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat dengan metode DNSA dan diukur absorbansi 

dengan microplate reader.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fraksi n-heksan dan fraksi etil 

asetat memiliki kemampuan dalam menghambat 𝛼-amilase dengan hasil nilai IC50 

fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat berturut-turut, yaitu 128,035 𝜇g/mL dan 

122,276 𝜇g/mL, sedangkan nilai IC50 kontrol positif acarbose yaitu 45,168 𝜇g/mL.  
 

Kata Kunci: Fraksi N-heksan, Fraksi Etil Asetat, 𝛼-Amilase, IC50, Diabetes 
Mellitus 
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ABSTARCT

Name  : MAYLINDA YUNHI ASMARANI 

NIM  : 70100119011 

Title   :  TEST AMYLASE INHIBITION ACTIVITY OF FRACTION N-

HEKSAN AND FRACTION ETIL ASETAT FROM 

LEMPUYANG GAJAH RHIZOME (Zingiber zerumbet L.) 

 

 Diabetes mellitus is a chronic disease suffered by modern society. It is 

characterized by high blood sugar levels caused by pancreatic abnormalities that 

fail to produce insulin. Zingiber zerumbet L. is a medicinal plant used by the people 

of Indonesia as a traditional medicine ingredient. Its leaves, rhizomes, seeds, and 

flowers have many uses, especially Zingiber zerumbet rhizomes contain various 

types of secondary metabolites that have the potential as antidiabetics that work by 

inhibiting the enzyme α-amylase thereby lowering blood sugar levels. 

 This study aims to determine and identify secondary metabolites of n-

hexane and ethyl acetate fractions in Zingiber zerumbet rhizomes that have the 

potential to inhibit the enzyme α-amylase so that it can be used as an initial 

foundation in the manufacture of new drugs that focus on the treatment of diabetes 

mellitus.  

 The method used in this study is a fractionation of n-hexane and ethyl 

acetate using a liquid-liquid extraction method. Activity testing of α-amylase n-

hexane fraction and ethyl acetate fraction by DNSA method and measured 

absorbance with a microplate reader.  

 The result from this study shows that the n-hexane fraction and ethyl acetate 

fraction can inhibit -amylase with IC50 value results in n-hexane fraction and ethyl 

acetate fraction respectively, namely 128.035 μg/mL and 122.276 μg/mL, while 

IC50 values positive control of acarbose was 45.168 μg/mL.  

 

Keywords: N-hexan fraction, ethyl acetate fraction, 𝛼-amylase, IC50, Diabetes 

Mellitus 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh 

kelainan pankreas yang gagal menghasilkan insulin yang ditandai dengan tingginya 

kadar glukosa darah (hiperglikemia) didalam tubuh sehingga menyebabkan 

penurunan reseptor insulin (Purwati, 2022). Seseorang dikatakan menderita 

penyakit diabetes mellitus apabila kadar glukosa darah melebihi batas normal yakni 

kadar glukosa darah sewaktu ≥ 200 mg/dL dan kadar glukosa darah puasa ≥ 126 

mg/dL. Penyakit diabetes mellitus ini seringkali tidak disadari oleh penderitanya 

dan saat diketahui sudah terjadi komplikasi oleh karena itu penyakit ini biasa 

dikenal dengan sebutan silent killer (Hestiana, 2017). 

 Menurut Internasional Diabetes Federation (IDF) pada Tahun 2019 

diperkirakan seseorang yang berusia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes 

mellitus yang jumlahnya sekitar 463 orang.  Pada tahun 2019, sebesar 9,3% angka 

prevalensi dari total penduduk dengan usia yang sama sedangkan pada Tahun 2021 

telah diprediksi bahwa orang yang berusia 20-79 tahun akan meninggal disebabkan 

penyakit diabetes mellitus dengan perkiraan lebih dari 6,7 juta orang dan setiap 

tahunnya penyakit diabetes meningkat dikalangan anak-anak dan remaja yaitu usia 

hingga 19 Tahun (IDF,2021). Kekurangan insulin akan menyebabkan tingginya 

kadar glukosa darah (hiperglikemia) sehingga mampu mengakibatkan terjadinya 

resistensi insulin. Resistensi insulin ialah suatu kondisi yang berkaitan dengan 

kegagalan organ target dalam kondisi normal merespon aktivitas hormon insulin 

(Muhammad, 2018)
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 Penderita DM akan mengalami mengalami penurunan berat badan dan 

terlihat kurus. Namun, jika hal ini berlangsung lama akan menyebabkan masalah 

mikro dan makrovaskuler (Fatimah, 2015). Selain itu, juga dijumpai dengan ciri-

ciri penurunan pola Gerakan tubuh, kesemutan di tangan atau kaki, penglihatan 

kabur dan pada umumnya sering merasakan gatal-gatal (Purwati, 2022).  

 Salah satu penanganan diabetes mellitus adalah dengan cara menurunkan 

kadar glukosa post-prandial. Hal ini dapat dilakukan dengan memperlambat 

penyerapan glukosa melalui penghambatan enzim penghidrolisis karbohidrat yaitu 

α-glukosida dan α-amilase. Enzim ini berada di usus halus yang bertanggungjawab 

atas pemecahan disakarida dan oligosakarida menjadi monosakarida yang sesuai 

untuk penyerapan (de Sales et al., 2012). Selain itu dalam literatur lain, salah satu 

pengobatan yang diberikan kepada penderita diabetes mellitus ialah dengan 

melibatkan enzim pencernaan yang bekerja dengan cara menghambat penyerapan 

glukosa ke dalam tubuh. Salah satu enzim yang berperan ialah enzim α-amilase 

(Ariandi, 2016).  

 Enzim  α-amilase merupakan enzim kunci yang mendegradasi karbohidrat 

menjadi gula. Enzim Ini menghidrolisis ikatan α-1-4 glikosidik pada polisakarida 

(pati) menghasilkan unit gula yang lebih kecil seperti disakarida dan glukosa. 

(Watcharachaisoponsiri et al., 2016). Enzim α-amilase ini dihasilkan oleh kelenjar 

pankreas dan saliva (Dinnar Latiefah, 2022). Pencernaan pati dimulai di rongga 

mulut oleh α-amilase saliva dan dilanjutkan ke usus kecil oleh α-amilase pankreas. 

Produk reaksi, unit glukosa, diserap ke dalam dinding usus. Glukosa kemudian 

disalurkan oleh darah ke sel yang ditargetkan di seluruh tubuh. Dengan demikian, 

penghambatan α-amilase penting untuk menunda degradasi karbohidrat dan 

penyerapan glukosa (Watcharachaisoponsiri et al., 2016). 
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 Telah dilakukan berbagai cara dengan adanya agen antidiabetik yang 

tersedia, namun terapi modern tersebut menimbulkan berbagai efek samping jika 

digunakan. oleh karena itu, terdapat tanaman obat tradisional sebagai salah satu 

alternatif pengobatan yang dapat digunakan jika obat modern menimbulkan 

berbagai efek samping. Salah satu tanaman yang memiliki kemampuan untuk 

mengobati penyakit diabetes mellitus adalah Lempunyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.). Hasil skiring fitokimia yang dilakukan oleh (Rohmah et al., 2022) 

dan (Rahayu et al., 2019) mengungkapkan bahwa berbagai senyawa kimia yang 

bermanfaat yang terkandung dalam esktrak Zingiber zerumbet (L.) seperti saponin, 

steroid, alkaloid, flavonoid, fenolik, tannin dan triterpenoid. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh (Tzeng et al., 2013) mengungkapkan bahwa melaporkan bahwa 

ekstrak etanol dari rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) telah terbukti 

mampu mengurangi kadar glukosa darah pada tikus yang menderita diabetes yang 

diinduksi streptozotosin.   

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa rimpang lempuyang gajah memiliki potensi sebagai obat 

antidiabetes. Meskipun demikian, penelitian yang akan dilakukan akan lebih di 

fokuskan untuk menggali lebih dalam kemampuan obat ini dalam mengatasi 

diabetes yakni lebih fokus kepada inhibitor enzim α-amilase fraksi  n-heksan dan 

fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah karena sebelumnya belum ada publikasi 

inhibitor enzim α-amilase fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat menggunakan 

rimpang lempuyang gajah. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.) memiliki aktivitas sebagai inhibitor enzim α-

amilase? 
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2. Berapa nilai IC50 fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet L.) yang dapat menghambat aktivitas enzim α-

amilase? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini beberapa istilah digunakan untuk menghindari 

kekeliruan penafsiran oleh pembaca terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul. 

Oleh karena itu, penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini disajikan sebagai berikut :  

a. Fraksinasi adalah metode pemisahan ekstrak yang telah melalui proses 

maserasi dan telah diuapkan untuk menghasilkan ekstrak kental. Proses ini 

melibatkan penggunaan berbagai pelarut dengan tingkat kepolaran yang 

berbeda, sehingga setiap pelarut mengandung senyawa-senyawa dengan 

tingkat kepolaran yang bervariasi. 

b. Enzim merupakan katalisator yang mampu mempercepat kecepatan reaksi 

kimia tanpa ikut terlibat dalam reaksi tersebut 

c. α-amilase adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis dari alpha-1,4- 

glikosidik polisakarida untuk menghasilkan oligosakarida, D-glukosa, 

dekstrin, dan maltosa. 

d. N-heksan adalah jenis pelarut non-polar yang dirancang khusus untuk 

mengekstraksi minyak atau digunakan pada laboratorium. 

e. Etil asetat adalah pelarut yang cukup polar yang memiliki keuntungan sebagai 

senyawa yang mudah menguap, relative aman digunakan dan tidak menyerap 

kelembaban. Biasanya, etil asetat diproduksi melalui reaksi esterifikasi antara 

etanol dan asam asetat. 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang uji aktivitas 

penghambatan enzim α-amilase fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.). 

D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 

 Dalam kajian Pustaka, beberapa penelitian sebelumnya dibahas sebagai 

pemanding untuk memperjelas arah penelitian serta untuk mengidentifikasi 

kelebihan dan kekurangan penelitian tersebut. Dalam kajian pustaka ini, peneliti 

mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk mendapatkan informasi 

yang sudah ada sebelumnya mengenai judul yang diangkat.   

1. Penelitian (Lal et al., 2010) dengan judul “ Insignificant antidiabetic 

Activity of rhizome of Zingiber zerumbet “. Pengujian ini membahas tentang 

efek antidiabetes ekstrak zingiber zerumbet pada tikus diabetes yang di 

induksi streptozotosin (STZ) dengan menggunakan pembanding 

glibenklamid. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa ekstrak zingiber 

zerumbet mampu menurunkan kadar gula darah tikus yang di induksi 

Streptozotosin namun tidak sesignifikan glibenklamid. Selain itu, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak dari Zingiber zerumbet tidak 

dapat mencegah penurunan berat badan pada tikus hiperglikemik seperti 

yang diamati pada tikus hiperglikemik yang diobati dengan glibenklamide. 

2. Penelitian (Ramadhani, 2018) dengan judul “ Uji Aktivitas Penghambatan 

α-amilase Secara In-vitro Esktrak Akar Durian (Durio zibethinus)”. 

Pengujian ini membahas tentang aktivitas penghambatan α-amilase esktrak 

akar durian dengan menggunakan metode DNSA. Dengan hasil yang 

diperoleh adalah ketiga fraksi ekstrak akar durian (Durio zibethinus) 

memiliki kemampuan menghambat enzim α-amilase, fraksi ekstrak etil 
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asetat memiliki nilai penghambatan paling baik dengan nilai IC50 10,46 bpj. 

sehingga dapat disimpulkan bahwa fraksi ekstrak etil asetat terdapat 

senyawa yang mampu menghambat aktivitas dari enzim α-amilase.  

3. Penelitian (Fatmawati et al., 2011) dengan judul “ Ekstrak Etanol Daun 

Salam dan Fraksinya sebagai Inhibitor Alfa-Amilase “ membahas tentang 

pengujian ekstrak etanol daun salam dan fraksinasi teraktif untuk inhibitor 

α-amilase dengan menggunakan metode DNSA, metode kromogenik yang 

dikembangkan Bernfeld pada tahun 1955. Tujuan dari penelitian ini adalah 

memperoleh fraksi teraktif untik inhibitor α-amilase serta mengidentifikasi 

golongan senyawa yang terkandung dalam fraksi tersebut. Hasil 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun salam dengan konsentrasi 0.1% 

(b/v) menghambat aktivitas α-amilase sebesar 13.52% dan fraksi n-heksan, 

etil asetat dan air berturut-turut sebesar 8.59, 2.30, dan 1.32% (b/b serbuk 

kering). 

 Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin menguji dan mengetahui apakah 

fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat memiliki aktivitas sebagai penghambatan 

enzim α-amilase pada rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.). 

E. Tujuan Penelitian 

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

rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) terhadap aktivitas inhibitor enzim 

α-amilase. 

2. Untuk mengetahui nilai IC50  fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) yang dapat menghambat aktivitas enzim 

α-amilase.  
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F. Manfaat Penelitian  

1. Untuk Pendidikan 

 Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta menjadi 

pedoman atau referensi dalam melakukan penelitian mengenai penghambatan 

enzim α-amilase fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang Lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.)   

2. Untuk Mahasiswa  

 Penelitian ini mampu menambah pengetahuan, wawasan, 

pengembangan kemampuan ilmiah khususnya yang berkaitan dengan 

penghambatan α-amilase fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang Lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet L.) 

G. Kerangka Konsep  
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 Pati akan terhidrolisis menjadi oligosakarida oleh enzim α- amilase di 

saliva dan pankreas, oligosakarida tersebut di hidrolisis lebih lanjut menjadi 

glukosa. Glukosa yang terbentuk akan menumpuk di peredaran darah, kurangnya 

produksi insulin atau tidak responsifnya sel-sel terhadap reseptor insulin akan 

menyebabkan hiperglikemia.  

 Untuk mencegah peningkatan glukosa di dalam darah diperlukan inhibitor 

enzim α-amilase yang dapat ditemukan dalam rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) sehingga pati tidak terhidrolisis menjadi glukosa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

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

Zingiber adalah satu-satunya genus dalam suku Zingibereae yang memiliki 

sejumlah spesies. Lempuyang (Zingiber spp.) merupakan salah satu spesies dalam 

genus Zingiber yang telah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai obat 

tradisional terutama sebagai bahan dalam ramuan jamu (Silalahi, 2018).  

 Secara umum lempuyang dibedakan menjadi tiga spesies yaitu lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet), lempuyang emprit/pahit (Zingiber americans), dan 

lempuyang wangi (Zingiber aromaticum) (Husin & Widjaja, 1987). Lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet (L.) merupakan varietas lempuyang yang lebih sering 

dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional dibandingkan dengan varietas 

lempuyang lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih difokuskan pada 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) (Rohmah et al., 2022). 

1. Klasifikasi  

Divisi   : Spermatophyte 

Sub divisio : Angiospermae 

Class    : Monocotyledonae 

Ordo    : Zingiberales 

Famili   : Zingiberaceae 

Genus   : Zingiber 

Spesies   : Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex.Sm.  

    (Lianah, 2019)
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Gambar 1. Rimpang Lempuyang Gajah (Zakaria et al., 2011) 

2. Deskripsi dan Marfologi 

Zingiber zerumbet merupakan tumbuhan yang tumbuh di iklim tropis 

dengan kondisi lembab. Ciri khas dari tanaman ini adalah bunganya yang berwarna 

hijau dan lama kelamaan akan berubah menjadi warna kuning pucat hingga merah 

(Doloking et al., 2022). Bagian-bagian dari tumbuhan lempuyang gajah yaitu 

batang, daun, bunga, dan rimpang. 

  Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) adalah tanaman terna tahunan 

yang tumbuh dalam bentuk berumpun. Tanaman ini memiliki batang semu yang 

dapat mencapai tinggi maksimal 1-2 meter. Batangnya tegak, miring dan berbentuk 

bulat dan ditumbuhi oleh pelapah daun yang halus berwarna hijau (Nik Norulaini 

et al., 2009). Daun lempuyang gajah bersifat Tunggal dan tersusun secara berseling 

di sepanjang batang pada bagian kanan dan kiri. Daunnya memiliki ujung dan 

pangkal yang meruncing dengan Panjang mencapai 25-40 cm dan lebar 10-15 cm. 

setiap batang memiliki 3-7 helai daun. Daunnya berwarna hijau pucat hingga gelap. 

Tangkai daun memiliki Panjang sekitar 6 mm, sementara ligula sangat tipis, utuh 

dan lebarnya berkisar antara 1,5-2,5 cm. struktur anatomi daun ini berguna untuk 

membedakan berbagai jenis Zingiber. Zingiber zerumbet dapat diidentifikasi 

melalui keberadaan pulvinus yang terletak di antara dasar tangkai daun (petiole) 
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dan lidah daun (ligula) (Husin & Widjaja, 1987).  Bunganya muncul dari ketiak 

daun yang berlendir dan tekstur lebih cair. Bunga lempuyang gajah muncul dari 

rimpang, bentuknya pinecone. Tangkai bunga panjangnya ± 12 cm, warna 

bunganya hijau saat muda dan menjadi merah saat tua (Doloking et al., 2022). 

Bagian terpenting dari Zingiber zerumbet adalah rimpangnya. Rimpang lempuyang 

gajah memiliki diameter 4 cm. Untuk rimpang lempuyang gajah berukuran cukup 

besar, tebal, bersisik serta bercabang. Daging rimpang lempuyang gajah berwarna 

kuning kecoklatan. Aroma rimpangnya harum dan rasa pahit dengan rasa sedikit 

pedas (Lianah, 2019).  

3. Kandungan  

 Pada penelitian yang ditulis oleh (Rohmah et al., 2022) dengan judul " 

Antibacterial Activity of  Rhizome Extracts of Zingiber  zerumbet (L.) Roscoeex Sm. 

Against Streptococcus pneumoniae "  mengungkapkan bahwa Zingiber zerumbet 

(L.) mengandung berbagai senyawa kimia yang bermanfaat termasuk saponin, 

tannin, alkaloid, steroid, flavonoid, triterpenoid dan fenolik yang ditunjukkan dari 

hasil skrining fitokimia.   

4. Manfaat  

 Bagian tanaman yang banyak dimanfaatkan adalah bagian rimpang. 

Rimpang ini memiliki berbagai khasiat, seperti mengobati pilek, sakit perut, syaraf 

lemah, sesak nafas, obat penambah nafsu makan dan penambah darah (Wahyuni et 

al., 2013). 

 Dalam penelitian lain, ditemukan bahwa rimpang lempuyang gajah  

(Zingiber zerumbet L.) memiliki manfaat sebagai karminativa (pengurang gas 

dalam perut), stomakik (penguat pencernaan) dan stimulant. Rimpang lempuyang 

gajah juga bermanfaat sebagai obat luar, peningkat nafsu makan dan antikejang. 

(Rejeki & Priyandari, 2017). Terutama rimpang ini telah digunakan dalam berbagai 
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aplikasi farmakologi termasuk sebagai analgesik (pengurang rasa sakit), antipiretik 

(penurun demam), antibakteri (penghambat pertumbuhan bakteri), antiinflamasi 

(pengurang peradangan), antioksidan (pelawan radikal bebas), antiulkus 

(pengurang luka lambung), antiplatelet (penghambat penggumpalan darah), 

antikanker (penghambat pertumbuhan sel kanker), antihiperglikemik, karminatif 

dan diuretik (Chaudhuri et al., 2018). 

B.   Diabetes Mellitus 

1. Definisi Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan 

peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) akibat kegagalan pankreas dalam 

memproduksi insulin atau ketidakmampuan sel tubuh dalam merespons insulin 

dengan baik (Purwati, 2022). Seseorang dikatakan menderita penyakit diabetes 

mellitus apabila kadar glukosa darah melebihi batas normal yakni kadar glukosa 

darah sewaktu ≥ 200 mg/dL dan kadar glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dL. (Hestiana, 

2017).  

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan 

masalah pada system kardiovaskular yang merupakan kondisi serius yang mampu 

memicu peningkatan risiko serangan jantung dan hipertensi jika tidak segera 

ditangani dengan tepat (Lestari et al., 2021). Selain itu, stroke merupakan salah satu 

komplikasi yang sering terjadi dan mematikan. Ini terjadi karena peningkatan terus-

menerus dalam kadar glukosa yang dapat menyebabkan kerusakan pada saraf, 

pembuluh darah dan struktur internal lainnya. Penebalan pembuluh darah 

disebabkan oleh zat kompleks yang terdiri dari gula di dalam dinding pembuluh 

darah. Sebagai akibat dari penebalan tersebut, aliran darah terutama yang menuju 

ke kulit dan saraf akan berkurang (Pangaribuan, 2016).   
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2. Tipe-tipe Diabetes Mellitus 

Saat ini, keterbatasan pengetahuan dan sumber daya di sebagian besar 

negara di dunia membuatnya tidak memungkinkan untuk menerapkan sistem 

klasifikasi diabetes yang ideal berdasarkan perawatan klinis, patologi dan 

epidemiologi. Pengelompokan berdasarkan perawatan klinis dan kebutuhan 

pemberian insulin terutama saat diagnosis telah diusulkan oleh beberapa ahli 

(Hardianto, 2021). Secara garis besar, diabetes mellitus dapat dibagi menjadi 3 

kategori, yaitu : 

a. Diabetes Mellitus Tipe 1 

 Diabetes melitus tipe 1 yang juga dikenal sebagai Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus (IDDM), terjadi ketika produksi insulin oleh sel-sel dalam tubuh 

tidak berfungsi menghasilkan jumlah insulin yang sangat sedikit atau bahkan tidak 

ada. Tubuh tidak dapat memproduksi insulin sehingga glukosa tidak adapat 

memasuki sel-sel. Oleh karena itu, penting untuk mengatur insulin eksogen untuk 

mengembangkan katabolisme lebih lanjut, mencegah ketosis, dan mengurangi 

hiperglukagonemia dan meningkatkan kadar glukosa darah. Meskipun sebagian 

besar pasien berusia di bawah 30 tahun, permulaan dapat terjadi pada tahap 

kehidupan apapun. Diabetes tipe 1 ditemukan di setiap kelompok etnis, namun 

frekuensinya paling tinggi terjadi pada orang-orang dari Sardinia dan Eropa utara.  

Kerentanan muncul melibatkan hubungan genetik multifaktorial, namun hanya 10-

15% pasien memiliki riwayat keluarga yang positif. (G. Katzung et al., 2012).  

Secara patofisiologi, perjalanan penyakit diabetes mellitus lambat dan 

memerlukan waktu bertahun-tahun. Penderita diabetes mellitus tipe 1 yang tidak 

terkontrol mengalami penurunan berat badan. Polyuria dan polydipsia merupakan 

gejala yang menyertai diabetes mellitus tipe 1. Jika volume urin melebihi batas 

normal, hal ini akan menyebabkan diuresis osmotik (peningkatan glukosa sehingga 
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terjadi hiperglikemik) serta di didalam urin terdapat adanya badan-badan keton. 

Dehidrasi dan kelaparan akan dialami oleh individu yang mengalami diuresis 

osmotik. Rasa lapar dan haus merupakan hasil dari kekurangan cairan dan 

ketidakmampuan tubuh dalam menggunakan nutrisi secara efektif (Soelistijo, 

2021).  

b. Diabetes Mellitus Tipe 2 

 Diabetes melitus tipe 2 disebut juga sebagai Non Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus (NIDDM) terjadi karena kombinasi resistensi insulin yang tidak 

dapat diproduksi dan terhambatnya reseptor insulin di lapisan sel. Pada tahap awal, 

kelainan mendasar adalah penurunan resistensi insulin, yang ditandai dengan 

peningkatan kadar insulin dalam darah. Diabetes mellitus tipe 2 umumnya bersifat 

keturunan. Terdapat prediksi bahwa 10-20% orang yang awalnya didiagnosa 

mengidap diabetes tipe 2 ternyata mengalami diabetes tipe 1 dan tipe 2 atau hanya 

tipe 1 yang berkembang menjadi diabetes autoimun laten orang dewasa dan pada 

akhirnya memerlukan penggantian insulin penuh (G. Katzung et al., 2012). 

 Secara patofisiologi, diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain berkurangnya jaringan tepi dalam tubuh akibat insulin yang 

disebut dengan obstruksi insulin dan berkurangnya sel 𝛽-pankreas dalam 

mengeluarkan insulin karena beban glukosa. Kedua factor ini akan menimbulkan 

resistensi insulin yang akan menyebabkan peningkatan produksi glukosa disertai 

dengan penurunan penggunaan glukosa sehingga menyebabkan hiperglikemia. Dari 

peristiwa ini, sel 𝛽-pankreas menyesuaikan sehingga respons pelepasan insulin 

akan berkurang dan akhirnya menyebabkan kekurangan insulin. Setelah terjadi 

penurunan kadar insulin plasma, hal ini akan diiringi dengan peningkatan kadar 

glukosa plasma dibandingkan dengan biasanya (Soelistijo, 2021). 
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c. Diabetes Mellitus Tipe Gestasional 

Diabetes mellitus gestasional adalah diabetes yang muncul selama 

kehamilan, biasanya terjadi pada trimester kedua dan ketiga dikarenakan zat-zat 

yang diproduksi yang dikirim oleh plasenta menekan produksi insulin.  

Diabetes mellitus gestasional merupakan diabetes yang terjadi pada masa 

kehamilan. Biasanya terjadi pada trimester kedua dan ketiga saat kehamilan 

disebabkan hormon yang disekresi plasenta menghambat kerja insulin. Antara 30-

40% penderita diabetes gestasional mengalami perkembangan menjadi diabetes 

mellitus tipe 2. Kejadian diabetes mellitus gestasional ini terjadi sekitar 7% 

kehamilan dan meningkatkan risiko kematian pada ibu serta janin (Hardianto, 

2021). 

d. Diabetes Melitus Tipe Lainnya 

 Faktor genetik, disfungsi insulin dan masalah pankreas eksokrin adalah 

penyebab diabetes tipe ini. Selain itu, penyebabnya dapat berasal dari penggunaan 

obat tertentu atau paparan zat kimia seperti setelah menjalani transplantasi organ 

atau pengobatan HIV/AIDS (Rahmasari & Wahyuni, 2019).  

3. Penggolongan Obat DM 

  Berikut adalah penggolongan obat yang dapat digunakan sebagai 

pengobatan diabetes mellitus (DEPKES RI, 2005) : 

a. Golongan Sulfonilurea 

 Penderita diabetes dewasa yang baru didiagnosis dengan berat badan 

normal atau kurang, dan belum pernah mengalami ketoasidosis, biasanya diberikan 

obat hipoglikemik oral golongan sulfonilurea sebagai pilihan utama. Pada penderita 

gangguan ginjal, tiroid dan gangguan hati sebaiknya tidak diberikan obat golongan 

sulfonilurea. Obat-obat ini hanya bekerja jika sel-sel β Langerhans pankreas masih 

dapat menghasilkan insulin, karena obat ini bekerja dengan merangsang sekresi 
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insulin di kelenjar pankreas. Perangsangan sekresi insulin oleh kelenjar pankreas 

menyebabkan penurunan kadar glukosa darah setelah pemberian senyawa-senyawa 

sulfonilurea. Senyawa-senyawa obat ini dapat meningkatkan produksi insulin 

bahkan ketika glukosa (atau dalam keadaan hiperglikemia) tidak dapat merangsang 

sekresi insulin, stimulasi yang mereka hasilkan berbeda dengan respons terhadap 

glukosa. Oleh karena itu, obat sulfonilurea sangat membantu penderita diabetes 

yang pankreasnya masih mampu menghasilkan insulin, tetapi sekresinya terhambat 

oleh suatu faktor. Contoh obat golongan sulfonilurea yaitu glibenklamid, 

glimepiride, dan glikuidon. 

b. Golongan Meglitinida 

 Golongan glinida ini salah satu obat hipoglikemik oral yang memiliki 

mekanisme kerja yang mirip dengan sulfonilurea. Golongan obat glinida dan 

sulfonilurea ini memiliki mekanisme meningkatkan produksi dan pelepasan insulin 

oleh kelenjar pankreas. Obat hipoglikemik golongan meglitinida dan turunan 

fenilalanin ini biasanya digunakan bersama dengan obat antidiabetic oral lainnya. 

Contoh obat golongan meglitinide yaitu repaglinide dan nateglinida. 

c. Golongan Biguanida 

 Obat golongan biguanid adalah salah satu obat antidiabetes yang bekerja 

dengan cara mengurangi produksi glukosa oleh hati dan meningkatkan jumlah 

glukosa yang di serap oleh jaringan perifer, termasuk otot rangka. Metformin adalah 

obat hipoglikemik utama yang direkomendasikan untuk anak-anak dan remaja yang 

menderita diabetes tipe 2, terutama pada pasien yang mengalami obesitas. Namun, 

obat ini sebaiknya dihindari oleh pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati. 

Obat ini dapat menyebabkan terjadinya asidosis jika penggunannya pada penderita 

yang lanjut usia.  
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d. Golongan Tiazolidindion 

 Golongan obat tiazolidindion memiliki mekanisme kerja dengan cara 

meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin yang berikatan dengan PPARγ 

(peroxisome proliferator activated receptor-gamma) di hati, otot, dan jaringan 

lemak. Hal ini membantu mengurangi resistensi insulin. Risiko komplikasi 

mikrovaskular dapat berkurang sebesar 2,6% oleh obat ini. Peningkatan risiko 

kematian akibat penyakit edema, gagal jantung, kardiovaskular, kanker dan patah 

tulang telah mengurangi penggunaan obat ini dalam beberapa tahun terakhir. Obat 

ini juga mampu menurunkan kecepatan glikoneogenesis. Contoh obat golongan 

tiazolidindion yaitu pioglitazone. 

e. Golongan inhibitor α-glukosida  

 Enzim alfa glukosidase yang terdapat pada dinding usus halus di hambat 

oleh golongan obat ini. Untuk menghidrolisis oligosakarida pada dinding usus halus 

di butuhkan enzim-enzim α-glukosidase seperti isomaltase, maltase, sukrase dan 

glukomaltase. Dengan menghambat kerja enzim secara efektif, pencernaan 

karbohidrat kompleks dan penyerapannya dapat berkurang. Hal ini membantu 

mengurangi peningkatan kadar glukosa setelah makan pada penderita diabetes. 

Enzim α-amilase pankreas yang bertanggung jawab menghidrolisis polisakarida di 

dalam lumen usus halus juga di hambat oleh senyawa inhibitor α-glukosidase. 

Contoh obat golongan inhibitor α-glukosida yaitu miglitol dan acarbose.  

f. Golongan Penghambat Enzim Dipeptidil Peptidase-4 

 Dipeptidil Peptidase-4 adalah mendistribusikan secara luas dalam tubuh 

dari suatu serin protease. Enzim ini membagi dua asam amino peptida yang 

mengandung prolin dan alanin di posisi N-terminalnya. Enzim DPP-4 terekspresi 

dalam bentuk dalam plasma, hepatosit, endothelium vaskuler kapiler villi, dan 

membrane brush border ginjal. Penghambat DPP-4 mencegah inaktivasi glukagon-
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like peptide (GLP-1) dengan menghentikan lokasi pengikatan pada DPP-4. 

Akibatnya, kadar GLP-1 dan glukosa dependent insulin polipeptide tetap aktif di 

sirkulasi darah yang berarti toleransi glukosa lebih baik, respons insulin yang lebih 

baik, dan sekresi glukagon yang lebih rendah. Contoh obat golongan DPP-4 yaitu 

linagliptin, alogliptin, vildagliptin, sitagliptin dan saxagliptin.  

g. Golongan Penghambat Enzim Sodium Glucose co-Transporter 2 

 Cara kerja obat ini melibatkan penghambatan reabsorbsi glukosa di 

tubulus proksimal dan peningkatan pengeluaran glukosa oleh urin.  Menurunkan 

tekanan darah dan berat badan merupakan manfaat dari golongan obat ini. 

Pemberian obat ini dapat menyebabkan efek samping berupa genital dan infeksi 

saluran kemih. Pasien diabetes mellitus yang mengalami gangguan fungsi ginjal 

harus mengatur dosis obat dan penggunaan obat ini tidak disarankan jika laju filtrasi 

glomerulus kurang dari 45 ml/menit. Perlu berhati-hati karena obat ini juga 

berpotensi menyebabkan ketoasidosis.  

C. Enzim  

1. Definisi Enzim 

Perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi yang diatur dan 

dijalankan oleh sekelompok protein disebut enzim. Jaringan tubuh membuat enzim 

untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, seperti halnya protein lainnya. Proses-

proses kimia yang mendukung kehidupan dan mempercepat reaksi kimia 

membutuhkan enzim dengan tingkat katalitik yang sangat tinggi, spesifisitas dan 

afinitas. Semua sifat-sifat enzim ini menjadi fokus utama dalam pengembangan 

obat-obatan untuk mengobati berbagai penyakit. Satu atau lebih enzim dapat 

disintesis oleh lebih dari satu jaringan atau organ dalam tubuh (Purwani, 2018). 

Organ-organ pada hewan dan tanaman menghasilkan enzim yang bertindak 

katalitik dalam berbagai reaksi, termasuk hidrolisis, reduksi, oksidasi, transfer, 
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isomerisasi, radikal, pemutusan rantai karbon dan adisi (Supriyatna et al., 2015). 

Enzim bertindak sebagai katalisator yang merupakan sebuah senyawa yang dapat 

mempercepat reaksi 108 hingga 1011 kali lebih cepat daripada reaksi tanpa katalis. 

Efesiensi kerja enzim menghasilkan inovasi baru yang menguntungkan dari sumber 

daya alam (Putra et al., 2021).  

2. Sifat-sifat Enzim 

a. Spesifisitas reaksi subtrat dan enzim  

 Enzim bekerja dengan bersifat spesifik. Spesifisitas ini tidak hanya berlaku 

untuk tipe reaksi yang dikatalisis tetapi juga mencakup sifat subtrat (reaktan) yang 

terlibat. 

b. Pembentukan kompleks enzim-substrat.  

Pembentukan kompleks enzim-subtrat dimulai dengan kemampuan katalisis 

enzim dalam membentuk keadaan transisi. Region spesifik pada enzim yang disebut 

sisi aktif akan menjadi tempat di mana substrat terikat. Enzim-subtrat memiliki 2 

model sisi aktif yakni model lock and key dan induced fit.  

1) Model Lock and Key 

Emil Fisher mengajukan model ini dengan prinsip bahwa sisi aktif pada 

enzim yang belum terikat akan bersesuaian dengan bentuk substrat yang akan 

terikat.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Lock and Key (Wahyuni, 2017) 
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2) Model Induced Fit 

Daniel Koshland mengajukan model ini dengan prinsip bahwa substrat akan 

terikat pada enzim, hal tersebut memicu perubahan konformasi dari enzim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Model Induced Fit (Wahyuni, 2017) 

c. Enzim tidak dipengaruhi oleh reaksi yang dikatalisisnya pada keadaan stabil, 

karena aktivitasnya dipengaruhi oleh sifat enzim dan proteinnya seperti suhu dan 

pH (Wahyuni, 2017). 

3. Stabilitas Enzim 

Kestabilan enzim mampu dinilai dari grafik aktivitas sisa seiring dengan 

berjalannya waktu inkubasi. Enzim dianggap stabil apabila masih dapat 

mempertahankan aktivitasnya setidaknya hingga 50% dan tidak mengalami 

penurunan yang signifikan selama masa inkubasi. Faktor-faktor seperti suhu, 

konsentrasi substrat dan pH selama periode tertentu memengaruhi kestabilan enzim 

tersebut.  

a. Konsentrasi substrat  

Konsentrasi substrat memengaruhi aktivitas enzim. Pada konsentrasi 

substrat rendah, konversi maksimum oleh enzim tidak tercapai karena kesulitan 

enzim dalam menemukan substrat yang akan direaksikan. Meningkatnya kecepatan 
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reaksi terjadi seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat, karena semakin 

banyaknya substrat yang terikat dengan enzim (Harvey & Ferrier, 2012). 

b. Suhu 

Pada saat mengkatalisis reaksi, suhu memiliki peran penting dalam 

menentukan aktivitas enzim. Agar dapat aktif enzim memerlukan jumlah panas 

tertentu. Aktivitas enzim meningkat apabila suhu juga meningkat. Suhu maksimum 

menyebabkan enzim mengalami denaturasi karena struktur protein terbuka dan 

gugus non polar yang sebelumnya berada di dalam molekul menjadi terbuka keluar. 

Akibatnya, kelarutan protein dalam air yang bersifat polar menurun, mengakibatkan 

penurunan aktivitas enzim (Harvey & Ferrier, 2012).  

c. pH  

Struktur dan aktivitas enzim dipengaruhi secara signifikan oleh pH. pH 

optimum adalah akvitias katalitik maksimum yang ditunjukkan oleh karakteristik 

pH. Perubahan pH yang kecil saja dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam 

reaksi yang di katalisis oleh enzim. Denaturasi protein penyusun enzim dapat terjadi 

akibat perubahan pH (Harvey & Ferrier, 2012). 

4. Inhibitor Enzim  

Inhibitor adalah suatu enzim yang sering dihambat oleh suatu zat.  

Enzim seringkali dihambat oleh suatu zat yang disebut inhibitor. Inhibitor 

enzim dibagi menjadi 2 yaitu inhibitor reversible dan inhibitor irreversible. 

Inhibitor reversible berdisosiasi cepat dengan enzim-substrat dan tidak 

menyebabkan perubahan permanen dari enzim sedangkan inhibitor irreversible 

berdisosiasi sangat lambat dari enzim targetnya. Inhibitor reversible terbagi lagi 

menjadi 2 yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Inhibitor 

kompetitif memiliki kemiripan bentuk sisi struktur dengan substrat terhadap sisi 

aktif enzim, sedangkan inhibitor non kompetitif yaitu inhibitor menempel pada sisi 
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lain dari enzim dan menyebabkan sisi aktif enzim berubah dan enzim tidak dapat 

berikatan dengan substrat  (Wahyuni, 2017). 

D. Enzim α-amilase 

 Enzim pencernaan amilase yang dikategorikan sebagai saccharidase yaitu 

enzim yang berperan dalam pemecahan polisakarida. Enzim ini terutama dihasilkan 

oleh kelenjar ludah dan pankreas. Enzim amilase berperan utama dalam memecah 

pati yang terdapat dalam makanan sehingga pati dapat diolah oleh tubuh. Hidrolisis 

polisakarida alpha-1,4-glikosidik dilakukan oleh enzim amilase, menghasilkan 

oligosakarida, dekstrik, D-glukosa dan maltosa. Sumber utama karbohidrat dalam 

makanan disebut pati. Selama proses pencernaan yang dimulai dari mulut, pati 

dihidrolisis oleh α-amilase yang terkandung dalam air liur atau saliva sebelum 

sampai ke dalam perut. Setelah pati mencapai perut, konversi pati menjadi 

oligosakarida dan disakarida diselesaikan oleh α-amilase pankreas. α-glukosidase 

usus kemudian memecah disakarida menjadi monosakarida yang berupa glukosa 

yang kemudian dapat diserap melalui sel epitel usus kecil ke dalam aliran darah 

(Oboh et al., 2011).  

 Peran enzim α-amilase dalam pencernaan glikogen dan pati melibatkan 

mikroorganisme tumbuhan dan organisme tingkat tinggi dengan struktur yang lebih 

besar dan kompleks. Enzim α-amilase bekerja melalui dua tahap dalam 

mekanismenya. Pada tahap pertama, amilosa diuraikan menjadi maltosa dan 

maltotriosa secara acak. Proses degradasi ini berlangsung dengan sangat cepat, 

diikuti oleh penurunan viskositas secara signifikan. Pada tahap kedua, enzim α-

amilase membentuk glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan proses ini tidak 

terjadi secara acak. Inilah cara kerja enzim α-amilase pada molekul amilosa  

(Ariandi, 2016). Enzim 𝛼-amilase bekerja optimum pada pH 5,6-7,2 (Prahesti et al., 

2018).  
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 Untuk mengikat substrat, beberapa enzim memiliki lebih dari satu bagian 

aktif. Ini memungkinkan enzim untuk mengikat substrat yang lain setelah sudah 

terikat dengan substrat tertentu. Sifat enzim ini disebut alosterik (Sundarram & 

Murthy, 2014).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur enzim α-amilase (Sundarram & Murthy, 2014) 

 Enzim 𝛼-amilase bisa dihambat dengan menggunakan obat antidiabetik. 

Salah satu contohnya adalah acarbose. Acarbose merupakan senyawa oligosakarida 

buatan yang bekerja sebagai inhibitor kompetitif yang memperlambat kerja enzim 

𝛼-amilase. Melalui struktur miripnya dengan pati, acarbose menghambat 

pencernaan karbohidrat karena bersifat sebagai substrat enzim tersebut. (Budianto 

& Hairullah, 2017). Dalam menghambat enzim 𝛼-amilase dapat digunakan 

beberapa metode yaitu metode DNSA dan metode fuwa. 

1. Metode DNSA 

 Metode DNSA merupakan metode yang menggunakan pereaksi DNSA 

untuk mengukur gula reduksi yang berdasar pada turunnya jumlah gula pereduksi 

dari hasil reaksi hidrolisis pati oleh 𝛼-amilase dengan adanya inhibitor. Mekanimse 

hidrolisis pati dapat dilihat pada (Gambar. 5) yang di mana pati akan terhidrolisis 

oleh enzim 𝛼-amilase menjadi gula pereduksi oligosakarida yang lebih pendek. 

Hasil penguraian oleh 𝛼-amilase ialah berbentuk dekstrin. Dekstrin adalah produk 
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antara pati dan desktrosa glukosa yang terdiri dari campuran oligosakarida 

kompleks yang memiliki rumus molekul C6H10O3 (Irawati, 2016).  

 

 

  

 

 

 

Gambar 5. Hidrolisis Pati oleh Enzim 𝛼-amilase (Timerman, 2012) 

 Pemanasan dapat menyebabkan perubahan bentuk 𝛼-amilase sehingga 

aktivitasnya akan dihilangkan dan reaksi hidrolisis pati dan 𝛼-amilase dapat 

dihentikan. Setelah menghentikan reaksi, produk hidrolisis diukur dengan 

menggunakan reagen perwarna asam ,5-dinitrosalisilat. Gula pereduksi yang ada 

dalam larutan akan tereduksi oleh reagen tersebut. Dapat dilihat pada (Gambar.6) 

senyawa 3,5-dinitrosalisilat yang semula berwarna kuning cerah mengalami 

perubahan menjadi senyawa asam 3-amino-5-dinitrosalisilat yang berwarna jingga 

kemerahan. Kemudian, absorbansi senyawa ini diukur pada panjang gelombang 

540 nm (Timerman, 2012). 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tahapan reaksi reduksi asam 3,5-dinitrosalisilat (Timerman, 
2012)  
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2. Metode Fuwa 

 Metode fuwa merupakan metode yang menggunakan larutan iodine. 

Enzim yang memiliki gugus karboksil dan nitrogen pada sisi aktifnya akan 

berikatan dengan substrat yang digunakan yaitu pati yang larut dalam air. Enzim 

akan membentuk kompleks absorbs dengan substrat, di mana ikatan glikosidik pada 

posisi tertentu berhadapan dengan gugus karboksil dan kelompok imidazole. 

Absorbansi warna biru yang terukur oleh spektrofotometer pada akhir reaksi 

menunjukkan jumlah pati yang tidak terhidrolisis oleh enzim. Larutan iodine 

membentuk senyawa kompleks berwarna biru dengan pati, sehingga kita dapat 

mengetahui kemampuan enzin dalam memecah pati dari jumlah pati yang masih 

ada  (Fuwa, 1954). 

E. Acarbose  

 Acarbose adalah suatu obat sintesis yang dapat digunakan sebagai bagian 

dari terapi farmakologi dalam pengobatan diabetes mellitus. Acarbose digunakan 

sebagai obat antidiabetes khususnya untuk diabetes mellitus tipe 2 dengan cara 

menghambat aktivitas enzim alfa-amilase. ini mengakibatkan penundaan dalam 

pencernaan karbohidrat, mengurangi penyerapan glukosa dan mencegah 

peningkatan glukosa dalam darah setelah makan (de Sales et al., 2012). 

 Aktivitas kerja enzim α-amilase  dapat dihambat oleh penggunaan 

acarbose (Alfiani, 2022). Acarbose menggunakan prinsip penghambatan yang sama 

pada enzim alfa-amilase yang telah lama digunakan sebagai obat untuk mengatasi 

diabetes mellitus. Obat ini bekerja dengan menunda hidrolisis disakarida dan 

karbohidrat, mengurangi penyerapan glukosa serta menghambat proses 

metabolisme sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa (Afsari et al., 2016). 

 Berdasarkan literatur lain acarbose juga mampi menurunkan absrobsi 

glukosa dan menurunkan hiperglikemia postprandial yang bekerja dengan cara 
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kompetitif yang menghambat kerja enzim alfa glucosidase di saluran cerna. Efek 

klinis dari menghambat enzim adalah mampu mengurangi proses pencernaan dan 

penyerapan karbohidrat di dalam usus sehingga mengakibatkan penurunan kadar 

gula darah setelah makan serta menciptakan respons hemat insulin (G. Katzung et 

al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Struktur Kimia Acarbose (Dirir et al., 2022) 

F. Ekstraksi  

 Mengambil sari atau memisahkan kandungan senyawa aktif tanaman 

adalah salah satu cara untuk mendapatkan manfaat dari kandungan bahan alam. 

Untuk mendapatkan sari ataupun kandungan senyawa aktif pada suatu tanaman itu 

cara yang umum digunakan adalah dengan teknik ekstraksi (Sudarwati Lestari Puji 

& Fernanda Ferry, 2017). Secara umum, ekstraksi adalah metode di mana senyawa 

kimia ditarik keluar menggunakan pelarut sebagai bantuannya. Dalam proses 

ekstraksi, penting untuk memilih pelarut yang mampu memisahkan atau 

mengekstrak zat yang diinginkan tanpa melarutkan substansi lain yang tidak 

diinginkan (Prayudo et al., 2015). Secara umum, ekstraksi dapat dilakukan melalui 
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beberapa metode termasuk perkolasi, maserasi, esktraksi dengan alat soxhlet, 

refluks, infusa, digesi dan dekok (Rosidah et al., 2015). 

 Secara umum metode dibagi menjadi 2 berdasarkan ada atau tidaknya 

proses pemanasan, yaitu : 

a. Ekstraksi dingin 

 Selama proses ekstraksi, metode ini tidak memerlukan pemanasan untuk 

menghindari kerusakan senyawa yang mungkin terjadi akibat suhu tinggi. Jenis 

metode yaitu : 

1) Maserasi 

Metode yang sederhana yang umum digunakan adalah metode maserasi. 

Maserasi adalah metode yang sederhana paling banyak digunakan. Metode 

ini melibatkan penempatan serbuk tanaman dan pelarut yang cocok ke 

dalam wadah tertutup rapat pada suhu kamar. Keunggulan dari metode ini 

adalah mampu melindungi senyawa-senyawa yang sensitive terhadap panas 

namun memiliki kekurangan seperti penggunaan pelarut yang banyak, 

potensi kehilangan beberapa senyawa dan membutuhkan waktu yang cukup 

lama (Mukhriani, 2014). 

2) Perkolasi 

Proses ini dilakukan dengan cara yang cukup sederhana yaitu dengan 

merendam serbuk tanaman dalam cairan penyari. Pelarut dituangkan ke atas 

sampel simplisia dan dibiarkan menetes perlahan ke bagian bawahnya 

(Sudarwati Lestari Puji & Fernanda Ferry, 2017). Metode perkolasi 

memiliki keunggulan dalam konteks bahwa sampel terus dialiri oleh pelarut 

baru, namun kelemahannya terletak pada kesulitan mencapai seluruh area 

jika sampel dalam perkolator tidak homogen. Metode ini juga memakan 

waktu lama dan memerlukan banyak pelarut (Mukhriani, 2014). 



27 
 

 
 

b. Ekstraksi panas  

 Metode ini memerlukan proses pemanasan selama proses ekstraksi 

berlangsung. Kelebihan metode ekstraksi panas dibandingkan ekstraksi dingin 

yaitu secara otomatis proses penyarian akan menjadi lebih cepat. Jenis metode 

ekstraksi panas yaitu : 

1) Soxhlet 

Metode ini melibatkan proses dengan cara menempatkann serbuk sampel 

di dalam sarung selulosa atau kertas saring dalam klonsong yang 

diletakkan di atas labu dan di bawah kondensor. Metode ini memiliki 

keunggulan karena proses eksteaksi berlangsung terus menerus, cepat dan 

menggunakan sedikit pelarut karena sampel diesktraksi oleh pelarut murni 

(Mukhriani, 2014). 

2) Reflux dan Destilasi Uap 

Salah satu metode sintesis senyawa anorganik adalah metode reflux. Jika 

pada sintesis menggunakan pelarut yang mudah menguap maka digunakan 

metode ini. Metode ini digunakan dengan cara pelarut dimasukkan 

bersama dengan sampel yang alat kondensor dihubungkan dengan labu. 

Sedangkan, proses destilasi uap sering digunakan untuk mengekstraksi 

minyak esensial dan prosedurnya mirip dengan metode lainnya. Senyawa 

yang memiliki sifat termolabil dapat terdegradasi merupakan salah satu 

kerugian dari kedua metode ini (Mukhriani, 2014). 

3) Infusa 

Infusdasi adalah metode esktraksi yang menggunakan pelarut air. Selama 

infusdasi, pelarut air harus dipanaskan hingga mencapai suhu 90°C selama 

15 menit. Jika rasio berat badan dan air adalah 1:10 berarti jika berat bahan 

sebanyak 100 gram dan volume air yang digunakan sebagai pelarut adalah 
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1000 mL. Metode umum yang digunakan melibatkan pemanasan serbuk 

bahan dengan air yang cukup dalam panic selama 15 menit, dimulai ketika 

suhu mencapai 90°C sambil sesekali diaduk. Saring selagi masih panas 

melalui kain flannel dan tambahkan air panas secukupnya ke dalam ampas 

hingga tercapai volume yang diinginkan (Sariyem et al., 2015).  

G. Fraksinasi  

Dalam metode fraksinasi pemisahan ekstrak didasarkan pada tingkat 

kepolarannya dan metode ini digunakan dua pelarut yang tidak bercampur dan 

memiliki tingkat kepolaran yang berbeda. Fraksinasi digunakan untuk memisahkan 

senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya, sehingga senyawa dapat dibagi menjadi 

fraksi yang berbeda dari segi jumlah dan jenisnya (Aribowo et al., 2021). Pelarut 

etanol 70% digunakan untuk menarik senyawa polar, pelarut n-heksan digunakan 

untuk menarik senyawa non-polar, dan pelarut etil asetat digunakan untuk mencarik 

senyawa semi-polar (Sudarwati Lestari Puji & Fernanda Ferry, 2017). 

 Fraksinasi dapat dilakukan dengan metode ektraksi cair-cair dan 

kromatografi. Metode kromatografi yang biasa digunakan pada isolasi senyawa 

flavonoid adalah kromatografi kolom (KK), dan kromatografi lapis tipis (KLT):  

1. Ekstraksi Cair-cair 

 Ekstraksi cair-cair adalah teknik di mana larutan yang biasanya dalam air 

berkontak dengan suatu pelarut kedua yang biasanya organik yang pada dasarnya 

tidak bercampur (Prihatiningsih et al., 2017). Prinsip dasar ekstraksi cair-cair 

melibatkan proses pencampuran larutan dengan pelarut lain yang tidak bercampur 

dengan pelarut asal dan memiliki densitas yang berbeda. Seiring dengan 

penambahan pelarut, dua fasa akan terbentuk dalam beberapa saat. Ini 

mengakibatkan perpindahan massa dari pelarut baru yang ditambahkan dengan 
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adanya gaya dorong yang muncul karena perbedaan potensial kimia antar kedua 

pelarut (Dilla et al., 2019). 

2. Kromatografi Lapis Tipis 

 Metode analisis yang dikenal sebagai kromatografi lapis tipis atau KLT 

digunakan untuk memisahkan campuran senyawa dengan sederhana dan tepat. 

Pemisahan kromatografi lapis tipis bergantung pada partisi, adsorpsi atau 

kombinasi kedua efek. Ini bergantung pada jenis lempeng yang digunakan yaitu 

fase diam atau fase gerak (Hujjatusnaini et al., 2021). Untuk melakukan pemisahan 

dan analisis sampel menggunakan metode KLT diperlukan pelaratan dan bahan 

yang cukup sederhana seperti sebuah wadah tertutup (chamber) yang berisi 

lempeng KLT dan pelarut. Pengukuran yang akurat dan pemisahan yang efektif 

dapat dicapai dengan mengoptimalkan metode menggunakan alat komersial yang 

tersedia (Wulandari, 2011).  

3. Kromatografi Kolom 

 Kromatografi kolom tetap digunakan sebagai metode pemisahan senyawa. 

Pemisahan senyawa dalam kromatografi kolom melibatkan mekanisme yang serupa 

dengan metode kromatografi lainnya yaitu berdasarkan perbedaan daya 

antarmolekul dalam sampel terhadap fase gerak serta komponen dengan fase diam. 

Dalam kromatografi kolom, senyawa-senyawa dari campuran dipisahkan 

berdasarkan adsorbs mereka pada permukaan fase diam atau penjerap yang 

memiliki afinitas yang berbeda-beda. Keberhasilan pemisahan menggunakan 

kromatografi kolom dipengaruhi oleh pemilihan bahan penyerap dan pelarut, 

dimensi kolom yang digunakan dan kecepatan elusi yang diterapkan (Hujjatusnaini 

et al., 2021).  
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H. Microplate Reader  

 Lempeng mikro (microplate) dapat dibaca menggunakan alat yang disebut 

microplate reade. Microplate reader memiliki filter yang membatasi rentang 

panjang gelombang yang biasanya antara 400 nm hingga 750 nm, berbeda dengan 

spektrofotometer konvensional yang memungkinkan pembacaan pada rentang 

panjang gelombang yang lebih luas. Cara menggunakan microplate reader 

melibatkan penempatan sampel uji di dalam plat yang telah dirancang khusus 

dengan jumlah sumur tertentu sesuai dengan prosedur atau pengujian yang akan 

dilakukan (Characteristicsl et al., 2008). 

 Microplate reader pertama kali dibuat untuk mengukur antibody, tetapi 

seiring berjalannya waktu dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Sekarang, alat 

ini dapat mendeteksi dan memproses data kimia, menghasilkan nilai absorbansi 

untuk aplikasi seperti uji ELISA, mengukur aktivitas enzim, serta mengkuantifikasi 

protein dan asam nukleat. Microplate reader juga digunakan untuk 

mengidentifikasi obat-obatan, melakukan validasi bioassay, dan dalam pembuatan 

biodramsi. Prinsip dasar dalam penggunaan microplate reader adalah penggunaan 

penyaring khusus dengan 5-6 panjang gelombang standar yang berlaku untuk 

semua jenis microplate reader (Berg et al., 2015). 

 Microplate reader berbeda dengan spektofotometer karena meskipun 

spektrofotometer lebih akurat dan dapat mengukur pada semua panjang gelombang, 

merekam spektrum, serta melakukan pengukuran kinetic secara terus-menerus, 

microplate reader memiliki keterbatasan dalam hal ini. Microplate reader memiliki 

keunggulan kecepatan dibandingkan spektrofotometer karena dapat menangani 

banyak sampel sekaligus dan menggunakan volume yang lebih kecil, misalnya 200-

500 𝜇l untuk lempeng berlubang 96. Microplate reader memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan spektrofotometer yang hanya mampu mengukur lebih banyak 
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sampel dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, kelebihan lain dari microplate 

reader yaitu mengurangi jumlah reagen dan sampel atau bahan lainnya dalam 

jumlah yang besar. (Characteristicsl et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Microplate Reader 

I. Tinjauan Islam tentang Manfaat Tumbuh-tumbuhan 

 Tumbuh-tumbuhan mengandung berbagai jenis senyawa yang memiliki 

fungsi tersendiri, maka dari itu tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam 

bidang Kesehatan, tumbuhan memegang peranan penting yakni pemanfaatannya 

dalam pengembangan obat-obatan dalam berbagai macam penyakit. Oleh karena 

itu, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi begitu pula 

dengan pengobatan penyakit, masyarakat mencari bahan alam sebagai alternatif 

pengobatan. Allah swt. Telah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan 

dengan khasiat yang baik apabila dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dijelaskan 

sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. Thaaha/20:53 

 

َرأضََ لَكُمَُ جَعَلََ ٱلَّذِى دًا ٱلْأ نَا مَاءًَٓ ٱلسَّمَاءَِٓ مِنََ وَأنَزَلََ سُبُلًَ فِيهَا لَكُمأَ وَسَلَكََ مَهأ رَجأ فَأَخأ  
ََٰ ن َّبَاتَ  مِ ن أزَأوََٰجًا بهِٓۦَِ شَتَّّ  

Terjemahnya : 

“ Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah 
menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air 
hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari 
tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam “(Kementrian Agama, 2019) 
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  Ayat tersebut mnyebutkan bahwa segala macam tumbuh-tumbuhan yang 

diciptakan oleh Allah swt. merupakan bagian dari hidayah Allah swt. Ia telah 

menunjukkan kekuasaan dan kebesaran-Nya melalui penciptaan-Nya termasuk 

bumi dan seisinya. Disamping itu, hanya Allah swt yang menurunkan air hujan dari 

langit serta menumbuhkan tumbuh-tumbuhan begitu banyak dan bervariasi, baik 

bentuk, warna, bau maupun khasiat dan kegunaannya.  Oleh karena itu, tugas 

manusia sebagai khalifa di muka bumi ini memperlajari dan menemukan kegunaan-

kegunaan dari tumbuhan yang ada tersebut untuk mengobati atau memelihara 

Kesehatan manusia diharuskan untuk senantiasa meneliti kandungan tanaman yang 

ada untuk di jadikan obat, karena semua penyakit ada obatnya (Q. Shihab, 2011). 

Hal ini dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 

yang berbunyi : 

 

ََهَ ل ََلَ زَ ن َ َأَ لََّّإَِاءَ دَ َااللَ َلَ زَ ن َ أ اَمَ َ:َالَ قَ َمَ لََّسَ وَ َهَِي لََ عَ ََااللَ َىلََّصَ َبِيَِانَََّعنََََّهَ ن عََ ََااللَ َيَ ضَِرَ َة رََ ي  رَ هََ َبَِ أ ََنَ عَ 
اءَ فَ شَِ   

Artinya : 

“ Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan 

menurunkan obatnya juga." (Al-Bukhari, 2010) 

 Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. telah memberikan obat 

untuk segala penyakit dan tugas manusia adalah menggunakan akal yang diberikan 

oleh Allah swt. untuk mencari, meneliti serta mengelola sumber daya alam dengan 

tekun. Dengan melakukan hal tersebut, manusia dapat mengembangkan obat-

obatan yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Salah satu sumber 

daya alam yang Allah berikan sebagai bahan baku obat, di mana jumlahnya sangat 

melimpah ruah yakni tumbuh-tumbuhan yaitu Rimpang lempuyang gajah. Namun 
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demikian, untuk kesembuhan dari berbagai macam penyakit juga terdapat dalam 

Q.S Asy-Syu’ara’/26:80 

 

َِ فِي  َي ش  َف  ه و   و اذِ اَم رضِ ت 

Artinya : 

“  Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. “ (Kementrian 

Agama, 2019) 

Ayat tersebut menerangkan bahwa sakit, baik sakit mental atau fisik adalah 

bagian dari keniscayaan hidup manusia yang tidak mampu dihindari. Meskipun 

demikian, menyatakan bahwa penyakit berasal dari Allah swt. adalah tidak pantas, 

karena penyakit dianggap sebagai hal buruk. Sebaliknya, segala hal yang baik dan 

indah bersumber dari-Nya, sementara hal-hal yang buruk atau tercela seharusnya 

dicari penyebabnya dalam diri manusia sendiri.  

 Dari tasifr Ibnu Katsir menerangkan bahwa kata “Apabila aku sakit” dan 

“Apabila Allah swt. menjadikan aku sakit”, kata tersebut sangat jelas bahwa 

sebagai hamba Allah harus mengintropeksi diri sendiri. Sesuatu yang buruk itu 

bersumber dari sendiri. Adapun penyembuhan, Allah-lah yang memberikan 

kesembuhan, akan tetapi berusaha atau berupaya tetaplah dijalankan oleh manusia 

untuk menuju kesembuhan itu. Jadi, tugas manusia memang harus berusaha dan 

mencari bagaimana meneliti untuk mengetahui manfaat tumbuh-tumbuhan 

sehingga didapatkan bahwa rimpang lempuyang gajah merupakan salah satu obat 

antidiabetes (Al-Sheikh, 1994). 

 Meskipun ada berbagai macam tumbuhan di dunia, Al-Qur’an tidak 

menjelaskan manfaat dari semua tumbuhan tersebut. Salah satu contohnya adalah 

jahe, yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan memiliki berbagai kegunaan dalam 

berbagai bentuk pengolahan termasuk konsumsi sebagai makanan ataupun 
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minuman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt. Q.S Surah Al-

Insan/76 : 17  

هَاَ كَأأسًا كَانََ مِزَاجُهَا زَنْأَبِيألًاَ  قَوأنََ فِي أ  وَيسُأ

Terjemahnya : 

“ Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.” 
(Kementrian Agama, 2019) 

Dalam Tafsir al-misbah dijelaskan bahwa suatu balasan yang baik bagi 

penduduk surga yaitu berupa minuman yang campurannya adalah jahe. Namun, 

jahe yang dimaksud dalam ayat ini adalah mata air yang mengalir dari surga yaitu 

salsabil. Zanjabil merupakan tanaman tropis yang tumbuh dengan akar yang 

beraroma digunakan untuk penyedap makanan ataupun minuman. Dengan itu, 

terdapat berbagai penelitian tentang manfaat jahe. Manfaat jahe sebagai obat yaitu 

antipiretik, antiinplamasi, antiulcer, analgesik, dan anti mikroba. Seiring dengan 

perkembangan zaman pengetahuan akan manfaat tumbuh-tumbuhan akan terus 

berkembang karena banyaknya penelitian yang dilakukan dalam mengkaji tumbuh-

tumbuhan berlandaskan kitab suci Al-Qur’an (Q. Shihab, 2017).  

Jadi, jahe ini serumpun dengan Rimpang lempuyang gajah. Hal ini bisa kita 

maknai bahwa di surga kelak juga akan di temui minuman yang memiliki rasa 

seperti tanaman yang tumbuh di dunia.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis kuantitatif, untuk 

mengetahui aktivitas penghambatan enzim α-amilase dari fraksi n-heksan dan etil 

asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

(Laboratorium Kimia Farmasi) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan 

Fakultas Farmasi (Laboratorium Penelitian dan Pengujian) Universitas Muslim 

Indonesia. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Februari 2023 – Juni 2023. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium yang 

dilakukan dengan beberapa tahap yakni ekstraksi, fraksinasi dan uji aktivitas 

penghambatan enzim α-amilase pada tumbuhan rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.)  

C. Sampel  

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagian rimpang 

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

Kuya Bandung. 
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D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah wadah kaca maserasi, 

corong, gelas kimia, batang pengaduk, wadah kaca penampung hasil maserasi, labu 

alas bulat, labu penerima, klem, mesin vacuum rotary evaporator, penangas, vial, 

cawan porselin, spatel, sendok tanduk, timbangan analitik, blender, corong pisah, 

kaca arloji, pipet tetes, pH meter, labu ukur, erlenmeyer, vortex, mikropipet, tip, 

plate, microplate reader, kompor, laminar air flow.  

2. Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.), etanol 70% (Onemed®), acarbose (Sigma 

Aldrich®), kertas saring, tissue, aluminium foil, n-heksan, etil asetat, aquades 

(Onemed®), buffer fosfat pH 6,8 (Certipure®), enzim 𝛼-amilase (Insen®), DNSA 

(Sigma Aldrich®), DMSO (EMD Millipore Corp®), sodium potassium tartrate 

tetrahydrate (Emsure®), Kanji, NaOH (Emsure®), HCl (Merk®). 

E. Prosedur Kerja 

1. Preparasi sampel rimpang lempuyang gajah 

Bagian tanaman lempuyang gajah yang digunakan untuk penelitian adalah 

rimpang. Rimpang lempuyang gajah diperoleh dalam keadaan sudah kering 

(simplisia) dari supplier resmi Babah Kuya Bandung sebanyak 5kg. Simplisia 

rimpang lempuyang gajah kemudian diserbukkan menggunakan blender (Dinnar 

Latiefah, 2022). 

2. Ekstraksi sampel rimpang lempuyang gajah 

Esktrak rimpang lempuyang gajah dibuat dengan metode maserasi dengan 

tujuan untuk memungkinkan banyak senyawa terekstraksi. Serbuk rimpang 

lempuyang gajah yang telah dikeringkan diambil sebanyak 600 gram kemudian 
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dimaserasi dengan etanol 70% sebanyak 1,7 Liter selama 3 × 24 jam sambil sesekali 

diaduk kemudian disaring dan dimaserasi hingga jernih. Maserat yang dihasilkan 

kemudian dipekatkan dengan menggunakan vacuum rotary evaporator (Podungge 

Ramadhan et al., 2017).  

3. Fraksinasi sampel rimpang lempuyang gajah 

Ekstrak yang telah pekat kemudian dilakukan fraksinasi menggunakan 

metode fraksinasi cair-cair. Fraksinasi dilakukan dengan melarutkan esktrak kental 

rimpang lempuyang gajah sebanyak 20 gram dengan 100 mL aquades. Masukkan 

ke dalam corong pisah, tambahkan n-heksan sebanyak 100 mL kocok secara 

perlahan-lahan selama 5 menit, setelah itu diamkan hingga tepat memisah 2 fase. 

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

heksan ditampung dalam Erlenmeyer 500 mL. Penambahan n-heksan dilakukan 

hingga berubah menjadi warna bening. (Kemdikbud, 2018).  

Selanjutnya, sisa larutan fraksi air yang sudah selesai dikocok dengan 

pelarut n-heksan kemudian ditambahkan 100 mL pelarut etil asetat, kocok secara 

perlahan-lahan selama 5 menit lalu diamkan hingga terjadi pemisahan. Fraksi etil 

asetat akan berada di atas sedangkan fraksi air berasa di bawah. Fraksi etil asetat 

ditampung dalam Erlenmeyer 1000 mL. Penambahan etil asetat dilakukan hingga 

berubah menjadi warna bening. Fraksi-fraksi yang diperoleh dipekatkan 

menggunakan mesin vacuum rotary evaporator pada suhu 50°C (Kemdikbud, 

2018). 

4. Uji Penghambatan enzim α-amilase 

Prosedur kerja uji penghambatan enzim α-amilase dengan sampel rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) berdasarkan pada penelitian terdahulu 

yaitu penelitian (Ramadhani, 2018) dan (Alfiani, 2022). 
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a. Pembuatan Larutan Dapar Fosfat pH 6,8 

 Larutan buffer fosfat pH 7 diambil sebanyak 500 mL masukkan ke dalam 

gelas kimia, kemudian tambahkan beberapa tetes HCl dan diukur menggunakan pH 

meter hingga diperoleh buffer fosfat pH 6,8 (Alfiani, 2022). 

b. Pembuatan Enzim α-amilase 

 Larutan enzim α-amilase dibuat dengan menimbang sebanyak 0,05 g 

enzim α-amilase dan dilarutkan dengan aquades di dalam gelas kimia aduk hingga 

homogen. Larutan yang sudah homogen dipindahkan ke dalam labu ukur 10 mL, 

lalu dicukupkan dengan aquades hingga 10 mL kocok hingga larut (Alfiani, 2022). 

c. Pembuatan Larutan Pati 1% 

 Larutan substrat dibuat dengan menimbang pati sebanyak 500 mg dan 

dilarutkan dalam 50 mL aqudes (Alfiani, 2022). 

d. Pembuatan Seri Konsentrasi Fraksi n-heksan Rimpang Lempuyang Gajah 

 Fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah ditimbang 10 mg lalu 

dilarutkan dengan dimetil sulfoksida sebanyak 3 tetes, cukupkan volume hingga 10 

mL dengan dapar fosfat 6,8. Dimasukkan ke dalam labu ukur lalu cukupkan hingga 

dihasilkan konsentrasi 1000 ppm. Larutan fraksi 1000 ppm diencerkan hingga 

dihasilkan fraksi 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ppm  (Ramadhani, 2018). 

e. Pembuatan Seri Konsentrasi Fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah 

 Fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah ditimbang 10 mg lalu 

dilarutkan dengan dimetil sulfoksida, cukupkan volume hingga 10 mL dengan 

dapar fosfat 6,8. Dimasukkan ke dalam labu ukur lalu cukupkan hingga dihasilkan 

konsentrasi 1000 ppm. Larutan fraksi 1000 ppm diencerkan hingga dihasilkan 

fraksi 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ppm (Ramadhani, 2018). 
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f. Pembuatan seri konsentrasi acarbose 

Larutan stok acarbose dengan konsentrasi 1000 ppm di encerkan sehingga 

diperoleh larutan dengan konsentrasi 20 ; 40 ; 60 ; 80 ; 100 ppm (Ramadhani, 2018). 

g. Pembuatan Larutan Baku NaOH 2 N 

Larutan NaOh 2 N dibuat dengan menimbang 0,8 g NaOH kemudian 

dilarutkan dengan air bebas CO2 hingga 10 mL ke dalam labu ukur, diperoleh 

konsentrasi 2 N (Ramadhani, 2018). 

h. Pembuatan Larutan Asam Dinitrosalisilat (DNSA) 

Larutan reagen DNSA dibuat dengan menimbang 0,1 g Asam dinitrosalisilat 

(DNSA) lalu ditambahkan NaOH 2 N sebanyak 2 mL dan sodium potassium tartrate 

tetrahydrate sebanyak 3 g. kemudian ditambahkan dengan aquades sebanyak 5 mL 

larutkan hingga larut dan cukupkan volume hingga 10 mL (Ramadhani, 2018). 

i. Pengujian  Efek Penghambatan Larutan Blanko 

Buffer fosfat dan larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 µL dan ditambahkan 

DMSO sebanyak 125  µL kemudian diinkubasi selama 5 menit dengan suhu 37oC, 

setelah itu ditambahkan enzim α-amilase  sebanyak 125 µL kemudian diinkubasi 

kembali selama 10 menit dengan suhu 37oC. Hentikan reaksi dengan menambahkan 

larutan asam dinitrosalisilat sebanyak 250 µL, setelah itu diinkubasi pada air 

mendidih hingga berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga 

suhu ruangan dan diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm 

(Ramadhani, 2018).  

j. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Blanko Kontrol 

Buffer fosfat dan larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 µL dan ditambahkan 

DMSO sebanyak 125 µL kemudian diinkubasi selama 5 menit dengan suhu 37oC. 

Setelah itu ditambahkan buffer fosfat sebanyak 125 µL kemudian diinkubasi 

kembali selama 10 menit dengan suhu 37oC. Hentikan reaksi dengan menambahkan 
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larutan asam dinitrosalisilat sebanyak 250 µL, setelah itu diinkubasi pada air 

mendidih hingga berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga 

suhu ruangan dan diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm 

(Ramadhani, 2018).  

k. Pengujian Efek Penghambatan Acarbose 

Buffer fosfat dan  larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 µL dan ditambahkan 

larutan acarbose sebanyak 125 µL dengan konsentrasi 20 ; 40 ; 60 ; 80 ; dan 100 

ppm kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37oC. Setelah itu, ditambahkan 

larutan enzim α-amilase sebanyak 125 µL kemudian diinkubasi kembali selama 10 

menit dengan suhu 37oC. Hentikan reaksi dengan menambahkan asam 

dinitrosalisilat sebanyak 250 µL, setelah itu diinkubasi pada air mendidih hingga 

berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga suhu ruangan dan 

diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm (Ramadhani, 2018). 

l. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Kontrol Acarbose 

Buffer fosfat dan larutan pati 1%  dipipet sebanyak 125 µL dan ditambahkan 

acarbose sebanyak 125 µL dengan konsentrasi 20 ; 40 ; 60 ; 80 ; dan 100 ppm 

kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37oC. Setelah itu, ditambahkan 

buffer fosfat sebanyak 125 µL kemudian diinkubasi kembali selama 10 menit 

dengan suhu 37oC. Hentikan reaksi dengan menambahkan asam dinitrosalisilat 

sebanyak 250 µL, setelah itu diinkubasi dengan air mendidih hingga berubah warna 

menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga suhu ruangan dan diukur absorbansi 

dengan panjang gelombang 540 nm (Ramadhani, 2018). 

m. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Sampel Fraksi N-heksan  

Buffer fosfat dan larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 µL dan ditambahkan 

fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah sebanyak 125 µL dengan konsentrasi 100 

; 200 ; 300 ; 400 ; dan 500 ppm kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 
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37oC. Setelah itu, ditambahkan larutan enzim α-amilase sebanyak 125 µL kemudian 

diinkubasi kembali selama 10 menit dengan suhu 37oC. Hentikan reaksi dengan 

menambahkan asam dinitrosalisilat sebanyak 250 µL, setelah itu diinkubasi dengan 

air mendidih hingga berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga 

suhu ruangan dan diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm 

(Ramadhani, 2018). 

n. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Sampel Fraksi Etil Asetat 

Buffer fosfat dan  larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 µL dan ditambahkan 

fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah sebanyak 125 µL dengan konsentrasi 

100 ; 200 ; 300 ; 400 ; dan 500 ppm kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 

37oC. Setelah itu, ditambahkan larutan enzim α-amilase sebanyak 125 µL kemudian 

diinkubasi kembali selama 10 menit dengan suhu 37oC. Hentikan reaksi dengan 

menambahkan asam dinitrosalisilat sebanyak 250 µL, setelah itu diinkubasi dengan 

air mendidih hingga berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga 

suhu ruangan dan diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm 

(Ramadhani, 2018). 

o. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Sampel Kontrol Fraksi N-heksan 

 Buffer fosfat dan larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 µL lalu ditambahkan 

fraksi n-heksan sebanyak 125 µL dengan konsentrasi 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; dan 

500 ppm kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37oC. Setelah itu, 

ditambahkan buffer fosfat sebanyak 125 µL, kemudian diinkubasi selama 10 menit 

pada suhu 37oC. Hentikan reaksi dengan menambahkan asam dinitrosalisilat 

sebanyak 250 µL, setelah itu diinkubasi dengan air mendidih hingga berubah warna 

menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga suhu ruangan dan diukur absorbansi 

dengan panjang gelombang 540 nm (Ramadhani, 2018). 
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p. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Sampel Kontrol Fraksi Etil Asetat 

Buffer fosfat dan larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 µL dan ditambahkan 

fraksi n-heksan sebanyak 125 µL dengan konsentrasi 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; dan 

500 ppm kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37oC. Setelah itu, 

ditambahkan buffer fosfat sebanyak 125 µL kemudian diinkubasi kembali selama 

10 menit pada suhu 37oC. Hentikan reaksi dengan menambahkan asam 

dinitrosalisilat sebanyak 250 µL. Setelah itu, diinkubasi dengan air mendidih 

hingga berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga suhu ruangan 

dan diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm (Ramadhani, 2018). 

q. Perhitungan % Aktivitas Penghambatan Enzim    

Aktivitas penghambatan enzim α-amilase, acarbose dan sampel dipisah dan 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

Inh % = 
𝐴𝑐 − 𝐴𝑠  

𝐴𝑐
 × 100% 

 Keterangan : 

Ac : Penyerapan larutan uji blanko  

  (Blanko (abs dengan enzim) - Kontrol blanko (abs tanpa 

enzim)) 

As : Penyerapan larutan uji dengan sampel  

(Sampel (abs dengan enzim) – Kontrol Sample (abs tanpa 

enzim)) 

Nilai IC50 dihitung dengan menggunakan rumus persamaan regresi linier 

untuk menentukan persamaan y = bx + a. Aktivitas penghambatan dinyatakan 

dengan Inhibition Concentration 50% (IC50) yaitu konsentrasi dari sampel yang 

dapat menghambat aktivitas enzim sebesar 50%. Nilai konsentrasi sampel sebagai 

variabel x sedangkan % inhibisi sebagai variable y. nilai IC50 didapatkan dari nilai 

x setelah mengganti y = 50. Atau dihitung dengan menggunakan rumus: 
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IC50 = 
50−𝑎

𝑏
 

 

Keterangannya : 

a = konstanta 

b = koefisien  

Perhitungan nilai IC50 menggunakan persamaan regresi liniear yaitu y = bx 

+ a, di mana konsentrasi sampel sumbu x dan % persen penghambatan sumbu y.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

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

 Tabel 1. Hasil Ekstraksi Rimpang lempuyang gajah  

Berat 

simplisia 

Jenis Ekstrak Berat 

Esktrak 

% Randemen 

600 g Ekstrak kental  34 g 5,66% 

 

2. Hasil Fraksinasi N-Heksan dan Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah 

(Zingiber zerumbet L.) 

Tabel 2. Hasil perhitungan fraksi-fraksi ekstrak rimpang lempuyang gajah  

Ekstrak etanol Jenis Fraksi Berat Fraksi % Rendemen 

 

20 g 

Fraksi N-heksan  3,82 g 19,10% 

 Fraksi Etil asetat 2,57 g 12,85% 

Fraksi Air  3,97 g 19,85% 

 

3. Hasil Persen Aktivitas Inhibitor Enzim 𝛼-amilase Fraksi N-heksan dan 

Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) 

Tabel 3. Hasil persen inhibitor kontrol positif 

Sampel Konsentrasi Persen (%) Inhibisi 

 

Kontrol positif 

acarbose 

20 𝜇g/mL 27,52 

40 𝜇g/mL 46,54 

60 𝜇g/mL 61,79 

80 𝜇g/mL 83,02 

100 𝜇g/mL 93,87 
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4. Hasil Persen Aktivitas Inhibitor Enzim 𝛼-amilase Fraksi N-heksan dan 

Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) 

Tabel 4. Hasil Persen Inhibitor Fraksi N-heksan dan Fraksi Etil Asetat 
Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) 

 

Sampel Konsentrasi Persen (%) Inhibisi 

 

Fraksi n-heksan 

rimpang lempuyang 

gajah 

100 𝜇g/mL 45,75 

200 𝜇g/mL 60,69 

300 𝜇g/mL 70,28 

400 𝜇g/mL 80,82 

500 𝜇g/mL 95,75 

Fraksi etil asetat 

rimpang lempuyang 

gajah 

100 𝜇g/mL 45,28 

200 𝜇g/mL 57,86 

300 𝜇g/mL 75,00 

400 𝜇g/mL 83,02 

500 𝜇g/mL 89,15 

 

5. Hasil Nilai IC50 Fraksi N-heksan dan Etil Asetat Rimpang Lempuyang 

Gajah (Zingiber zerumbet L.) 

Tabel 5. Hasil perhitungan nilai IC50 fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat 
rimpang lempuyang gajah  

 

Sampel Nilai IC50 (𝛍𝐠/𝐦𝐋) 

Kontrol Positif Acarbose 45,168 

Fraksi N-heksan  128,035 

Fraksi Etil Asetat 122,276 

 

B. Pembahasan 

Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.) adalah tanaman harum yang 

secara umum merupakan tanaman obat dengan potensi budidaya yang berlebihan 

dengan biaya tumbuh yang rendah karena manfaatnya yang luas. Tanaman ini 

ditanam dan dimanfaatkan secara besar-besaran di iklim tropis dengan kondisi 

lembab. Daun, rimpang, biji, dan bunganya memiliki banyak kegunaan baik sifat 

biologis maupun farmakologis. Bagian yang paling penting adalah rimpangnya, 

yang berhubungan dengan semua kegunaan medis (N. ’Uyun Ahmad et al., 2023). 
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Bagian rimpang lempuyang gajah mengandung senyawa seperti flavonoid, saponin, 

fenol, polifenol, dan alkaloid (Rejeki & Priyandari, 2017). Beberapa senyawa 

dalam suatu tumbuhan termasuk lempuyang gajah memiliki manfaat sebagai 

antiinflamasi, antioksidan, antidiabetes, antikanker, antimikroba, analgesik dan 

antivirus (Koga et al., 2016).  

Berbagai macam tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah swt. tidak ada 

yang sia-sia, seluruh makhluk hidup yang Allah swt. ciptakan sangat bermanfaat 

bagi kepentingan kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah 

swt.  Q.S Asy-Syu’ara/26 : 7 

كَ رِيٍَ كَ ليَِز و جٍ ب  ت  ن اَفِيه اَمِن
َأ ن ۢ كَ م  َٱلْ  ر ضِ ي  ر و اَ۟إِلَ   أ و لَ َ 

Terjemahanya: 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang 

baik?” (Kementrian Agama, 2019) 

 Ayat tersebut membuktian keniscayaan keesaan Allah swt. karena terdapat 

berbagai macam tumbuhan yang terhampar di muka bumi ini dengan banyak 

manfaat lagi beraneka jenis rasa dan warna. Hal tersebut tidak mungkin tercipta 

dengan sendirinya, melainkan ada penciptanya yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. 

(D. M. Q. Shihab, 2002) 

 Tumbuhan yang beraneka ragam dapat digunakan sebagai obat dari 

berbagai jenis penyakit yang merupakan anugerah dari Allah swt., karena-Nya tidak 

memberi penyakit tanpa disertai dengan (obat) hal inilah yang harus manusia 

pahami dan manfaatkan. Dalam penelitian ini, maka ditemukan spesies rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) sebagai antidiabetes yang nanti akan 

dimanfaatkan oleh manusia.  
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Pengujian penghambatan enzim 𝛼-amilase bertujuan untuk mengukur 

penurunan aktivitas enzim 𝛼-amilase dalam menghidrolisis pati. Jumlah maltosa 

yang dihasilkan dari pati menunjukkan seberapa banyak pati yang telah dipecah 

menjadi maltosa dan glukosa. Prinsip dasar pengujian ini adalah mengamati reaksi 

antara maltosa dan glukosa dengan menggunakan asam dinitrosalisilat sehingga 

menghasilkan warna kemerahan (Pambudi et al., 2021). 

Penelitian ini dimulai dengan melakukan preparasi pada rimpang 

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

diserbukkan menggunakan blender untuk meningkatkan kemudahan difusi 

senyawa aktif ke dalam pelarut. Simplisia kemudian dimasukkan ke dalam toples 

kaca sebanyak 600 gram untuk selanjutnya ke tahap ekstraksi.  

Setelah simplisia dipreparasi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan 

ekstraksi menggunakan metode maserasi. Ekstraksi adalah metode di mana 

senyawa kimia ditarik keluar dengan menggunakan bantuan pelarut tertentu. 

Dengan metode maserasi simplisia direndam dalam pelarut tanpa memerlukan 

pemanasan sehingga bahan alam yang terkandung tidak rusak disebabkan suhu 

tinggi. Pada proses maserasi dilakukan pergantian pelarut selama 3x24 jam karena 

pada maserasi akan terjadi proses keseimbangan konsentrasi antara larutan di dalam 

dan di luar sel (Dewatisari, 2020). Selain itu, semakin lama pelarut bersentuhan 

dengan bahan, jumlah sel yang pecah dari bahan aktif yang larut akan meningkat 

(Chairunnisa et al., 2019). Dalam penelitian ini, pelarut etanol 70% dipilih untuk 

mengekstraksi simplisia. Etanol 70% diketahui mampu menarik senyawa aktif yang 

lebih banyak dibandingkan dengan jenis pelarut organik lainnya (Riwanti et al., 

2018). Selain itu, etanol 70% merupakan satu-satunya jenis pelarut yang tidak 



48 
 

 
 

bersifat beracun karenda rendahnya tingkat toksisitas dibanding pelarut lain 

(Hasanah & Novian, 2020). 

Hasil ekstraksi kemudian dipekatkan menggunakan alat rotary evaporator 

pada suhu ±50°C, hal ini dilakukan pada suhu tersebut yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya penguraian yang mungkin terjadi pada senyawa yang 

terkandung di dalamnya (Saputra et al., 2018). Hasil ekstraksi berupa ekstrak kental 

dengan persen rendemen sebesar 5,66%.  

Ekstrak etanol lempuyang gajah yang telah dipekatkan kemudian diambil 

sebanyak 20 gram untuk dilakukan fraksinasi dengan menggunakan pelarut n-

heksan dan aquades. Metode esktraksi cair-cair digunakan untuk melakukan 

fraksinasi. Ini dilakukan dengan menggunakan corong pisah dengan dua pelarut 

yang tidak saling bercampur. Tujuan dari metode ini adalah agar senyawa-senyawa 

dapat terlarut pada pelarut yang sesuai dengan tingkat kepolarannya, sehingga lebih 

mudah untuk mengklasifikasikan senyawa-senyawa yang didapatkan (Saputra et 

al., 2018). Fraksinasi dengan pelarut n-heksan dilakukan sebanyak 4x pengulangan 

sedangkan fraksinasi pelarut etil asetat dilakukan sebanyak 7x pengulangan. Hasil 

fraksi pelarut n-heksan dan etil asetat kemudian di pekatkan kembali dengan 

menggunakan rotary evaporator sehingga diperoleh hasil fraksi n-heksan dengan 

persen rendemen 19%, fraksi etil asetat 13% dan fraksi air 20% dari hasil rendemen 

terlihat bahwa fraksi air memiliki persen rendemen yang paling besar, hal ini 

dimungkinkan bahwa sampel rimpang lempuyang gajah mempunyai senyawa yang 

polar.  

Setelah diperoleh fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat, kemudian dilakukan 

uji penghambatan aktivitas enzim 𝛼-amilase. Enzim 𝛼-amilase berfungsi dalam 

sistem pencernaan dalam pemecahan karbohidrat kompleks menjadi sederhana 

(Ariandi, 2016). Pada pengujian ini, untuk mendapatkan nilai akhir berupa 
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persentasi (%) penghambatan dan IC50 maka dilakukan beberapa rangkaian 

pengujian pada beberapa kelompok, yaitu pengujian larutan blanko dan kontrol 

blanko, pengujian larutan acarbose dan kontrol acarbose, pengujian sampel fraksi 

n-heksan dan fraksi etil asetat serta sampel kontrol fraksi n-heksan dan fraksi etil 

asetat.  

Pengujian larutan blanko dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

aktivitas enzim 𝛼-amilase tanpa penambahan sampel uji. Pada pengujian kontrol 

blanko bertujuan untuk mengetahui aktivitas pelarut tanpa sampel maupun enzim. 

Pengujian enzim digunakan untuk mengetahui aktivitas sampel yang digunakan 

untuk penghambatan enzim 𝛼-amilase dan pengujian kontrol sampel digunakan 

untuk melihat aktivitas tanpa adanya enzim 𝛼-amilase.  

Pada penelitian ini digunakan pati kanji yang berfungsi sebagai substrat 

yang berikatan dengan sisi aktif enzim membentuk suatu produk, sedangkan 

acarbose sebagai kontrol positif karena acarbose memiliki aktivitas menghambat 

enzim 𝛼-amilase (Dinnar Latiefah, 2022). Mekanisme kerja acarbose dalam 

menghambat enzim 𝛼-amilase terjadi ketika sisi aktif dari 𝛼-amilase akan berikatan 

dengan acarbose sehingga menyebabkan 𝛼-amilase tidak dapat berikatan dengan 

pati sebagai susbtrat. Hal tersebut akan menghambat proses hidrolisis pati menjadi 

glukosa sehingga kadar glukosa dalam sampel menjadi rendah dan menyebabkan 

nilai absorbansi yang diperoleh pada pembacaan spektrofometer akan menjadi kecil 

(Alfiani, 2022).    

Kontrol positif acarbose, sampel fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat  

masing-masing dibuat menjadi 5 variasi konsentrasi. Untuk kontrol positif acarbose 

dibuat dengan konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm, 

sedangkan untuk fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat dubuat dengan konsentrasi 

100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, dan 500 ppm. Tujuan dari adanya variasi 
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konsentrasi yaitu melihat pengaruh konsentrasi terhadap peningkatan daya hambat 

enzim 𝛼-amilase (Gaspersz et al., 2022) 

  Pada pengujian aktivitas penghambatan enzim 𝛼-amilase dilakukan 

dengan menggunakan metode DNSA dengan prinsip untuk melihat reaksi antara 

maltosa dan glukosa sehingga menghasilkan warna kompleks dengan larutan uji 

untuk menunjukkan adanya gula pereduksi (Gaspersz et al., 2022). Reaksi yang 

terjadi merupakan reaksi redoks di mana gugus aldehid pada gula akan teroksidasi 

menjadi gugus karboksil dan pada DNSA yang sebagai oksidator akan tereduksi 

membentuk asam 3-amino-5-nitrosalisilat. Hasil reaksi kemudian diukur 

menggunakan microplate reader sehingga didapatkan nilai absorbasi (Lampiran 3). 

Hasil absorbansi yang didapatkan kemudian digunakan untuk menghitung persen 

(%) inhibisi dan nilai IC50  pada sampel.  

Berdasarkan nilai persen inhibisi aktivitas enzim 𝛼-amilase oleh kontrol 

positif acarbose (Tabel 3) diperoleh nilai r 0,9924 dengan nilai persen inhibisi dari 

konsentrasi terkecil yaitu 27,52%, 46,54%, 61,79%, 83,02%, 93,87%. Adapun  

fraksi n-heksan (Tabel 4) diperoleh nilai r 0,9933 dengan nilai persen inhibisi dari 

konsentrasi terkecil yaitu 45,75%, 60,69%, 70,28%, 80,82%, 95,75%, sedangkan 

untuk fraksi etil asetat (Tabel 4) diperoleh nilai r 0,9659 dengan nilai persen inhibisi 

dari konsentrasi terkecil yaitu 45,28%, 57,86%, 75,00%, 83,02%, 89,15%.  

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa fraksi n-heksan dan etil asetat 

rimpang lempuyang gajah memiliki aktivitas penghambatan enzim 𝛼-amilase. Nilai 

persen inhibisi terhadap aktivitas enzim 𝛼-amilase fraksi n-heksan dan fraksi etil 

asetat rimpang lempuyang gajah menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi 

fraksi, maka semakin besar aktivitas penghambatan enzim 𝛼-amilase. Persen 

inhibisi terendah terdapat pada konsentrasi sampel fraksi n-heksan dan fraksi etil 

asetat 100 ppm yaitu 45,75% dan 45,28%, sedangkan persen inhibisi tertinggi 
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terdapat pada sampel fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat 500 ppm yaitu 95,75% 

dan 89,15%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fraksi n-heksan dengan 

konsentrasi 500 ppm memiliki kemampuan menghambat enzim 𝛼-amilase yang 

paling baik dari pada konsentrasi lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip aktivitas 

penghambatan enzim, yaitu semakin besar konsentrasi fraksi maka semakin besar 

pula nilai hambatan yang diperoleh (Gaspersz et al., 2022).  

Setelah dilakukan perhitungan nilai persentase inhibisi sampel, maka 

selanjutnya dibuat persamaan regresi linear untuk menghasilkan nilai IC50. 

Persamaan regresi linear persen inhibisi aktivitas enzim 𝛼-amilase disajikan pada 

(Lampiran 4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IC50 fraksi n-heksan dan 

fraksi etil asetat berturut-turut, yaitu sebesar 128,035 𝜇g/mL dan 122,276 𝜇g/mL 

dan kontrol positif acarbose sebesar 45,168 𝜇g/mL. Tingkat kekuatan inhibisi 

terhadap enzim 𝛼-amilase dikatakan sangat kuat jika IC50 < 50 𝜇g/mL, kuat jika 

IC50 50-100 𝜇g/mL, sedang jika IC50 100-150 𝜇g/mL, lemah jika IC50 150-200 

𝜇g/mL, dan sangat lemah jika IC50 > 200 𝜇g/mL (Primada Hari Anugrahini & Sri 

Wahyuni, 2021).  

Berdasarkan tingkat kekuatan inhibisi enzim 𝛼-amilase tersebut, sampel 

fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat termasuk dalam kategori sedang sedangkan 

kontrol positif acarbose termasuk kategori sangat kuat. Berdasarkan hasil skrining 

fitokimia yang dilakukan oleh (Doloking et al., 2022) mengungkapkan bahwa 

ekstrak methanol Zingiber zerumbet mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, 

polifenol, triterpenoid dan steoird. Secara spesifik senyawa fitokimia dibagi 

menjadi fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat, untuk fraksi n-heksan mengandung 

senyawa alkaloid dan flavonoid sedangkan fraksi etil asetat mengandung senyawa 

flavonoid dan polifenol. Senyawa yang diduga memiliki peran dalam 

penghambatan enzim 𝛼-amilase adalah senyawa flavonoid. Di mana pada 
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penelitian (Atikawati et al., 2019) membuktikan bahwa senyawa flavonoid dapat 

berperan sebagai inhibitor 𝛼-amilase.  

Rasulullah saw., memerintahkan umatnya untuk berobat apabila ia terkena 

penyakit sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir ra. bahwa 

Rasulullah saw., bersabda: 

 

َ َق ال  ٍ َب ن َس عِيدَِب نَِأ بَِح سَ ي  َالزُّب يْ ِيَُّح دَّث  ن اَع م ر  ث  ن اَأ ب وَأ حْ  د  َح دَّ ث  ن اَمُ  مَّد َب ن َال م ث نََّّ ح دَّ
ََ َم اَأ ن  ز ل  ع ل ي هَِو س لَّم َق ال  ََالنَّبِيَِص لَّىَاللَََّّ  ع ن ه َع ن  َاللَََّّ  َأ بَِه ر ي  ر ة َر ضِي  حٍَع ن  ب ن َأ بَِر بَ  ث نَِِع ط اءَ  ح دَّ

َل ه َشِف اءَ  َأ ن  ز ل  د اء َإِلَّّ  اللَََّّ 
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 “ (Al-

Bukhari, 2010). 

Dari hadist di atas dengan jelas menjelaskan bahwa Allah swt.  tidak hanya 

menciptakan penyakit, tetapi juga memberikan obatnya. Sebagai manusia yang 

diberi akal pikiran, seharusnya kita dapat melihat tanda-tanda kebesaran-Nya 

melalui hadis tersebut. Allah swt. telah menyediakan berbagai sumber daya di bumi 

yang melimpah yang bisa dijadikan alternatif pengobatan jika seseorang mengalami 

suatu penyakit, misalnya tumbuh-tumbuhan (Rimpang lempuyang gajah). 

Berdasarkan hadist di atas disimpulkan bahwa Allah swt, akan menurunkan 

setiap obat untuk setiap penyakit dan akan menyembuhkan siapa yang dikehendaki 

nya. Berhubungan dengan penelitian ini yaitu penemuan potensi obat baru dari 

tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar kita, yakni rimpang lempuyang gajah sebagai 
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antidiabetes. Selain itu juga diharapkan bahwa akan ada obat baru yang memiliki 

potensi penyembuhan yang baik dengan efek samping yang minimal.
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa: 

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

zerumbet L.)  memiliki kemampuan menghambat enzim 𝛼-amilase. 

2. Fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah memiliki nilai IC50 sebesar 

128,035 𝜇g/mL, fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah memiliki nilai 

IC50 sebesar 122,276 𝜇g/mL dan kontrol positif acarbose memiliki nilai 

IC50 sebesar 45,168 𝜇g/mL. Berdasarkan tingkat kekuatan inhibisi enzim 

𝛼-amilase, nilai IC50 fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat termasuk dalam 

kategori sedang sedangkan kontrol positif acarbose termasuk kategori 

sangat kuat. 

B. Saran  

 Disarankan isolasi senyawa hasil fraksinasi sehingga didapatkan senyawa 

murni yang memiliki aktivitas penghambatan enzim 𝛼-amilase pada penelitian 

selanjutnya dengan menggunakan rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) sebagai obat antidiabetes. 
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Lampiran 1. Skema Kerja 

A. Preparasi Sampel 

  

 

 

 

 

 

B. Ekstraksi Sampel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimasukkan 600 gram sampel dalam bejana kaca maserasi 

Direndam sampel dengan 1,7 liter etanol 70% 

Dilapisi bagian atas wadah dengan aluminium foil dan 

tutup rapat wadah. Diamkan selama 3x24 jam 

Disaring hasil maserasi lalu dilakukan remaserasi dengan 

700 ml etanol 70%. Didiamkan kembali selama 3x24 jam 

Disaring hasil maserasi lalu dilakukan maserasi kembali 

dengan 700 ml etanol 70%. Didiamkan kembali selama 

3x24 jam 

Keringkan simplisia rimpang lempuyang gajah 

Haluskan simplisia menggunakan blender 

Timbang simplisia sebanyak 600 gram 
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C. Fraksinasi N-heksan 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Disaring hasil maserasi lalu dilakukan maserasi kembali 

dengan 700 ml etanol 70%. Didiamkan kembali selama 

3x24 jam 

Disaring hasil maserasi lalu dilakukan maserasi kembali 

dengan 700 ml etanol 70%. Didiamkan kembali selama 

3x24 jam 

Disaring hasil maserasi lalu dilakukan maserasi kembali 

dengan 700 ml etanol 70%. Didiamkan kembali selama 

3x24 jam 

Dipekatkan hasil maserasi dengan vacuum rotary 

evaporator (± 50°C) hingga menghasilakn ekstrak kental 

Ditimbang ekstrak kental etanol 70% sebanyak 20 gram 

Dilarutkan ekstrak dalam 100 ml aquades 

Dimasukkan ke dalam corong pisah yang telah dipasang di 

statif menggunakan klem 

Dimasukkan 100 ml n-heksan ke corong pisah  
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D. Fraksinasi Etil Asetat 

 

b.  

 

 

 

 

 

 

 

Dikocok corong pisah yang tertutup rapat selama 5 menit 

secara perlahan 

Dipasang kembali corong pisah di statif lalu didiamkan 

hingga membentuk dua lapisan 

Dilakukan partisi secara berulang hingga diperoleh 

tampilan fraksi n-heksan yang berwarna bening  

Sisa fraksi air dimasukkan ke dalam corong pisah yang 

telah di pasang di statif menggunakan klem 

Dikocok corong pisah yang tertutup rapat selama 5 menit 

secara perlahan 

Dimasukkan 100 ml etil asetat ke corong pisah 

Dipekatkan hasil fraksi n-heksan dengan vacuum rotary 

evaporator (± 50°C)  

 

Dipasang kembali corong pisah di statif lalu didiamkan 

hingga membentuk dua lapisan 
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E. Pembuatan Larutan Uji 

a. Pembuatan larutan buffer fosfat pH 6,8 

 

 

 

 

 

b. Pembuatan larutan enzim 

 

 

 

 

 

 

 

enzim 𝛼-amilase 0,05 gram  

tambahkan aquades aduk ad homogen 

Dilakukan partisi secara berulang hingga diperoleh 

tampilan fraksi etil asetat yang berwarna bening  

 

Dipekatkan hasil fraksi etil asetat dengan vacuum rotary 

evaporator (± 50°C)  

 

 

Disiapkan buffer fosfat pH 7 sebanyak 500 mL  

Ditambahkan beberapa tetes HCl 

Diukur dengan pH meter hingga diperoleh buffer fosfat pH 

6,8 
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c. Pembuatan larutan pati kanji 

 

 

 

d. Pembuatan seri konsentrasi fraksi n-heksan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pindahkan labu ukur 10 ml cukupkan dengan aquades 

Kocok hingga homogen 

Timbang pati 500 mg 

Tambahkan 50 ml aquades 

Fraksi n-heksan sebanyak 10 gram 

Tambah DMSO 3 tetes  

Dihomogenkan + dafar fosfat 10 mL  

Diperoleh larutan 1000 ppm  

Dibuat pengenceran sampel 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 

400 ppm, 500 ppm 
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e. Pembuatan seri konsentrasi fraksi etil asetat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Pembuatan seri konsentrasi acarbose 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraksi n-heksan sebanyak 10 gram 

Tambah DMSO 3 tetes  

Dihomogenkan + dafar fosfat 10 mL  

Diperoleh larutan 1000 ppm  

Dibuat pengenceran sampel 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 

400 ppm, 500 ppm 

Timbang 100 mg acarbose  

Tambah dapar fosfat  

Diperoleh larutan 1000 ppm 

Dibuat pengenceran 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, 

100 ppm  
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g. Pembuatan larutan baku NaOH 2 N 

 

 

 

 

 

h. Pembuatan larutan Asam Dinitrosalisilat (DNSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbang 0,1 Asam Dinitrosalisilat (DNSA) 

Tambah NaOH 2 N sebanyak 2 ml + sodium potassium 

tartrate tetrahydrate 3 g 

Tambah aquades sebanyak 5 ml  

Homogenkan + cukupkan hingga 10 ml 

Timbang 0,8 g NaOH  

Larutkan dengan air bebas CO2 ad 10 mL  

Diperoleh konsentrasi 2N 
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F. Uji Penghambatan Enzim 𝜶-amilase 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Perhitungan Rendemen Ekstraksi dan Fraksinasi 

A. Perhitungan Rendemen Ekstraksi  

 Dihitung persentase rendemen ekstrak etanol hasil masertasi: 

 % rendemen = 
berat ekstrak

berat sampel
 × 100% 

 % rendemen = 
34 gram

600 gram
 × 100% 

 % rendemen = 5,66% 

B. Perhitungan Rendemen Fraksinasi 

 Dihitung persentasi rendemen fraksi larut n-heksan dan etil asetat dalam 

ekstrak etanol hasil maserasi;  

1. Fraksi n-heksan 

% rendemen = 
berat fraksi

berat sampel
 × 100% 

% rendemen = 
3,82 gram

20 gram
 × 100% 

% rendemen = 19,10% 

 

 

Pengujian 

Pengujian 

larutan kontrol 

blanko 

Pengujian 

kontrol 

sampel 

Pengujian 

larutan 

blanko 

Pengujian 

acarbose 

Pengujian 

kontrol 

acarbose 

Pengujian 

sampel 
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2. Fraksi etil asetat 

% rendemen = 
berat fraksi

berat sampel
 × 100% 

% rendemen = 
2,57 gram

20 gram
 × 100% 

% rendemen = 12,85% 

Lampiran 3. Data Absorbansi 

 Tabel 6. Blanko dan Kontrol Blanko  

Blanko Kontrol Blanko 

0,679 0,043 

 

 Tabel 7. Acarbose 

Konsentrasi Absorbansi 

20 ppm 0,501 

40 ppm 0,417 

60 ppm 0,325 

80 ppm 0,247 

100 ppm 0,201 

  

 Tabel 8. Kontrol Acarbose 

Konsentrasi Absorbansi 

20 ppm 0,04 

40 ppm 0,077 

60 ppm 0,082 

80 ppm 0,139 

100 ppm 0,162 

 

 Tabel 9. Sampel Fraksi N-heksan  

Konsentrasi Absorbansi 

100 ppm 0,395 

200 ppm 0,322 

300 ppm 0,280 

400 ppm 0,233 

500 ppm 0,152 

 

 Tabel 10. Kontrol Sampel Fraksi N-heksan 

Konsentrasi Absorbansi 

100 ppm   0,05 

200 ppm 0,072 
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300 ppm 0,091 

400 ppm 0,111 

500 ppm 0,125 

 

 Tabel 11. Sampel Fraksi Etil Asetat 

Konsentrasi Absorbansi 

100 ppm   0,392  

200 ppm 0,341 

300 ppm 0,244 

400 ppm 0,210 

500 ppm 0,182 

  

 Tabel 12. Kontrol Sampel Fraksi Etil Asetat 

Konsentrasi Absorbansi 

100 ppm   0,044  

200 ppm 0,073 

300 ppm 0,085 

400 ppm 0,102 

500 ppm 0,133 

 

Lampiran 4. Perhitungan % Inhibisi dan Nilai IC50 

A. Perhitungan % Inhibisi Enzim 𝜶-amilase 

% Inhibisi = 
Ac−As 

Ac 
 × 100% 

1. % Inhibisi Fraksi N-heksan 

• 100 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,395−0,050) 

(0,679−0,043)
× 100% 

  = 
0,636−0,345 

0,636
× 100% 

  = 45,75% 

• 200 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,322−0,072) 

(0,679−0,043)
× 100% 
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 = 
0,636−0,250 

0,636
× 100% 

 = 60,69% 

• 300 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,280−0,091) 

(0,679−0,043)
× 100% 

  = 
0,636−0,189 

0,636
× 100% 

 = 70,28% 

• 400 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,233−0,111) 

(0,679−0,043)
× 100% 

 = 
0,636−0,122 

0,636
× 100% 

 = 80,82% 

• 500 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,152−0,125) 

(0,679−0,043)
× 100% 

 = 
0,636−0,027 

0,636
× 100% 

 = 95,75% 

2. % Inhibisi Fraksi Etil Asetat 

• 100 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,392−0,044) 

(0,679−0,043)
× 100% 

 = 
0,636−0,348 

0,636
× 100% 

 = 45,28% 
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• 200 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,341−0,073) 

(0,679−0,043)
× 100% 

 = 
0,636−0,268 

0,636
× 100% 

 = 57,86% 

• 300 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,244−0,085) 

(0,679−0,043)
× 100% 

 = 
0,636−0,159 

0,636
× 100% 

 = 75,00% 

• 400 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,210−0,102) 

(0,679−0,043)
× 100% 

 = 
0,636−0,108 

0,636
× 100% 

 = 83,02% 

• 500 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,182−0,113) 

(0,679−0,043)
× 100% 

 = 
0,636−0,069 

0,636
× 100% 

 = 89,15% 

3. % Inhibisi Kontrol Positif Acarbose 

• 20 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,501−0,0,040) 

(0,679−0,043)
× 100% 

 = 
0,636−0,461 

0,636
× 100% 
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 = 27,52% 

• 40 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,417−0,077) 

(0,679−0,043)
× 100% 

 = 
0,636−0,340 

0,636
× 100% 

 = 46,54% 

• 60 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,325−0,082) 

(0,679−0,043)
× 100% 

 = 
0,636−0,243 

0,636
× 100% 

 = 61,79% 

• 80 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,247−0,139) 

(0,679−0,043)
× 100% 

 = 
0,636−0,108 

0,636
× 100% 

 = 83,02% 

• 100 ppm 

% inhibisi  =  
(0,679−0,043)−(0,201−0,162) 

(0,679−0,043)
× 100% 

 = 
0,636−0,039

0,636
× 100% 

 = 93,87% 
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4. Kurva  

 

Gambar 9. Kurva fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah (Zingiber 
zerumbet L.) 

 

 

Gambar 10. Kurva fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (Zingiber 
zerumbet L.) 
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Gambar 11. Kurva kontrol positif acarbose 

B. Perhitungan Nilai IC50 

1. Fraksi N-heksan 

y = 0,1201x + 34,623 

Dik:  

 y = 50 

 a = 34,623 

 b = 0,1201x 

 y = bx + a 

 x = 
y−a

b
 

 x = 
50−34,623

0,1201
 

 x = 128,035 

 

y = 0,8459x + 11,792
R² = 0,9924
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2. Fraksi Etil Asetat 

y = 0,1129x + 36,195 

 Dik:  y = 50 

  a = 36,195 

  b = 0,1129x 

y = bx + a 

x =  
y−a

b
 

x = 
50−36,195

0,1129
 

  x = 122,276 

3. Kontrol Positif Acarbose 

y = 0,8459x + 11,792 

 Dik:  y = 50 

  a = 11,792 

  b = 0,8459x 

y = bx + a 

x =  
y−a

b
 

x = 
50−11,792

0,8459
 

x = 45,168 
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Lampiran 5. Gambar Penelitian 

 

 

 

 

Gambar 12. Simplisia Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet   
L.) 

 

 

 

 

 

Gambat 13. Penimbangan dan Blender Sampel 

 

 

 

 

Gambar 14. Ekstraksi dengan Metode Maserasi 
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Gambar 15. Penyaringan hasil maserasi  

 

 

 

 

Gambar 16. Penggunan Rotary Evaporator untuk emekatkan Ekstrak 

 

 

 

 

Gambar 17. Ekstrak Kental Etanol 70% Hasil Maserasi 
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Gambar 18. Proses Pelarutan Ekstrak Kental ke Aquades 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Proses Fraksinasi Aquades dan N-heksan 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Proses Fraksinasi Aquades dan Etil Asetat 
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Gambar 21. Ekstrak Pekat N-heksan Hasil Fraksinasi 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Ekstrak Pekat Etil Asetat Hasil Fraksinasi 
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Gambar 23. Pembuatan Larutan Pengujian Aktivitas Enzim 𝛼-amilase 

 

 

 

 

Gambar 24. Pengujian Aktivitas Enzim 𝛼-amilase Dengan Microplate 
reader 
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