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ABSTRAK 

Nama     :   Arfani Fathiyah 

NIM     :   70100119007 

Judul Skripsi : Uji Aktivitas Penghambatan Enzim 𝜶-Amilase Ekstrak  

Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber 

zerumbet L.) Secara In Vitro 

 

Diabetes Mellitus (DM) adalah suatu masalah kesehatan yang terjadi 

karena kelainan pada proses metabolisme tubuh, dimana terjadi peningkatan kadar 

glukosa dalam darah. Meningkatnya kadar gula ini terjadi akibat rusaknya kelenjar 

pankreas sehingga hanya sedikit insulin yang dihasilkan atau bahkan sama sekalli 

tidak ada insulin. Satu tindakan yang dapat diambil untuk menurunkan gula darah 

adalah dengan menghambat aktivitas enzim α-amilase, yang bertanggung jawab 

atas penguraian karbohidrat. Lempuyang gajah adalah salah satu tanaman 

keluarga jahe-jahean yang ada di Indonesia dan mudah ditemukan di pedesaan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji potensi inhibitor α-amilase yang dimiliki 

oleh ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah sebagai kandidat antidiabetes dari 

bahan alam.  

Pengujian penghambatan enzim α-amilase dapat dilakukan dengan 

menambahkan pereaksi DNS atau asam 3,5-dinitrosalisilat. Dalam peneltian ini 

menggunakan metode DNS, dimana maltosa dan glukosa akan bereaksi dengan 

pereaksi DNS sehingga larutan yang diuji menunjukkan pigmen warna yang 

kompleks, yang selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat glukosa yang direduksi. 

Aktivitas inhibisi enzim α-amilase dapat diukur menggunakan microplate reader 

dengan panjang gelombang 540 nm. 
Hasil ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah diukur absorbansinya 

menggunakan microplate reader kemudian dihitung nilai IC50 nya. Hasil 

penelitian menunjukkan esktrak etanol rimpang lempuyang gajah  memiliki 

kemampuan yang sangat lemah dalam menghambat aktivitas enzim α-amilase 

karena nilai IC50 sebesar 237,643 µg/mL. Sehingga diketahui bahwa aktivitas 

enzim α-amilase pada acarbose lebih besar daripada aktivitas enzim α-amilase 

pada ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah. 

 

Kata Kunci : Rimpang Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.), Enzim α-

amilase, DNS (Dinitrosalisilic Acid) 
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ABSTRACT 

Name            : Arfani Fathiyah 

Student ID    : 70100119007 

  Title          : In Vitro Inhibition Test of α-Amylase Enzyme Ethanol 70% 

Extract of Lempuyang Gajah Rhizome (Zingiber zerumbet L.) 

 
 
Diabetes Mellitus (DM) is a health problem that occurs due to 

abnormalities in the body's metabolic processes, where there is an increase in 

glucose levels in the blood. Increased levels of glucose in the blood occur due to 

damage to the pancreas gland so that it cannot produce insulin or only a little 

insulin. One solution to lowering blood sugar levels is to inhibit enzymes that 

hydrolyze carbohydrates, namely the α-amylase enzyme. Zingiber zerumbet L is 

one of the ginger family plants in Indonesia and is easily found in rural areas. The 

purpose of this research is to know the effect of inhibition in Zingiber zerumbet L 

rhizome ethanolic extract as an antidiabetic candidate from natural ingredients. 

Testing of the inhibitory activity of enzyme α-amylase was carried out 

using the method of adding DNS reagents (3,5-dinitrosalicylic acid) capable of 

breaking starch into simple sugars, such as glucose and maltose. DNS method 

testing is to see the reaction between maltose and glucose with DNS, so as to 

produce a complex color with the test solution and be an indicator to indicate the 

presence of reducing sugars. Measurements of the inhibitory activity of α-amylase 

were carried out using a microplate reader at a wavelength of 540 nm. 

The ethanol extract of Zingiber zerumbet L rhizomes was measured for 

absorbance using a microplate reader, and then the IC50 value was calculated. The 

finding indivated that the ethanol extract of Zingiber zerumbet L rhizome had very 

weak α-amylase enzyme inhibitory activity because the IC50 value is 237.643 

µg/mL. It is acknowledged that the α-amylase enzyme's effectiveness in acarbose 

surpasses its efficacy in the acarbose ethanol extract obtained from Zingiber 

zerumbet L rhizomes. 

 Keyword : Zingiber zerumbet L., enzyme α-amylase, DNS (Dinitrosalisilic Acid)



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan suatu kondisi dimana terjadi gangguan 

kesehatan karena ada kelaianan pada sistem metabolisme pada, lemak, protein dan 

karbohidrat (Barbara G. Wells et al., 2015). Diabetes Mellitus terjadi karena 

kurangnya produksi insulin oleh tubuh atau ketidakmampuan tubuh dalam 

merespons insulin dengan baik. Kurangnya insulin atau ketidakmampuan sel 

untuk meresponnya, mengakibatkan kadar glukosa darah meningkat atau sering 

disebut hiperglikemia yang merupakan indikator diagnosa diabetes. Diabetes 

dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni tipe 1 dan tipe 2. Pada diabetes 

tipe 1, hiperglikemia terjadi akibat kekurangan insulin karena adanya pengaruh 

genetik dimana tubuh merusak sel beta pankreas. Diabetes mellitus tipe 2 adalah 

keadaan dimana kadar gula darah meningkat atau naik karena insulin tidak bisa 

menggerakkan glukosa dari darah hingga masuk ke dalam sel. Hal tersebut terjadi 

oleh reseptor insulin yang menjadi resisten. 

Menurut data IDF (International Diabetes Federation), jumlah penduduk 

dengan usia 25 tahun ke atas yang menderita diabetes mencapai 463 juta pada 

tahun 2019. Prevalensi diabetes di seluruh dunia pada kelompok usia 20 hingga 

79 tahun adalah sebesar 9,3%. Di tahun yang sama, IDF menyajikan data 

mengenai angka kejadian diabetes berdasarkan kelamin, yang menunjukkan 

bahwa 9,65% laki-laki dan 9% perempuan terdiagnosis menderita penyakit 

tersebut. Jumlah orang yang menderita diabetes mellitus diduga semakin 

meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya usia, sehingga diketahui 

presentasinya sebesar 19,9% atau sekitar 111,2 juta orang yang berusia antara 65 
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sampai 79 tahun. Berdasarkan proyeksi, jumlah tersebut diduga akan semakin 

naik sampai menyentuh angka 578 juta pada tahun 2030 serta 700 juta pada tahun 

2045 (International Diabetes Federation, 2021). Diperkirakan terdapat 19.465.100 

penderita diabetes berusia antara 20 dan 79 tahun di Indonesia. Sedangkan jumlah 

penduduk dewasa usia 20 hingga 79 tahun berjumlah 179.720.500 jiwa, artinya 

jika dihitung dari kedua angka tersebut maka diketahui angka kejadian diabetes 

pada penduduk rentang usia 20 hingga 79 tahun adalah sebesar 10,6%. Dengan 

kata lain, kasus tersebut terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya yaitu 

8,5% pada tahun 2018 meningkat menjadi 10,6% pada tahun 2021 (International 

Diabetes Federation, 2021; Kemenkes, 2018). 

Satu metode dalam mengatasi Diabetes Mellitus adalah dengan 

mengurangi penyerapan gula melalui penghambatan enzim yang mendegradasi 

karbohidrat dalam saluran cerna menjadi gula (Watcharachaisoponsiri et al., 

2016). Enzim tersebut adalah  α-amilase yang merupakan enzim kunci yang 

mendegradasi substrat polimer menjadi oligomer yang lebih pendek dengan 

mengkatalisis hidrolisis ikatan -1,4-glukan yang ada dalam pati, maltodekstrin, 

dan karbohidrat lainnya (Gong et al., 2020). Dengan menghambat enzim α-

amilase penyerapan glukosa bisa ditunda dan menekan kenaikan kadar gula darah 

postprandial, sehingga menurunkan kadar gula darah (Fitrianingsih et al., 2016). 

Acarbose memiliki mekanisme menghambat enzim -amilase pankreas 

dan hidrolase -glukosida pada membran usus untuk selanjutnya menghambat 

hidrolisis karbohidrat kompleks menjadi glukosa di usus kecil. Sayangnya, belum 

ada obat antidiabetes ini yang bebas dari efek samping termasuk risiko 

hipoglikemia, gangguan gastrointestinal, penambahan berat badan, diare, gagal 

ginjal dan hipersensitivitas.  Oleh karena itu, tumbuhan sebagai produk alami 

dijadikan sumber senyawa terbaik sebagai bahan obat. Selain itu, produk alami 
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telah dilaporkan berpotensi terlibat dalam interaksi sinergis dengan antidiabetes 

obat yang dapat menjadi target untuk terapi kombinasi. Studi farmasi pada produk 

alami terus dieksplorasi untuk pengembangan antidiabetes baru (Alam et al., 

2016; Pujimulyani et al., 2018). 

Lempuyang gajah adalah salah satu dari tumbuhan keluarga jahe-jahean 

yang berpotesi memiliki aktivitas menghambat enzim -amilase. Lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet L.) sangat sering dimanfaatkan sebagai bahan baku obat 

tradisional. Hasil skringing fitokimia oleh Chia Ju Chang et al mengungkapkan 

bahwa terdapat beberapa senyawa yang diperoleh dari ekstrak lempuyang gajah, 

senyawa tersebut adalah alkaloid, flavonoid, fenol, tanin, saponin, terpenoid, 

polifenol, dan glikosida (Chang et al., 2012). Pada tahun 2013, dilakukan 

penelitian yang menunjukkan ekstrak etanol yang berasal dari rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet L.) memiliki kemampuan untuk mengurangi tingkat 

glukosa darah pada sampel berupa tikus dengan keadaan diabetes karena 

diberikan induksi streptozotosin (Tzeng et al., 2013). Hal ini menunujkkan 

Zingiber zerumbet L. mampu menurunkan kadar gula darah. 

Untuk menghambat aktivitas enzim α-amilase, dilakukan pengukuran 

jumlah gula yang direduksi dengan menggunakan metode penambahan reagen 

asam dinitrosalisilat (DNS) yang kemudian absorbansinya diukur menggunkaan 

microplate reader. Prinsip dari metode DNS yakni mengamati reaksi yang terjadi 

saat maltosa dan glukosa bereaksi dengan DNS, sehingga menghasilkan larutan 

uji yang berwarna kompleks yang kemudian menjadi indikator adanya gula 

pereduksi. Absorbansi diukur dengan panjang gelombang 540 nm (Gaspersz et al., 

2022). 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi terkait kegunaan 

ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dalam menghambat enzim α-amilase 
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karena penelitian tentang lempuyang gajah sebagai inhibiotor enzim α- amilase 

masih sangat terbatas. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah potensi penghambatan ekstrak etanol rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet L.) dalam menghambat aktivitas enzim α-amilase? 

2. Berapakah nilai IC50 dari ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber 

zerumbet L.) dalam menghambat enzim ɑ-amilase? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini ada beberapa kata atau istilah yang digunakan. 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman pembaca terhadap 

kata-kata tersebut, perlu penjelasan mengenai makna kata-kata yang digunakan 

sebagai berikut.  

a. Ekstrak merupakan bentuk sediaan yang berupa kering, kental, maupun dalam 

bentuk cair yang pembuatannya melalui proses penyarian simplisia dengan 

metode yang sesuai, di luar pengaruh dari sinar matahari. 

b. Etanol adalah suatu senyawa kimia yang memiliki rumus CH3CH2OH dan 

molekulnya mengandung gugus hidroksil (OH-). 

c. Enzim adalah senyawa yang bersifat protein yang sangat efektif yang 

mengkatalisis reaksi kimia karena kemampuannya untuk berikatan secara 

khas dengan berbagai macam molekul. 

d. α-amilase adalah suatu enzim yang dapat ditemukan di luar sel dan memiliki 

ketahanan terhadap suhu tinggi. Enzim ini berperan dalam pemecahan ikatan 

1,4 α-glikosida pada substrat yang terdapat pada gugus amilosa dan 

amilopektin sehungga terbentuk molekul yang lebih sederhana yaitu dekstrin 

atau oligosakarida, maltosa, dan glukosa.  
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup pengujian efek 

penghambatan enzim α-amilase ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.). Metode DNS digunakan untuk mengukur aktivitas 

penghambatan enzim kemudian membaca absorbansinya menggunakan 

microplate reader. 

D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka ini peneliti membahas tentang informasi dari peneliti 

terdahulu sabagai bahan perbandingan, kejelasan arah, maanfaat serta kekurangan 

atau keunggulan dari masing-masing penelitian yang telah ada. Dalam tinjauan 

pustaka ini, peneliti akan memasukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk 

memperoleh informasi terkait teori yang berhubugan dengan judul penelitian yang 

diangkat 

1. Penelitian Muhtadi dkk, 2019 dengan judul “The potential antidiabetic 

and anti-inflammatory activity of Zingiber zerumbet ethanolic extracts and 

Channa striata powder on albino Wistar mice” membahas tentang potensi 

aktivitas antidiabetes dan antiinflamasi dari Channa striata powder dan 

ekstrak etanol lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) yang diujikan pada 

tikus wistar albino. Untuk uji antiinflamasi dimulai dengan menyuntikkan 

0,2 ml 2% b/v garam natrium karagenan secara subkutan di daerah 

subplantar kaki belakang kanan tikus. Natrium diklofenak (0,9 mg/200 g) 

diberikan secara oral dalam waktu 30 menit sebelum injeksi karagenan, 

kemudian volume kaki belakang diukur secara plethysmometric sebelum 

dan sesudah injeksi karagenan setiap 30 menit selama 90 menit. Untuk uji 

antidiabetes, tikus diinjeksikan aloksan secara intraperitoneal pada dosis 

150 mg/kgBB. Selama periode selanjutnya selama 4 hari, sampel darah 
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diambil untuk diukur kadar glukosanya sebelum proses induksi aloksan 

dimulai. Jika terlihat peningkatan pada kadar glukosa darah hingga ±200 

mg/dL, maka tikus disebut sudah dalam kondisi diabetes. Tikus diberikan 

ekstrak etanolik Zingiber zerumbet L. dosis 300 mg/kg BB, Channa striata 

powder (CSP) 300 mg/kg BB, dan kombinasi ekstrak yang diberikan 

Zingiber zerumbet L. dan Channa striata powder masing-masing dosis 

300 mg/kg BB. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah diperoleh 

hasil presentase penghambatan edema kaki kelompok Zingiber zerumbet 

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

striata powder, dan kontrol positif berturut-turut adalah 40,01 ± 7,19, 

35,25 ± 8,48, 36,56 ± 7,22 dan 36,10 ± 2,89%.. Adapun persentase 

penurunan kemampuan kadar gula darah Zingiber zerumbet L., Channa 

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

dan kontrol positif berturut-turut adalah 61,09 ± 16,20, 33,78 ± 26,67, 

69,59 ± 13,53, dan 74,72 ± 9,90%. Oleh karenanya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat efek sinergis terhadap aktivitas antidiabetes 

Zingiber zerumbet L. dan Channa striata powder. Sedangkan pada 

penelitian antiinflamasi tidak menunjukkan adanya efek sinergis. 

2. Penelitian Fadliah Ramadhani, 2018 dengan judul “Uji Aktivitas 

Penghambatan α-amilase Secara In Vitro Ekstrak Akar Durian (Durio 

zibethinus)”. Penelitian ini membahas uji penghambatan enzim α-amilase 

pada fraksi ekstrak akar durian menggunakan metode DNS. Akar durian 

diekstraksi menggunakan metanol hingga diperoleh ekstrak kental, 

selanjutnya di fraksinasi menggunakan metode ektraksi cair-cair dengan n-

heksan hingga diperoleh hasil akhir berupa fraksi ekstrak metanol, fraksi 

ekstrak etil asetat dan fraksi ekstrak n-heksan. Selanjutnya, absorbansi dari 
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fraksi—fraksi tadi diukur dengan spektrofotometri UV-Vis dengan 

panjang gelombang 540 nm untuk mengatahui aktivitas penghambatannya. 

Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu fraksi metanol, 

fraksi ekstrak etil asetat dan fraksi ekstrak n-heksan dari ekstrak metanol 

akar durian (Durio zibethinus) memiliki kemampuan dalam menghambat 

enzim α-amilase. Fraksi dengan aktivitas paling tertinggi dalam 

menghambat enzim α-amilase antara ketiga fraksi tersebut adalah ekstrak 

etil asetat dengan nilai IC50 sebesar 10,46 bpj.  

3. Penelitian Shoffiyanti dkk, 2019 dengan judul “Penghambatan ɑ-Amilase 

dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Daun Alpukat”. Penelitian 

ini menguji potensi daun alpukat (Persea americana Mill) dalam 

menghambat enzim ɑ-amilase dan sebagai antioksidan. Sampel daun 

alpukat didapatkan secara resmi dari Balitro (Badan Penelitian Tanaman 

Rempah dan Obat). Sampel awal di ekstraksi dengan cara maserasi dengan 

pelarut etanol 70%. Setelah diperoleh maserat, kemudian diuapkan 

menggunakan mesin vacum rotary evaporator hingga di dapatkan ekstrak 

yang kental. Setelah itu, dilakukan analisis fitokimia untuk melihat adanya 

kandungan metabolit sekunder flavonoid, alkaloid, saponin, fenol, steroid, 

dan triterpenoid sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Uji penghambatan 

dilakukan dengan menggunakan pereaksi DNS. Setelah itu, absorbansinya 

diukur menggunakan spektrofotometer Uv-Vis pada rentang panjang 

gelombang 490-540 nm. Hasil dari penapisan fitokimia pada penelitian ini 

menunjukan hasil yang sejalan dengan hasil penapisan yang pernah 

dililakukan peneliti pada jurnal penelitian sebelumnya, yakni daun alpukat 

secara positif memiliki kandungan tanin, saponin, alkaloid, flavonoid, 

steroid dan tidak ditemukan terpenoid.  Uji inhibisi enzim α-amilase daun 
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alpukat  menggunakan variasi konsentrasi 90μg/mL, 150μg/mL, 

260μg/mL, 450μg/mL dan 780μg/mL dan konsentrasi acarbose yang 

digunakan adalah 16μg/mL, 25μg/mL, 39μg/mL, 61μg/mL, 95μg/mL. 

Hasil nilai IC50 yang diperoleh dari sampel daun alpukat yaitu 

139,01μg/mL, adapaun nilai IC50 acarbose sebagai pembanding atau 

adalah sebesar 42,6973 μg/mL. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa 

ekstrak etanol 70% daun alpukat memiliki kemampuan untuk menginhibisi 

enzim a-amilase, nilai IC50 sebesar 139,1 μg/mL. Potensi relatif dari 

ekstrak alpukat ini adalah 0,3 kali lebih rendah dibandingkan dengan 

acarbose, yang menunjukkan bahwa daun alpukat memiliki potensi 

sebagai pengobatan untuk diabetes mellitus. Selain itu, masih ada 

kemungkinan untuk mengidentifikasi senyawa aktif yang ada di dalamnya  

(Fajriah Shoffiyanti et al., 2019). 

4. Pada jurnal yang ditulis oleh Lulu Alda Alfiani, 2022 dengan judul “ Uji 

Aktivitas Penghambatan Enzim α–amilase oleh Ekstrak Herba Ciplukan 

(Physalis Angulate L.) Secara In Vitro” membahas tentang uji aktivitas 

penghambatan enzim α-amilase menggunakan estrak herba ciplukan. 

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi hingga dihasilkan ekstrak 

kental. Setelah itu, dilakukan analisis fitokimia untuk mengidentifikasi zat-

zat kimia yang terkandung dalam tumbuhan ciplukan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalamtumbuhan ciplukan terdapat senyawa-senyawa 

metabolit sekunder seperti tannin, saponin, fenol ,alkaloid, dan flavonoid. 

Uji penghambatan α-amilase diukur dengan alat spektrofotometer UV-Vis 

untuk membaca absorbansi pada rentang panjang gelombang 400-800 nm. 

Uji penghambatan α-amilase sampel dan acarbose menggunakan variasi 

konsentrasi  100μg/mL, 250μg/mL, 500μg/mL, 750μg/mL, dan 1.000 
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μg/mL, lalu nilai IC50 dihitung. Hasil IC50 yang diperoleh adalah 241,32 

μg/mL pada acarbose dan 735,45 μg/mL pada ekstrak herba ciplukan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penghambatan aktivitas enzim α-

amilase di acarbose lebih besar dari pada ekstrak herba ciplukan. 

Penelitian ini akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan sampel berupa batang, daun, akar, 

herba dan bunga sedangkan sampel pada penelitian ini adalah sampel berupa 

rimpang dimana belum banyak yang melakukan penelitian ini. Dalam penelitian 

ini akan diuji aktivitas penghambatan enzim α-amilase dari ekstrak etanol rimpang 

lempuyang gajah karena dalam penelitian terdahulu melaporkan ekstrak etanol 

lempuyang gajah memiliki aktivitas antidiabetes. Oleh karena itu, peneliti 

bermaksud menguji aktivitas penghambatan enzim α-amilase dari rimpang 

lempuyang gajah dalam terapi diabetes mellitus. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas penghambatan enzim α-amilase ekstrak etanol 

rimpang lempuyang gajah (Zingiber Zerumbet L.) 

2. Untuk mengtahui nilai IC50 ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah 

(Zingiber Zerumbet L.) dalam menghambat enzim ɑ-amilase 

F. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Mahasiswa 

Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan mengembangkan kapasitas 

keilmuan khususnya yang berkaitan dengan penghambatan enzim α-amilase 

ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 
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2. Untuk Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pembanding untuk 

mengarahkan dan menyumbangkan ide pada peningkatan metode belajar 

mengajar serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai 

efek penghambatan enzim α-amilase oleh ekstrak etanol dari rimpang lempuyang 

gajah (Zingiber zerumbet L.). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

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

1. Klasifikasi 

Selama bertahun-tahun, Zingiber zerumbet L. sudah banyak digunakan 

sebagai obat tradisional. Di Indonesia sendiri Zingiber zerumbet L. dikenal 

dengan nama Lempuyang Kebo atau Lempuyang Gajah di daerah Jawa dan 

disebut Lempuyang Paek di daerah Madura (Muhtadi et al., 2019). 

Regnum : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus  : Zingiber 

Spesies  : Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. (Lianah, 2019) 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rimpang Lempuyang Gajah (Zakaria et al., 2011) 
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2. Deskripsi dan Morfologi 

Lempuyang gajah umumnya dikenal sebagai tumbuhan herbal yang dapat  

tumbuh alami di lingkungan lembab dan dataran rendah atau lereng bukit. 

Tumbuhan memiliki berbagai macan nama di Asia. Di Indonesia dan Malaysia 

tumbuhan ini dikenal sebagai lempoyang, di India dikenal dengan nama  Ghatian 

dan Yaiimu, di Bangladesh dikenal dengan Jangli adha,  di Hawai  dikenal dengan 

nama  Awapuhi, dan di Arab dikenal dengan nama Zurun-bah (Zakaria et al., 

2011). 

Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) adalah salah satu tumbuhan terna 

tahunan dimana batang semunya tersusun atas lapisan pelepah daun berwarna 

hijau melengkung yang mampu tumbuh sepanjang 1-2 m, ukuran kecil 

memanjang, memiliki batang bawah tanah yang tumbuh tepat di bawah 

permukaan tanah (Evizal, 2013). Lempuyang gajah dapat dicirikan dengan adanya 

pulvinus antara pangkal tangkai daun dan ligula, batang dapat tumbuh setinggi 

kira-kira 1-2 m. Daunnya terkadang berwarna hijau atau keunguan di bawah 

pucuk yang masih muda, dengan ketebalan 25-35 cm dengan pelepahnya 

terangkat kuat dari permukaan bawah. Tangkai daunnya kira-kira panjangnya 6 

mm dan memiliki ligula (lidah daun). Bunga tumbuh dari rimpang yang memiliki 

panjang 6 -12 cm, berwarna merah ketika sudah tua dan berwarna hijau saat masih 

muda (Zakaria et al., 2011). Lempuyang gajah memiliki cadangan makanan yang 

disebut umbi atau rimpang dengan diameter 4 cm. Daging rimpang lempuyang 

gajah berwarna kuning pucat dan berasa pahit getir (Evizal, 2013). Simplisia 

rimpang lempuyang gajah berupa bagian irisan yang berbentuk memanjang 

hingga bulat, permukannya kasar dan berserabut-serabut. Jika diperhatikan, 

bagian luar atau permukaan luar meiliki warna yang lebih gelap, pada permukaan 
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dalam terlihat batas yang jelas antara steel dengan korteks, patahan tidak rata serta 

bagian luarnya berwarna cokelat agak kekuningan (KEMENKES, 2017). 

 

 

 

 

 

                                         (a)                                     (b) 

Gambar 2. (a) Daun dan Batang Lempuyang Gajah ; (b) Pembungan Lempuyang 
Gajah (Zakaria et al., 2011) 

3. Kandungan 

Rimpang lempuyang gajah memiliki kadar pati 60%, serat 6,5% dan 

minyak atsiri 0,8% (Evizal, 2013). Skrining fitokimia penelitian sebelumnya 

menjelaskan bahwa ekstrak kental Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm 

mengandung banyak kandungan senyawa kimia bermanfaat yaitu alkaloid, 

flavonoid, fenol, tanin, saponin, terpenoid, glikosida dan polifenol (Chang et al., 

2012). Lempuyang gajah juga mengandung minyak atsiri 0,82% yang terdiri dari 

kariofilen, ar-kurkumen, humulenol I,II, kariofilenoksid, humulenepoksid I, II, III, 

y-kadinen, zerumbonoksid. Pada ras tertentu ditemukan kamfen, humulen, 

zerumbon, mirsen, α-terpineol, γ-terpinen, zerumbonoksid, (+)-humulenol I, (+)-

humulenol II, heksahidrohumulenol II, asetil afzelin, diasetil afzelin, kurkumol, 

kurkumenol, isokurkumenol, prokurkumenol, kurkumadiol, kurdion, 

dehidrokurdion, furanodienon, isofuranodienon, zederon, furanodien (suatu 

turunan germaken), kurserenon, epikurserenon, isofuranogermakren, 
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furanogermakren, asam 4-metoksisinamat, kurkuminoid (turunan diaril heptanoid) 

(Silalahi, 2018)  

4. Manfaat 

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

dari keluarga jahe-jahean (Zingiberacrace) yang sering dimanfaatkan sebagai obat 

di Indonesia. Lempuyang gajah sejak dahulu  digunakan sebagai bahan obat 

tradisional maupun sebagai bahan baku untuk membuat jamu. Adapaun industri 

makanan, lempuyang gajah banyak digunakan untuk meningkatkan aroma dari 

suatu masakan dan appetizer (Silalahi, 2018). Umbi atau rimpang lempuyang 

gajah digunakan untuk menurunkan demam, mengatasi batuk dan asma, cacingan 

dan penyakit kulit. Untuk anak-anak yang terkena demam, rimpangnya ditumbuk 

hingga setengah halus atau halus lalu ditempelkan pada kening atau perut (SN 

Darwin et al., 1991). 

Lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.)  diketahui memiliki khasiat obat 

tertentu seperti, antitumor, antipiretik, antiinflamasi, antialergi,  antibakteri, dan 

memiliki aktivitas agregasi platelet. Tumbuhan lempuyang gajah ini juga 

diketahui  mengandung sesquiterpenoid, flavonoid, turunan kaempferol, vanilin, 

senyawa aromatik dan senyawa polifenol lainnya (Rohmah et al., 2022). 

Sesquiterpenoid zerumbone mempunyai efek antiradang, analgesik, dan 

antikanker, digunakan untuk mengobati sakit perut , luka memar akibat pukulan, 

sebagai obat bius untuk sakit gigi, serta untuk mengobati jamur kulit dan kurap 

(Lallo et al., 2018). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lallo dkk 2018, mengungkapkan 

hasil analisis tentang kandungan zerumbone dalam ekstrak lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.) bahwa tanaman ini memperlihatkan kemampuan untuk 
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menghambat aktivitas bakteri Mycobacterium tuberculosis yang penyebab 

penyakit tuberkulosis pada tingkat konsentrasi 0,1%. 

B. Diabetes Mellitus 

1. Definisi Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit yang terjadi karena adanya 

kelaianan pada sistem metabolisme pada karbohidrat, lemak, dan protein yang 

biasanya ditandai dengan adanya hiperglikemia (Barbara G. Wells et al., 2015). 

Diabetes Mellitus ditandai dengan terjadinya peningkatan kadar gula darah, 

dimana meningkatnya kadar gula dalam darah ini terjadi akibat kerusakan kelenjar 

pankreas sehingga hanya sedikit insulin yang dapat dihasilkan atau bahkan tidak 

ada insulin. Hormon insulin yang menurun mengakibatkan meningkatnya 

penyerapan glukosa dalam darah (Nurjanah et al., 2020). Menurut American 

Diabetes Association (ADA) terdapat karakteristik utama penanda terjadinya 

diabetes mellitus, yaitu buang air kecil menjadi lebih sering (poliuria), minum 

menjadi lebih banyak (polidipsi), dan penurunan berat badan (Brunton et al., 

2008). 

Tabel 1. Kriteria Penegakan Diagnosis Diabetes Mellitus (Papadakis & McPHEE, 

2019) 

Kriteria Normal Pradiabetes Diabetes 

Kadar Glukosa Puasa 
< 100 mg/dL 

(5.6 mmol/L) 

100-125 

mg/dL(5,6-6,9 

mmol/L) 

≥126 mg/dL (7,0 

mmol/L) 

Glukosa Plasma 2 Jam 

Setelah Makan 

<140 mg/dL 

(7.8 mmol/L) 

≥140-199 mg/dL 

(7,8-11,0 

mmol/L) 

≥ 200 mg/dL 

(11,1 mmol/L) 

Kadar Hemoglobin 

Terglikasi 
< 5,6% 5,7-6,4% ≥ 6,5% 
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2. Klasifikasi Diabetes Mellitus 

a. Diabetes Mellitus Tipe I 

Diabetes Mellitus tipe I umumnya ditemui pada anak-anak atau pada masa 

dewasa awal yag merupakan hasil dari proses autoimun yang menghancurkan sel 

pankreas (Barbara G. Wells et al., 2015). Gangguan metabolik yang terjadi pada 

glukosa menyebabkan diabetes tipe I, yang ditandai dengan peningkatan kadar 

glukosa darah melebihi batas normal. Kondisi ini timbul karena sistem kekebalan 

tubuh yang salah mengenali dan menyerang sel beta pankreas, yang menyebabkan 

produksi insulin menjadi sangat terbatas. Dampak dari kurangnya insulin ini  

masuknya protein dan lemak ke dalam aliran darah mengakibatkan kelemahan dan 

penurunan berat badan pada tubuh  (Sunarto, 2011). 

b.   Diabetes Mellitus Tipe II 

Diabetes Mellitus tipe II merupaka jenis diabetes yang sering dijumpai, 

bermula dari sel-sel tubuh yang tidak mampu sepenuhnya merespon terhadap 

insulin atau sering disebut resistensi insulin (International Diabetes Federation, 

2021). Insulin adalah hormon yang bekerja dengan menghambat atau menekan 

pembentukan enzim-enzim glukoneogenik, seperti fruktosa- 1,6-difosfatase, 

glukosa-6-fosfatase, dan karboksilase piruvat sehingga insulin dapat 

mengedalikan proses metabolisme karbohidrat (Sunarto, 2011).  Saat retensi 

insulin terjadi, hormon ini kurang efektif sehingga mendorong peningkatan 

produksi insulin. Resistensi insulin pada akhirnya akan membentuk kerugian 

dimana terjadinya hiperglikemia berat yang berujung pada berkurangnya produksi 

insulin dalam tubuh. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2, insulin yang terdapat 

didalam tubuh tidak bisa bekerja secara baik karena reseptor insulin yang ada 

pada sel berkurang, akibatnya hanya sebagian kecil glukosa yang bisa masuk 

kedalam sel. Hal tesebut menyabkan glukosa yang masuk hanya sedikit, maka 
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terjadilah kekurangan glukosa dalam sel. Glukosa yang tidak masuk dalam sel 

kemudian menumpuk didalam darah sehingga menyebabkan hiperglikemia dan 

penyakit lain (Sunarto, 2011). 

c.   Diabetes Mellitus Gestasional (DMG) 

Diabetes melitus gestasional (GDM) merupakan kelainan pada toleransi 

glukosa yang ditemukan pada kondisi ibu hamil. Diabetes melitus gestasional 

merupakan suatu kondisi diabetes yang terjadi pada wanita yang belum pernah 

terdiagnosis diabetes dan memiliki kadar gula darah tinggi selama kehamilan 

(Adil, 2021). Secara umum, diabetes gestasional ditemukan pada ibu hamil 

setelah memasuki trimester kedua atau setelahnya. Diketahui sebanyak 7% wanita 

mengalami diabetes gestasional tersebut. Biasanya, sekitar 50% wanita yang 

mengalami diabetes gestasional akan kembali ke status normal setelah kehamilan 

berakhir, akan tetapi resiko untuk terkena diabetes tipe II meningkat atau lebih 

besar dibandingkan dengan wanita dengan keadaan normal (Barbara G. Wells et 

al., 2015). Diabetes gestasional erat kaitannya dengan komplikasi pada masa 

kehamilan, seperti peningkatan kebutuhan operasi caesar, peningkatan risiko 

ketonemia, preeklamsia, dan infeksi saluran kemih, serta peningkatan morbiditas 

perinatal (hipoglikemia neonatus, makrosomia, dan ikterus neonatorum) (Plows et 

al., 2018) 

d. Penggunaan obat Antidiabetes 

Penatalaksanaan dan mencegah komplikasi pada pasien diabetes dilakukan 

dengan cara mengatur kadar glukosa yang tepat melalui pengobatan farmakologis 

dan nonfarmakologis. Pengobatan secara nonfarmakologis meliputi perbaikan 

asupan nutrsi yang sehat serta perbaikan pola hidup pada penderita diabetes, 

seperti tidak minum alkohol dan merokok. 
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Pengobatan secara farmakologi diabetes dapat dilakukan dengan 

menggunakan obat hipoglikemik antara lain acarbose, metformin , glibenclamide 

atau dengan menggunakan obat alami yang dapat menurunkan kadar gula darah 

(Mahfur & Wlid, 2019). 

Obat-obatan antidiabetes umumnya ditujukan untuk penderita Diabetes 

Mellitus tipe II. Berikut adalah penggolongan obat antidiabetes : 

1) Golongan Sulfonilurea 

Mekanisme aksi sulfonilurea yaitu untuk merangsang sel beta pankreas 

untuk melepaskan insulin. Sulfonilurea ditunjukkan hanya kepada pasien diabetes 

mellitus tipe II karena obat-obatan ini membutuhkan sel beta pankreas yang 

berfungsi untuk menghasilkan efeknya pada glukosa darah (Papadakis & 

McPHEE, 2019). Generasi pertama sulfonilurea meliputi asetoheksamida, 

tolazamid, tolbutamida, dan klorpropamid. Adapaun generasi kedua sulfonilurea 

yaitu glimepirid, glyburide (glibenclamide), gliclazid, dan glipizid (Brunton et al., 

2008). 

2) Golongan Meglitinid 

Meglitinid dan sulfonilurea adalah kelompok obat yang memiliki efek 

serupa dalam mengurangi kadar glukosa dengan merangsang pelepasan insulin 

dari pankreas. Namun, produksi insulin oleh pankreas dipengaruhi oleh kadar 

glukosa dan berkurang saat kadar glukosa dalam darah rendah. Golongan obat 

meglitinid memiliki efek merangsang produksi insulin dengan cara menghalangi 

fungsi saluran K yang tidak bergantung pada ATP pada sel beta pankreas (Barbara 

G. Wells et al., 2015). 

3) Golongan Biguanid 

Metformin adalah obat golongan biguanid yang paling umum diresepkan. 

Metformin adalah antihiperglikemik, bukan hipoglikemik. Metformin tidak 
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merangsang pelepasan insulin dari pankreas dan umumnya tidak menyebabkan 

hipoglikemia. Mekanisme kerja metformin yaitu menurunkan kadar glukosa 

dengan cara menurunkan produksi glukosa dihati serta meningkatkan insulin aksi 

di jaringan otot dan lemak (Brunton et al., 2008). 

4) Golongan Thiazolidinediones 

Secara tidak langsung golongan ini meningkatkan sensitivitas insulin pada 

otot, hati, dan jaringan lemak. Thiazolidinediones merupakan agonis peroxisome 

proliferator activated receptor-y (PPAR y). PPAR mengaktifkan responsif gen 

pada insulin berfungsi mengatur metabolisme lipid dan karbohidrat. 

Thiazolidinediones pada prinsipnya bekerja untuk meningkatkan sensitivitas pada 

insulin pada jaringan periferal dan efektif jika ada insulin. Thiazolidinediones 

mengurangi produksi glukosa oleh hati dan untuk meningkatkan aliran glukosa ke 

otot dan jaringan adiposa, diperlukan peningkatan produksi dan perpindahan jenis 

transporter glukosa yang khusus. Thiazolidinediones juga merangsang aktivitas 

gen yang mengatur proses metabolisme asam lemak pada jaringan perifer 

(Brunton et al., 2008). 

5) Penghambat enzim  α-glukosidase 

Acarbose sebagai salah satu penghambat enzim α-glukosidase bekerja 

dengan efek menunda penyerapan glukosa di dalam usus. Dampaknya adalah 

mencegah peningkatan kadar gula darah setelah makan. Menghambat enzim α-

glucosidase akan mengurangi pengambilan pati, disakarida dan dekstrin di usus 

dengan menghambat tindakan enzim tersebut di dalam interstin. Dengan 

memperlambat aktivitas enzim α-glikosidase di permukaan usus, maka 

peningkatan kadar glukosa dalam darah dapat dicegah pada individu sehat dan 

pasien diabetes mellitus (Brunton et al., 2008). 
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C. Hidrolisis Pati 

Pati merupakan suatu jenis polimer yang terdiri dari glukosa dengan rumus 

molekul (C6H10O5)n. Pati adalah komponen utama yang diproduksi oleh 

tumbuhan sebagai tempat penyimpanan glukosa berlebih. Pati terdiri dari dua 

jenis karbohidrat, yaitu amilopektin dan amilosa, yang memiliki komposisi yang 

beragam. Amilosa adalah satu jenis polimer rantai lurus terdiri dari banyak 

molekul glukosa yang terhubung melalui ikatan α 1,4 glukosida. Jenis yang kedua 

adalan amilopektin yang mengandung cabang pada rantai karena adanya ikatan α 

1,6 glukosida pada beberapa bagian. Ikatan glikosidik dalam pati memiliki 

kestabilan yang cenderung tinggi dalam kondisi basa tetapi memiliki kestabilan 

yang rendah dalam kondisi asam. Enzim pemecah pati juga dapat menyebabkan 

ikatan tersebut berpisah.  Polisakarida, jenis karbohidrat ini banyak ditemukan di 

alam, terutama pada sebagian besar tanaman. Pati terdapat di dalam akar, batang, 

daun dan juga biji-bijian (Nangin & Sutrisno, 2015).  

Proses hidrolisa adalah suatu proses di mana polimer dipecah menjadi 

molekul penyusun yang lebih sederhana, seperti maltosa,  dekstrin, dan glukosa. 

Proses penguraian secara hidrolisis bisa dilakukan dengan menggunakan zat asam 

atau enzim sebagai agen pengkatalis. Penggunaan asam atau enzim dalam 

perlakuan hidrolisis berperan dalam meningkatkan kecepatan reaksi hidrolisis 

pati. Meningkatnya peminat untuk mengunakan enzim amilase dikarenakan 

sifatnya yang ramah lingkungan, kemampuannya untuk melakukan pemecahan 

yang lebih spesifik, dan tidak menyebabkan perubahan rasa pada produk akhir. 

Penguraian pati dengan menggunakan enzim amilase dapat mencapai tingkat 

penguraian pati sebesar 42%-97%, tergantung pada jenis pati yang digunakan 

serta lamanya waktu inkubasi. (Nangin & Sutrisno, 2015). 



 

 

 

 

21 

 

 

Proses ini terjadi melalui 3 langkah yang meliputi gelatinisasi, likuifikasi, 

dan sakarifikasi. Gelatinasi adalah proses awal sebelum terjadi likuifikasi, di mana 

granula pati membesar karena dipanaskan yang menyebabkan putusnya ikatan 

hidrogen antara molekul dalam ikatan glikosidik pati. Gelatinasi adalah proses 

yang sangat penting karena berperan dalam menentukan kecepatan likuifikasi. 

Likuifikasi adalah tahap penting dalam hidrolisis enzimatik di mana α-amilase 

mengontrol proses pemecahan pati menjadi molekul yang lebih sederhana seperti 

dekstrin, oligosakarida dan maltosa (Wahyuningsih, 2019). 

Biasanya enzim α-amilase dan enzim glukoamilase dipakai bersama-sama 

dalam proses pembentukan glukosa. Enzim α-amilase secara efisien 

menghancurkan ikatan amilosa dalam pati yang sudah mengalami gelatinisasi 

dalam waktu yang singkat. Kemudian, pada tahap sakarifikasi, enzim 

glukoamilase akan memecah pati menjadi glukosa dengan sempurna (Ramadhani, 

2018).  

D. Enzim 

Enzim adalah zat yang ada dalam organisme hidup dan berfungsi sebagai 

katalis untuk mempercepat reaksi kimia, serta memainkan peran penting sebagai 

faktor penentu kecepatan reaksi (Wahyuningsih, 2019). Molekul enzim memiliki 

kantung khusus yang disebut sebagai sisi aktif. Sebuah sisi yang aktif mencakup 

urutan samping asam amino yang membentuk sebuah permukaan tiga dimensi 

yang sesuai dengan substrat. Pada sisi aktif, substrat terikat membentuk hubungan 

dengan enzim membentuk kompleks enzim-substrat (ES), kemudian kompleks ini 

diubah menjadi enzim-produk (EP) yang terpisah (Harvey & Ferrier, 2011). 
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          Enzim + Pati          Enzim & Pati         Enzim + Produk 

Dalam persamaan tersebut terlihat bahwa saat enzim berinteraksi dengan 

pati, terbentuk suatu senyawa kompleks yang kemudian mengalami reaksi 

kesetimbangan dan menjadi enzim murni serta oligosakarida sebagai produk. 

Enzim meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan mengikat substrat, sehingga 

menghasilkan kestabilan dalam keseluruhan proses reaksi (Harvey & Ferrier, 

2011).   

Mekanisme enzim dalam suatu reaksi melibatkan terbentuknya kompleks 

antara enzim dan substrat. Maka, jika ada kendala dalam penyatuan substrat di sisi 

aktif enzim, itu dapat menghambat reaksi yang menggunakan enzim sebagai 

katalis. 

Aktivitas enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berbagai faktor 

dapat memengaruhi kecepatan reaksi enzim adalah sebagai berikut.  

a. Suhu 

Kenaikan suhu akan mempercepat kecepatan reaksi karena bertambahnya 

energi kinetik dan frekuensi benturan molekul-molekul yang terlibat dalam reaksi 

tersebut. Meskipun demikian, kenaikan suhu yang berlebihan dapat mengurangi 

kecepatan reaksi karena enzim mengalami kerusakan struktural akibat denaturasi 

(Harvey & Ferrier, 2011). 

b. Konsentrasi substrat 

Kecepatan reaksi yang dipercepat oleh enzim meningkat seiring dengan 

peningkatan konsentrasi substrat sampai mencapai kecepatan maksimal (Vmaks). 

Pada tingkat substrat yang tinggi, enzim akan jenuh terhadap substrat karena 

semua sisi aktif enzim telah terikat dengan substrat. 
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c. pH 

Pengetahuan mengenai tingkat keasaman atau basa (pH) sangat penting 

saat bekerja dengan enzim karena enzim hanya efektif pada pH tertentu. 

Keseimbangan antara denaturasi enzim pada pH tinggi atau rendah dapat diamati 

melalui hubungan antara aktivitas dan konsentrasi ion hidrogen. Pada pH yang 

ekstrim, enzim dapat mengalami denaturasi karena diketahui bahwa Pada kondisi 

pH yang ekstrim, dapat terjadi denaturasi enzim karena diketahui bahwa enzim 

merupakan molekul protein, molekul protein kestabilannya dapat dipengaruhi 

oleh tingkat keasaman lingkungan dan kondisi keasaman yang ekstrim molekul-

molekul protein dari enzim akan rusak (Harvey & Ferrier, 2011).  

Menghambat suatu proses dapat dilakukan oleh inhibitor dengan tiga jenis 

mekanisme berbeda, yaitu secara kompetitif, unkompetitif, atau nonkompetitif. 

Pada penghambat kompetitif, zat penghambat dan zat substrat bersaing untuk 

mengikat ke enzim. Umumnya, inhibitor kompetitif mempunyai struktur yang 

serupa dengan substrat enzim yang asli. Maka baik substrat ataupun zat 

penghambat saling berlomba untuk bergabung dengan bagian aktif enzim. Apabila 

zat penghambat berhasil mendahului dan terikat dengan bagian aktif enzim, maka 

substrat tidak akan bisa lagi terikat dengan bagian aktif enzim. Pada inhibitor non 

kompetitif, molekul inhibitor terikat pada bagian enzim selain tempat pengikatan 

aktif, menyebabkan perubahan bentuk enzim. Pada keadaan ini, interaksi antara 

substrat dan kompleks enzim-inhibitor terhambat karena terjadi perubahan pada 

sisi aktif enzim (Ramadhani, 2018).  

F. Enzim α-amilase 

Amilase dapat dikategorikan sebagai saccharidase yakni enzim yang 

melapisi polisakarida. Amilase adalah enzim pencernaan yang diproduksi oleh 

kelenjar ludah dan pankreas. Tugas enzim amilase adalah untuk menguraikan 
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karbohidrat kompleks dalam makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana 

sehingga mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh (Ariandi, 2016). 

Enzim α-amilase merupakan jenis enzim yang bekerja di luar sel dan 

melakukan pemecahan ikatan 1,4-α-glikosidik pada gugus amilopektin dan 

amilosa. Proses ini menghasilkan senyawa yang lebih sederhana seperti dekstrin, 

maltosa dan glukosa. Enzim α-amilase berfungsi dalam proses pencernaan 

karbohidrat seperti pati dan glikogen yang ada pada mikroorganisme tumbuhan 

dan organisme tingkat tinggi yang memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki 

tingkat kompleksitas yang lebih tinggi (Robi’a & Sutrisno, 2015). 

 

 

 

 

   

 

Gambar 3. Struktur Enzim α-amilase (Monteiro De Souza & de Oliveira e 
Magalhães, 2010) 

Mekanisme kerja enzim α-amilase dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pada 

molekul amilosa dan olekul amilopektin. Dalam molekul amilosa, α-amilase 

bekerja melalui dua tahap, dimana tahap pertama melibatkan degradasi amilosa 

menjadi maltosa dan maltotriosa secara acak. Ini adalah peristiwa yang terjadi 

dengan cepat dimana penurunan tingkat kehancuran disertai dengan penurunan 

kekentalan yang tiba-tiba. Dalam tahap kedua, pembentukan glukosa dan maltosa 

terjadi sebagai produk akhir yang dihasilkan dan tidak terjadi dengan secara 

bebas. Pada molekul amilopektin, aktivitas α-amilase akan menghasilkan glukosa, 

maltosa, dan beberapa jenis dekstrin α-limit, serta oligosakarida yang terdiri dari 
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empat atau lebih molekul glukosa yang terhubung oleh ikatan α-1,6-glikosidik 

(Ariandi, 2016).  

Enzim α-amilase memiliki kemampuan untuk bekerja pada dua tingkat 

keasaman, yakni pada lingkungan yang bersifat asam dan netral. Pada kondisi 

yang asam enzim α-amilase dapat berfungsi dengan baik pada pH yang optimal 

antara 3.0 hingga 6.0, dan pada suhu antara 40º C hingga 115º C. Sementara itu, 

untuk α-amilase yang lebih stabil pada lingkungan netral, enzim ini dapat 

berfungsi dengan baik pada pH yang optimal antara 6.5 hingga 8.0, dan pada suhu 

antara 30º C hingga 40º C (Nurul Hidayati et al., 2018). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Chorotun Nisak (2020) diperoleh hasil bahwa suhu 

memengaruhi aktivitas enzim 𝛼-amilase, dimana dalam penelitian tersebut 

diketahui bahwa semakin tinggi suhu, semakin meningkat pula aktivitas α-

amilase. Pada suhu 37˚ C, aktivitas mencapai tingkat puncaknya. Pada suhu 45˚C, 

enzim mengalami penurunan keaktifan.  

Untuk menentukan aktivitas enzim α-amilase dapat digunakan beberapa 

metode sebagai berikut. 

1.   Metode Fuwa 

Metode ini berdasarkan pada pembentukan kompleks antara sisa pati yang 

tidak terurai dengan iodin. Ketika iodin ditambahkan, pati dapat diperiksa dengan 

melihat apakah ada perubahan warna menjadi biru atau ungu. Hal ini dipengaruhi 

oleh jumlah residu glukosa (monomer) penyusun pati tersebut. Semakin besar 

aktivitas penghambatannya, maka jumlah pati yang terhidrolisis semakin sedikit 

sehingga komplek iodin dengan pati yang terbentuk semakin banyak dan 

menghasilkan warna biru. Pengukuran menggunakan spektrofotometer dapat 

mengukur tingkat kekompleksan warna tersebut (Robyt, 1998). 
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2.   Metode DNSA 

Metode ini didasarkan pada gula pereduksi yang dihasilkan dari hidrolisis 

pati. Gula reduksi akan bereaksi dengan karbonil bebas pada DNSA (3,5 

dinitrosalicylic acid) yang berwarna kuning dalam suasana basa, lalu akan 

terbentuk asam 3-amino-5-nitrosalisilat menjadi warna jingga kemerahan. 

Senyawa inilah akan terserap pada spektrofotometri (Negrulescu et al., 2012). 

Prinsip yang digunakan dalam pengujian metode DNS adalah mengamati respons 

yang terjadi antara maltosa dan glukosa dengan DNS. Hal ini akan menghasilkan 

perubahan warna kompleks pada larutan uji dan berfungsi sebagai indikator 

keberadaan gula. Pengukuran aktivitas penghambatan α-amilase dilakukan 

menggunakan panjang gelombang 540 nm (Gaspersz et al., 2022).  

 

 

 

 

Gambar 4. Reaksi kimia glukosa dengan pereaksi DNS (Rismawati & Bahri, 

2016) 

Penggunaan DNS lebih dominan dalam mengukur aktivitas enzim yang 

menghasilkan gula yang mengalami reduksi. Kemudian, langkah-langkah dalam 

prosedur kerja menggunakan metode DNS ini lebih mudah karena jumlah 

prosedur yang relatif sedikit. Hal ini diperkirakan dapat mengurangi kesalahan 

sehingga data akhir yang diperoleh menjadi lebih optimal.  
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G. Acarbose 

Acarbose adalah suatu jenis oligosakarida yang diperoleh melalui proses 

fermentasi mikroorganisme. Bentuknya berupa serbuk berwarna putih dan 

memiliki berat molekul sebesar 645,6. Acarbose mudah larut dalam air dan rumus 

molekulnya adalah C25H43NO18 (Depkes RI, 2020).  Pemberian antidiabetik dapat 

dilakukan untuk menghambat enzim α-amilase. Acarbose merupakan salah satu 

obat antidiabetik yang dibuat dari oligosakarida buatan yang memiliki sifat 

sebagai penghambat kompetitif dan mampu menghentikan aktivitas enzim. 

Acarbose memiliki kemampuan untuk menghambat aktivitas enzim α-glukosidase 

dan juga mencegah kerja enzim α-amilase di pankreas (Eko Wirawan Budianto & 

Hairullah, 2017). 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Kimia Acarbose (Gendokesumo et al., 2022) 

Acarbose digunakan sebagai obat antidiabetes untuk mengobati diabetes 

mellitus tipe 2. Obat ini berfungsi menghambat aktivitas enzim α-amilase yang 

bertanggung jawab dalam pencernaan karbohidrat. Dengan demikian, acarbose 

dapat memperlambat proses pencernaan karbohidrat, mengurangi penyerapan 

glukosa dan mencegah tingginya kadar glukosa dalam darah setelah makan 

(Mahfur & Wlid, 2019). Acarbose juga berfungsi sebagai inhibitor enzim α-

glukosidase. Penghambatan kerja enzim α-glukosidase menyebabkan terjadi 
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penurunan hidrolis pati di usus halus sehingga hanya sedikit glukosa yang 

terbentuk dan dapat diabsorbsi oleh mukosa usus halus (Sinulingga et al., 2020). 

H. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan memisahkan suatu substansi kimia yang larut 

dari bahan yang tidak larut dengan menggunakan bantuan agen pemisah berupa 

pelarut cair (Rosidah et al., 2015). Ekstraksi merupakan tahap dimana sebuah zat 

terlarut ditarik dari larutannya dalam air menggunakan pelarut yang tidak 

bercampur. Pemisahan solut melalui ekstraksi pelarut melibatkan perpindahan 

solut antara dua cairan yang tidak dapat dicampur. Terdapat berbagai 

kemungkinan menarik dalam pemisahan analisis posisi zat-zat terlarut antara dua 

cairan yang tidak dapat bercampur (Hasrianti et al., 2016). Direktorat Jenderal 

Pengawasan Obat dan Makanan menggolongkan beberapa metode ekstraksi yaitu 

maserasi, refluks, perkolasi, ekstraksi dengan alat soxhlet, infus, digesti, dan 

dekok. 

1.  Maserasi 

Dalam metode maserasi, simplisia diekstraksi dengan menggunakan 

pelarut yang sesekali diaduk pada suhu ruangan. Kemudian dilakukan proses 

penyaringan dan pemerasan, dimana pelarut ditambahkan kembali setelah 

penyaringan pertama, dan seterusnya. Ada beberapa keunggulan dari metode 

maserasi, yang pertama adalah metode ini lebih simpel dan tidak memerlukan 

peralatan yang rumit. Selain itu, metode ini juga lebih ekonomis daripada metode 

lainnya. Yang terakhir, metode maserasi dapat mencegah kerusakan pada senyawa 

yang tidak tahan panas.   

Prinsip ekstraksi metode maserasi yaitu dengan merendam serbuk dalam 

cairan penyari yang cocok selama beberapa hari pada suhu ruangan dan dilindungi 



 

 

 

 

29 

 

 

dari sinar matahari. Larutan penyari dapat masuk ke sel melalui membran sel. 

Kandungan dalam sel akan terlarut karena adanya perbedaan tingkat konsentrasi 

antara larutan di dalam dan di luar sel. Larutan yang memiliki konsentrasi yang 

tinggi akan didorong keluar dan digantikan oleh cairan penyari yang memiliki 

konsentrasi yang rendah (proses difusi). Kejadian itu berlangsung hingga 

mencapai titik di mana terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di dalam 

sel dan di luar sel (Hasrianti et al., 2016).  

2.   Refluks 

Refluks merupakan salah satu metode ekstraksi yang melibatkan 

pemanasan. Prinsip dasar dari metode refluks adalah bahwa pelarut yang mudah 

menguap akan dipanaskan sampai suhu tinggi, namun kemudian akan 

dikondensasikan oleh kondensor sehingga kembali menjadi cairan dan jatuh 

kembali ke dalam wadah atau sistem dengan bantuan pendingin balik (Hasrianti et 

al., 2016). Umumnya proses dilakukan berulang kali pada residu pertama sampai 

3-5 kali. 

3.   Perkolasi 

Perkolasi merupkan proses ekstraksi yang melibatkan penyaluran zat 

pelarut organik melalui sampel sehingga zat pelarut dapat mengambil senyawa 

organik bersamanya. Namun, tingkat keberhasilan dari proses ini hanya akan 

meningkat dengan signifikan untuk senyawa organik yang sangat dapat larut 

dalam jenis pelarut yang digunakan  (Hasrianti et al., 2016). Dalam metode 

perkolasi, ekstraksi dilakukan pada suhu ruangan dengan menggunakan pelarut 

yang selalu diganti dengan yang baru sampai proses tersebut selesai. Proses ini 

terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengembangan bahan, proses maserasi di 

antara, dan tahap perkolasi yang sebenarnya. Perkolasi dilakukan secara terus 
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menerus hingga diperoleh ekstrak dengan jumlah 1-5 kali lebih banyak dari 

bahan yang digunakan. 

4. Soxhlet 

Proses Soxhlet dilakukan menggunakan perangkat khusus dan 

menggunakan pelarut yang selalu segar. Hal ini memungkinkan ekstraksi terjadi 

tanpa henti dengan jumlah pelarut yang tetap dan adanya pendinginan yang terus-

menerus.  

5.   Infus 

Proses infus melibatkan ekstraksi dengan air sebagai pelarutnya pada suhu 

yang sama dengan air mendidih. Dalam metode infus, ekstraksi dilakukan dengan 

menggunakan air sebagai pelarut pada suhu yang sama dengan air mendidih, yaitu 

900C. Bejana infus kemudian direndam dalam air mendidih selama jangka waktu 

antara 15 hingga 20 menit  (Hasrianti et al., 2016). 

6.   Digesti 

Metode ini dilakukan dengan pengadukan secara terus-menerus pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, biasanya dilakukan pada 

suhu 400 hingga 500 C (Hasrianti et al., 2016). 

7.   Dekok 

Dekok ialah metode penyeduhan infus yang dilakukan selama waktu yang 

lebih lama (lebih dari atau sama dengan 30 menit) dengan menggunakan suhu 

hingga mencapai titik didih air.  

I. Microplate Reader 

Microplate reader merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk 

membaca piringan kecil yang disebut lempeng mikro atau microplate. Microplate 
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reader adalah spesialis spektrofotometer yang dirancang untuk membaca hasil 

ELISA secara spesifik dalam sampel. Sistem Microplate reader mendeteksi 

cahaya yang berasal dari sampel, menghasilkan reaksi yang produknya dapat 

dibaca oleh spektrofotometer. Microplate reader atau yang disebut  juga enzyme-

linked immunosorbent assay (ELISA) merupakan alat diagnostik high-throughput 

untuk mendeteksi keberadaan biomarker dalam darah atau urin. Salah satu contoh 

situasi di mana pengujian dengan menggunakan sampel ini dapat dilakukan adalah 

setelah proses vaksinasi. Setelah proses vaksinasi dilakukan, kita dapat 

mengamati dan mengukur tingkat keberadaan antibodi dan antigen dalam tubuh. 

Dalam analisis makanan, microplate reader memegang peran penting dalam 

kuantifikasi asam amino, komponen gula, dan vitamin. Secara keseluruhan, 

microplate reader adalah alat penting untuk pengukuran biokimia dengan hasil 

tinggi di berbagai bidang seperti tes medis, pemantauan lingkungan, dan analisis 

makanan (Yang et al., 2022). 

Microplate Reader memiliki berbagai fungsi seperti mengukur fluoresensi 

dan luminesensi di tempat di mana bahan kimia pewarna dapat memancarkan 

cahaya atau fluoresensi saat terpapar cahaya. Penggunaan jumlah pantulan, 

penyerapan, dan perbedaan warna kemudian digunakan untuk identifikasi dan 

pengukuran kuantitas suatu bahan. 

Microplate reader atau yang disebut sebagai Enzyme- linked 

Immunosorbent Assay (ELISA) reader merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur nilai absorbansi suatu sampel, salah satu sampel yang digunakan adalah 

protein (Santoso et al., 2021). 

Microplate reader berbeda dengan spektrofotometer konvensional karena 

alat ini menggunakan filter untuk membatasi panjang gelombang yang digunakan 

dalam pembacaan, biasanya antara 400-750 nm. Akan tetapi, beberapa pembaca 
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mikroplater berfungsi dengan menggunakan jangkauan panjang gelombang antara 

340 hingga 700 nm. Banyak produsen menggunakan serat optik dalam sistem 

mereka untuk mengirimkan cahaya ke dalam lubang microplate yang berisi 

sampel. Pancaran sinar, yang melewati benda uji, memiliki ukuran diameter 

sekitar 1 hingga 3 mm. Sebuah sistem akan mengidentifikasi sinar yang berasal 

dari sampel, meningkatkan kekuatan sinyal, dan menentukan sejauh mana sampel 

menyerap sinar tersebut, kemudian mengonversikannya menjadi data dalam 

bentuk angka digital (World Health Organization., 2008). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Microplate Reader 

Prinsip kerja dasar microplate reader adalah menggunakan colorimeter 

fotolistrik atau spektrofotometer untuk mengukur perbedaan energi cahaya 

sebelum dan sesudah melewati zat uji. Perbedaan energi dalam cahaya yang 

disebabkan oleh penyerapan zat uji biasanya berbanding lurus dengan konsentrasi 

zat uji. Oleh karena itu, pembaca pelat mikro dapat mengukur konsentrasi zat uji 

melalui pengukuran optik penyerapan cahaya pada panjang gelombang selektif 

(Yang et al., 2022). 

Microplate reader ini dapat melakukan analisis dengan volume sampel 

yang sedikit sehingga lebih praktis dan ekonomis, jumlah variasi sampel yang 
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banyak sehingga lebih menghemat waktu dalam proses analisis, throughput 

sampel yang tinggi dan kemudahan penggunaannya (Durand et al., 2012). 

Microplate reader memiliki perbedaan dengan spektrofotometer dalam 

beberapa hal. Meskipun spektrofotometer lebih akurat, mampu mengukur pada 

berbagai panjang gelombang, merekam spektrum, melakukan pengukuran kinetik 

secara berkelanjutan, dan lebih sensitif, namun hal ini tidak berlaku untuk 

microplate reader. Berbeda dengan spektrofotometer, microplate reader memiliki 

keunggulan dalam hal kecepatan dengan kemampuan membaca sampel secara 

cepat. Selain itu, microplate reader juga bisa digunakan untuk membaca banyak 

sampel sekaligus. Selain itu, penggunaan volume yang lebih kecil seperti 200-500 

μl juga memungkinkan dalam microplate 96-well (Maulidia, 2020). 

Metode yang umum digunakan dalam membaca mikroplate adalah dengan 

menggunakan mikroplate berukuran 96-well. Penggunaan piring mikro ini 

umumnya dilakukan untuk mengukur sejumlah besar sampel dalam waktu yang 

bersamaan. Ini disebabkan oleh kemampuan unik microplate reader dalam 

mengukur banyak sampel dalam waktu yang lebih singkat daripada 

spektrofotometer yang hanya mampu mengukur satu hingga enam sampel 

sekaligus (Maulidia, 2020). 

J. Tinjauan Islam 

Kehidupan manusia dan tumbuhan saling terhubung secara erat. Sangat 

banyak kegunaan yang diperoleh oleh manusia dari tumbuhan, namun masih 

terdapat jenis tumbuhan yang masih belum diketahui kegunaannya. Tumbuhan 

adalah anugerah dan karunia Allah yang diberikan kepada semua ciptaan-Nya. Al-

Qur'an memaparkan beberapa petunjuk mengenai variasi tumbuhan yang ada, salah 

satunya adalah Q.S Asy-Syu’ara/26: 7, yaitu : 
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ََ)اَ  کَ ريٍْْ کَُلِ َز وْجٍ ن اَفِي ْه اَمِنْ کَ مَْا نْ ب  ت ْ َالْْ رْضِ ي  ر وْاَإِلَ  َ(٧و لَ َْ  

Terjemahnya : 

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

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan 

dengan peringatan Allah swt yang ditunjukkan kepada orang-orang kafir karena 

telah mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka. Kemudian, Allah swt 

menunjukkan kebesaran-Nya kepada mereka yang menentang dan tidak percaya 

kepada Rasul dan kitab-Nya dengan cara menciptakan bumi dan menyebabkannya 

ditumbuhi tumbuhan yang indah (Ghoffar, 2005). 

Dalam ayat tersebut, bisa dipahami bahwa manusia diminta untuk 

mengamati tumbuhan-tumbuhan yang indah dan bernilai tinggi yang telah 

diciptakan oleh Allah swt di bumi ini. Allah swt memerintahkan untuk 

menggunakan kecerdasan yang dianugerahkannya untuk merenungkan dan 

memahami makna ciptaan-Nya termasuk tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan 

sebagai obat.  

Secara hakikatnya, semua penyakit berasal dari Allah swt, sehingga hanya 

dialah yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkannya. Namun, agar bisa 

mencapai pemulihan tersebut, tentu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh. 

Allah secara langsung menurunkan penyakit, dan pada saat yang sama Allah akan 

memberikan solusi atau obat yang tepat untuk mengatasinya. Dalam salah satu 

hadis yang diriwayatkan imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah Rasulullah 

saw bersabda: 

ن  تَ  ر سُوْلَُاِللهَا لَْ  َ:َق  ل تَْالْْ ر ابَُيَ  َااُللهَع نْهَُق ال  َر ضِي  ؟َق ل َ:َن  ع مَََْد او ىو ع نَْاسُ ام ة َبْنَِشُر يْك 
ر سُوْلَُالل١ََِّّعِب ادَ  َد اءٍَو احِدٍ،َق الُوْاَ:يَ  َو ض ع َل هَُشِف اءًَاِلَّْ ي ض عَْد اءًَإِلَّْ او وْا،َف إِنََّالله َلَ َْ َو م اَاِللهَت د 

َ:َالْْ ر مَُ)رواهَالترمذَيَوابوداودَوابنَماجهَ( ؟َق ال   هُو 
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Artinya : 

“ Dari Usamah bin Syuraik ra ia berkata: Orang-orang Arab Badui berkata: 
wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?, Rasul menjawab: ya, wahai hamba 
Allah berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali 
menciptakan penawarnya kecuali satu penyakit. Mereka bertanya: penyakit apa itu 
wahai Rasulullah? Rasul menjawab: menjadi tua “ (HR. Tirmidzi, Abu Daud dan 
Ibnu Majah) 

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap orang yang sakit dianjurkan untuk 

menyembuhkan dirinya dengan cara berobat, namun dalam agam Islam dilarang 

berobat dengan sesuatu  yang diharamkan. Haram yang dimaksud disini adalah 

haram mulai dari segini bahan obat, proses pembuatan atau pengelolaan serta 

termasuk cara pengobatannya (Razali, 2021).  

Hadis tersebut juga mengungkapkan bahwa penyembuhan seseorang 

karena sebab-sebab tertentu tidak hanya perlu dirayakan dengan sukacita dan 

kelegaan semata, tetapi juga perlu untuk merenungkan dan memikirkan peristiwa-

peristiwa sebelumnya serta melakukan introspeksi diri serta mengakui keajaiban 

dan kuasa Allah swt (Ruslan, 2015).  

Dari segi ilmu pengetahuan, obat apa pun yang dikonsumsi, manusia 

seharusnya memikirkan dan merenungkan segala yang terkait dengan proses 

adanya obat tersebut. Mendalami dan melakukan penelitian terhadapnya juga 

merupakan salah satu kegiatan berpikir (tafakkar) dalam melihat tanda-tanda 

kebesaran Allah swt (Ruslan, 2015). 

Hadis ini dapat dipahami sebagai dorongan kepada pasien untuk mengatasi 

penyakit yang dideritanya. Karena jika orang sakit sudah merasakan suatu 

keyakinan bahwa ada obat yang akan dapat menghilangkan sakitnya, maka orang 

tersebut akan menaruh harapan dan tidak berputus asa dalam mengatasi 

penyakitnya. Selain itu, hadis ini juga memberikan dorongan kepada peneliti 

termasuk dokter dan apoteker untuk mencari obat dan menyelidikinya, terutama 

untuk penyakit yang belum diketahui obatnya.  
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Terdapat berbagai macam tumbuhan yang bermanfaat sebagai obat di 

dunia ini, salah satunya adalah jahe. Jahe adalah jenis tumbuhan obat yang 

dijelaskan dalam Q.S Al-Insan/76: 17. 

 

َمِز اجُه اَز نْْ بِيْلًًَ) کَ ان  كَأسًا َفِي ْه ا َ(١٧و ي سْق وْن   

Terjemahnya : 

“Di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe” (Kementrian 
Agama RI, 2019) 

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dikemukakan bahwa bagi mereka yang 

beriman dan berada di surga, akan diberikan minuman melalui wadah-wadah 

berbentuk gelas. Mereka diberikan minuman yang mengandung "kafur" yang 

suhunya dingin dan pada kesempatan lain diberikan minuman yang mengandung 

jahe yang suhunya hangat, demi menjaga keseimbangan bagi mereka (Ghoffar, 

2005).  

Tasfir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab, 2002 mengatakan 

bahwa jahe yang disebutkan dalam ayat ini merupakan sebuah mata air dari surga 

yang bernama shalsabila (Shihab, 2002). 

Meskipun demikian, terdapat keistimewaan tersendiri dalam penyebutan 

kata jahe dalam Al-Qur’an. Ini menunjukkan bahwa jahe memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan tanaman lain. Tumbuhan lempuyang gajah merupakan salah 

satu jenis jahe-jahean yang telah lama dipergunakan. Zingiber zerumbet L yang 

lebih dikenal dengan sebutan lempuyang gajah, merupakan salah satu jenis 

tumbuhan dari keluarga Zingiberaceae yang telah digunakan secara luas dalam 

pengobatan tradisional dan juga sebagai bahan dasar dalam pembuatan jamu 

tradisional. Lempuyang gajah memiliki efek analgesik, antiinflamasi, antitumor, 

dapat mengobati luka memar akibat pukulan, dan juga digunakan sebagai obat 
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tradisional untuk masalah perut. Namun belum banyak penelitian yang membahas 

manfaat lempuyang gajah dalam mengatasi diabetes. 

Pada dasarnya Al-Qur’an mengandung isyarat dan sejumlah informasi 

tentang pengobatan, bahkan terdapat berbagai pandangan dan pendapat di 

kalangan ulama, akan tetapi substansi makna pengobatan itu sendiri masih perlu 

diungkap berdasarkan isyarat nash (Ruslan, 2015).  

Penjelasan tentang pengobatan yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak 

sekomprehensif penjelasan yang kita temukan dalam pengobatan modern saat ini 

(medis). Sangat dapat dimengerti, karena Al-Qur'an tidak secara khusus 

diungkapkan dalam bentuk buku kedokteran atau pengobatan. Al-Qur'an 

diturunkan sebagai panduan bagi manusia agar mengikuti jalur yang benar dan 

memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek kehidupan. Walaupun begitu, 

Al-Qur'an juga mencakup informasi tentang pengobatan yang bisa dianggap 

sebagai saran bagi manusia untuk menjaga kesehatan mereka (Ruslan, 2015). 

Terkhusus kepada eksistensi Al-Qur'an yang memiliki fungsi sebagai 

penyembuh (al-syifā') dan ada beberapa pemahaman yang masih sedang dikaji 

dan dianalisis secara mendalam. Al-Qur'an juga bisa digunakan sebagai bacaan 

mantra (ruqyah) yang dapat membawa berkah bagi yang membacanya. Selain itu, 

ayat-ayat dalam Al-Qur'an memiliki kemampuan untuk menyembuhkan masalah 

psikis, kejiwaan, dan mental. Selanjutnya dapat berfungsi sebagai pengobatan 

baik untuk kebutuhan spiritual maupun fisik. Pandangan Al-Qur'an tentang 

pengobatan mencakup ayat yang menunjukkan pentingnya aspek kesehatan yang 

dapat melibatkan terapi pengobatan (Ruslan, 2015). 

Hadis juga banyak menyediakan informasi tentang kesehatan dan 

pengobatan, yang menjadikannya sumber hukum Islam yang signifikan setelah 

Al-Qur’an. Menurut perspektif teologis, ada banyak hadis Nabi saw yang 
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menyatakan bahwa setiap kali muncul wabah penyakit di masyarakat, pasti ada 

pengobatannya. Pandangan ini mengajarkan nilai keyakinan yang kuat untuk tidak 

menyerah dalam menghadapi sebuah penyakit, sambil memberikan dukungan 

sosial kepada para pasien. Dari pandangan ini, dapat dilihat bahwa dalam Islam 

diajarkan kepada umatnya untuk tetap memiliki sikap optimis, meskipun mereka 

sedang mengalami penyakit atau kondisi yang tidak menguntungkan. 

Dari penjelasan terkait ayat maupun hadis diatas, dapat diketahui bahwa 

pengobatan dalam dunia kesehatan yang dilakukan hingga kini, telah dipertegas 

dalam Al-Qur’an dan hadis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengidentifikasi 

aktivitas penghambatan enzim α-amilase dengan menggunakan ekstrak etanol 

rimpang lempuyang gajah. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

(Laboratorium biologi  dan laboratorium kimia analisis) Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar dan Fakultas Farmasi (Laboratorium Penelitian dan 

Pengujian) Universitas Muslim Indonesia. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Januari 2023 hingga bulan 

Juni 2023 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan eksperimental ilmiah yang dilakukan di 

laboratorium dengan beberapa langkah, yaitu melakukan ekstraksi dan menguji 

aktivitas penghambatan enzim α-amilase pada ekstrak etanol dari rimpang 

lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) 

C. Sampel 

Dalam penelitian ini jenis sampel yang digunakan adalah bagian rimpang 

tumbuhan lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.) yang telah berbentuk simplisia 

dan didapatkan dari supplier resmi toko jamu Babah Kuya di Bandung.  
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D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Dalam penelitian ini, beberapa peralatan yang dijadikan sebagai alat 

penunjang antara lain wadah kaca tertutup rapat, blender simplisia, vacum  rotary  

evaporator, labu alas bulat, penangas, microplate, microplate reader, inkubator, 

labu ukur, kertas saring, mikropipet, cawan porselen, timbangan analitik, kertas 

perkamen, batang pengaduk, gelas kimia, pipet tetes, spatel, pH meter dan gegep. 

2. Bahan 

Beberapa bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain aquades, 

etanol 70% (Onemed®), Simplisia rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet 

L.), enzim α-amilase (Insen®), kanji, acarbose standar (Sigma Aldrich®), Buffer 

fosfat pH 7 (Certipure®), HCl (Emsure®), Asam Dinitrosalisilat (Sigma Aldrich®), 

Sodium Potassium Tartrate Tetrahydrate(Emsure®), Dimetil Sulfoksida (EMD 

Millipore Corp.®), kertas saring, aluminium foil dan kertas perkamen,  

E. Prosedur Kerja 

1. Preparasi Sampel 

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

supplier resmi di Bandung. Simplisia rimpang lempuyang gajah tersebut 

kemudian dihaluskan menggunakan blender serbuk untuk mendapatkan serbuk 

kasar simplisia (Shavira et al., 2021). 

2. Ekstraksi 

Pentingnya melaksanakan pemilihan metode ekstraksi adalah karena hasil 

ekstraksi akan menunjukkan sejauh mana metode tersebut berhasil. Cara yang 

digunakan dalam mengambil ekstak dari rimpang lempuyang gajah adalah melalui 
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proses maserasi. Metode ekstraksi maserasi dipilih karena merupakan metode 

ekstraksi dingin yang terbilang mudah dilakukan karena alat dan prosedurnya 

sederhana. Metode ini juga memungkinkan senyawa aktif dalam bahan baku tidak 

rusak karena tidak melibatkan pemanasan. Metode ini dapat digunakan baik untuk 

bahan baku yang tahan maupun tidak tahan terhadap pemanasan. Zat-zat bioaktif 

seperti flavonoid, fenol dan tanin akan mengalami kerusakan saat terkena suhu di 

atas 50o C karena dapat mengubah struktur mereka sehingga menghasilkan 

ekstrak dengan kualitas rendah (Yuliantari et al., 2017). 

Simplisia rimpang lempuyang gajah yang sudah berbentuk serbuk kasar 

kemudian ditimbang sebanyak 400 gram kemudian dimaserasi menggunakan  

etanol 70% sebalnyak 3 liter selama 3 x 24 jam pada suhu ruang. Serbuk 

direndam sambil sekali- kali  diaduk. Maserat yang diperoleh kemudian diuapkan 

menggunakan vacum  rotary  evaporator hingga diperoleh ekstrak kental 

(Melannisa et al., 2012; Rejeki & Priyandari, 2017). 

3. Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α-Amilase 

Pengujian aktivitas penghambatan enzim ɑ-amilase dari sampel rimpang 

lempuyang gajah merujuk pada penelitian  Alfiani, 2022 dan Ramadhani, 2018 

a. Pembuatan Buffer Fosfat pH 6,8 

Buffer fosfat pH 7 dibuat dengan menyesuaikan penambahan HCl, 

kemudian diukur pH nya menggunakan pH meter hingga diperoleh buffer fosfat 

pH 6,8. 

b.   Pembuatan Enzim α-amilase  

Enzim α-amilase di timbang sebanyak 500 mg kemudian dilarutkan 

dengan buffer pH 6,8 sedikit demi sedikit hingga larut,  setelah itu dimasukkan ke 

dalam labu ukur. Cukupkan volume hingga 10 mL lalu kocok sampai homogen. 
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c.   Pembuatan Larutan Pati 1%  

Laritan pati 1% dibuat dengan cara menimbang pati kanji sebanyak 200 

mg, setelah itu dimasukkan ke dalam gelas kimia dan dilarutkan menggunakan 

aqudes sedikit demi sedikit, selanjutnya volume dicukupkan hingga 20 mL. 

d.   Larutan Seri Konsentrasi Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah  

Larutan ekstrak rimpang lempuyang gajah dibuat dengan menimbang 10 

mg ekstrak kental dan dilarutkan dengan dimetil sulfoksida (DMSO) 3 tetes,, 

selanjutnya dimasukkan ke labu ukur dan volumenya dicukupkan sampai 10 mL 

menggunakan buffer fosfat pH 6,8 sehingga di dapatkan larutan stok dengan 

konsentrasi 1000 µg/mL. Larutan stok 1000 µg/mL kemudian diencerkan lagi 

sampai di peroleh konsentrasi ekstrak 100 µg/mL, 200 µg/mL, 300 µg/mL, 400 

µg/mL dan 500 µg/mL. 

e. Larutan Seri Konsentrasi Acarbose  

Ditimbang acarbose sebanyak 10 mg kemudian dilarutkan pada 10 mL 

buffer fosfat pH 6,8 dalam labu ukur hingga diperoleh konsentrasi 1000 µg/mL. 

Larutan stok acarbose konsentrasi 1000 µg/mL diencerkan sehingga diperoleh 

larutan dengan konsentrasi  20 µg/mL, 40 µg/mL, 60 µg/mL, 80 µg/mL dan 100 

µg/mL. 

f. Larutan baku NaOH 2 N  

Sebanyak 0,8 g NaOH ditimbang lalu dilarutkan dengan air bebas CO2 

sampai volume 10 mL ke dalam labu ukur, sehingga didapatkan konsentrasi 2 N. 

g. Larutan Asam Dinitrosalisilat (DNS)  

Sebanyak 0,1 g asam dinitrosalisilat ditimbang kemudian tambahkan 2 ml 

NaOH 2 N, setelah itu tambahkan sodium potassium tartrate tetrahydrate 
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sebanyak 3 g ke dalam labu ukur, volume dicukupkan hingga 10 mL dengan 

aquadest. 

i.   Pengujian Efek Penghambatan Larutan Blanko  

Dipipet sebanyak 125 µL buffer fosfat pH 6,8 kemudian dimasukkan ke 

dalam microplate, tambahkan 125 µL  larutan pati 1% dan inkubasi dengan suhu 

37o C selama 5 menit. Larutan tersebut di tambahkan 125 µL larutan enzim α-

amilase dan diinkubasi kembali pada suhu 37o C selama 10 menit. Selanjutnya di 

tambahkan larutan asam dinitrosalisilat (DNS) 250 µL, kemudian larutan 

diinkubasi dalam air mendidih untuk menghentikan reaksi hingga warna berubah 

menjadi kemerahan. Larutan didinginkan sampai suhu ruangan. Absorbansi 

diukur dengan microplate reader pada panjang gelombang 540 nm  

j.    Pengujian Efek Penghambatan  Larutan Standar Acarbose 

Sebanyak 125 µL buffer fosfat dipipet kemudian dimasukkan ke dalam 

micro plate, tambahkan masing-masing 125 µL larutan acarbose dengan 

konsentrasi 20 µg/mL, 40 µg/mL, 60 µg/mL, 80 µg/mL dan 100 µg/mL, 

kemudian ditambahkan lagi 125 µL larutan pati 1% dan di inkubasi pada suhu 37o 

C selama 5 menit. Setelah diinkubasi, tambahkan 125 µL larutan enzim α-amilase 

kemudian inkubasi kembali pada suhu 37o C selama 10 menit. Selanjutnya 

ditambahkan larutan asam dinitrosalisilat (DNS) 250 µL, kemudian larutan 

diinkubasi dalam air mendidih untuk menghentikan reaksi hingga warna berubah 

menjadi kemerahan. Larutan didinginkan sampai suhu ruangan.Absorbansi diukur 

dengan microplate reader pada panjang gelombang 540 nm. 

k.   Pengujian Efek Penghambatan Larutan Sampel  

Sebanyak 125 µL buffer fosfat dipipet kemudian dimasukkan ke dalam 

micro plate, tambahkan masing-masing 125 µL larutan sampel dengan konsentrasi 
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100 µg/mL, 200 µg/mL, 300 µg/mL, 400 µg/mL dan 500 µg/mL, kemudian 

ditambahkan lagi 125 µL larutan pati 1% dan diinkubasi pada suhu 37o C selama 5 

menit. Setelah diinkubasi, tambahkan 125 µL larutan enzim α-amilase kemudian 

inkubasi kembali pada suhu 37o C selama 10 menit. Selanjutnya ditambahkan 

larutan asam dinitrosalisilat (DNS) 250 µL, kemudian larutan diinkubasi dalam air 

mendidih untuk menghentikan reaksi hingga warna berubah menjadi kemerahan. 

Larutan didinginkan sampai suhu ruangan. Absorbansi diukur dengan microplate 

reader pada panjang gelombang 540 nm. 

l.   Pengujian Efek Penghambatan Larutan Kontrol Blanko 

Dipipet sebanyak 125 µL buffer fosfat pH 6,8 kemudian dimasukkan ke 

dalam micro plate, tambahkan 125 µL  larutan pati 1%, kemudian tambahkan 125 

µL  DMSO dan inkubasi pada suhu 37o C selama 5 menit. Larutan tersebut 

ditambahkan lagi 125 µL buffer fosfat pH 6,8  dan diinkubasi kembali pada suhu 

37o C selama 10 menit. Selanjutnya ditambahkan larutan asam dinitrosalisilat 

(DNS) 250 µL, kemudian larutan diinkubasi dalam air mendidih untuk 

menghentikan reaksi hingga warna berubah menjadi kemerahan. Larutan 

didinginkan sampai suhu ruangan. Absorbansi diukur dengan microplate reader 

pada panjang gelombang 540 nm. 

m.  Pengujian Efek Penghambatan Larutan Kontrol Sampel 

Sebanyak 125 µL buffer fosfat dipipet kemudian dimasukkan ke dalam 

micro plate, tambahkan masing-masing 125 µL larutan sampel dengan konsentrasi 

100 µg/mL, 200 µg/mL, 300 µg/mL, 400 µg/mL dan 500 µg/mL, kemudian 

ditambahkan lagi 125 µL larutan pati 1% dan diinkubasi pada suhu 37o C selama 5 

menit. Setelah diinkubasi, tambahkan 125 µL buffer fosfat pH 6,8 kemudian 

inkubasi kembali pada suhu 37o C selama 10 menit. Selanjutnya ditambahkan 

larutan asam dinitrosalisilat (DNS) 250 µL, kemudian larutan diinkubasi dalam air 
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mendidih untuk menghentikan reaksi hingga warna berubah menjadi kemerahan. 

Larutan didinginkan sampai suhu ruangan. Absorbansi diukur dengan microplate 

reader pada panjang gelombang 540 nm. 

n.  Pengujian Efek Penghambatan Larutan Kontrol Acarbose 

Sebanyak 125 µL buffer fosfat dipipet kemudian dimasukkan ke dalam 

micro plate, tambahkan masing-masing 125 µL larutan acarbose dengan 

konsentrasi 20 µg/mL, 40 µg/mL, 60 µg/mL, 80 µg/mL dan 100 µg/mL, 

kemudian ditambahkan lagi 125 µL larutan pati 1% dan di inkubasi pada suhu 37o 

C selama 5 menit. Setelah diinkubasi, tambahkan 125 µL buffer fosfat pH 6.8 

kemudian inkubasi kembali pada suhu 37o C selama 10 menit. Selanjutnya 

ditambahkan larutan asam dinitrosalisilat (DNS) 250 µL, kemudian larutan 

diinkubasi dalam air mendidih untuk menghentikan reaksi hingga warna berubah 

menjadi kemerahan. Larutan didinginkan sampai suhu ruangan. Absorbansi di 

ukur dengan microplate reader pada panjang gelombang 540 nm. 

o.  Perhitungan % aktivitas penghambatan enzim 

Dalam analisis ini, digunakan rumus untuk memisahkan dan menghitung 

persentase aktivitas penghambatan enzim α-amilase dari acarbose dan sampel, 

yaitu sebagai berikut: 

Inhibisi (%) = 
𝑨𝒄−𝑨𝒔

𝑨𝒄
 × 100% 

Keterangan: 

Ac : Penyerapan larutan uji blanko – blanko kontrol 

As : Penyerapan larutan uji dengan sampel- sampel kontrol 

Setelah mendapatkan persentase dari setiap konsentrasi, dilakukan 

perhitungan nilai IC50. Nilai 𝐼𝐶50 merupakan nilai dari konsentrasi sampel yang 

dapat menghambat aktivitas enzim sebesar 50%. IC50 dihitung dengan 
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menggunakan persamaan regresi linear, log konsentrasi sampel sebagai sumbu x 

dan persen inhibisi sebagai sumbu y, dari persamaan y = bx ±a dapat dihitung 

dengan IC50 dengan rumus : 

𝐼𝐶50 = 
𝟓𝟎−𝒂

𝒃
 × 100% 

Keterangan : 

a = slope 

b = intersep 
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BAB IV 

HASIL DAN  PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Ekstraksi Sampel 

Tabel 2. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah dengan Pelarut   
 Etanol 70% 

Berat Sampel Yang 

Diekstraksi (g) 

Berat Ekstrak 

Etanol Kental (g) 
Rendemen 

400  22,1832  5,54 

 

2. Hasil Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α-amilase  

Tabel 3. Nilai %Penghambatan Enzim α-Amilase dari Acarbose 
 

 
 

Tabel 4. Nilai %Penghambatan Enzim α-Amilase dari Ekstrak Etanol 
Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L)  

 

 

No Konsentrasi  (µg/mL ) Absorbansi %Inhibisi 

1 20  0,501 27,51 

2 40 0,471 46,54 

3 60  0,325 61,79 

4 80  0,247 83,01 

5 100  0,201 93,86 

No Konsentrasi  ( µg/mL ) Absorbansi %Inhibisi 

1 100  0,554 19,96 

2 200  0,418 45,28 

3 300  0,309 68,39 

4 400  0,262 76,88 

5 500  0,145 97,95 
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3. Nilai IC50 Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α-amilase 

Tabel 5. Nilai IC50 Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah dan Acarbose 

 

 

 

 

B. Pembahasan 

Penyakit diabetes mellitus semakin meningkat prevalensinya secara terus-

menerus dan tidak ada batasnya dari tahun ke tahun. Diabetes muncul dengan 

sendirinya ketika tubuh tidak dapat mengontrol banyaknya jumlah glukosa dalam 

darah, serta  terjadi ketika tubuh tidak memproduksi insulin yang cukup atau tidak 

memproduksi insulin sebagaimana mestinya (Suryasa et al., 2021). Jika diabetes 

mellitus tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan peningkatan jumlah 

orang yang menderita DM dan berbagai penyakit kronis yang terkait, seperti 

masalah kesehatan pada pembuluh darah otak, penyakit jantung, kondisi pada 

pembuluh darah di kaki, serta komplikasi pada mata, ginjal, dan sistem saraf  (Eko 

Wirawan Budianto & Hairullah, 2017). 

Metode pengobatan diabetes mellitus secara oral dapat dilakukan dengan 

menghentikan fungsi enzim α-amilase yang berperan untuk mengubah karbohidrat 

menjadi gula. Senyawa-senyawa penghambat α-amilase bertujuan untuk 

menghambat aksi enzim α-amilase yang ada di dalam usus kecil. 

Penggunaan lempuyang gajah sebagai bahan obat terkait dengan 

komposisi metabolit yang memiliki efek antiinflamasi, anti ulcer, analgesik, 

antipiretik dan anti mikroba (Silalahi, 2018). Pada penelitian ini, dilakukan 

pengujian terkait potensi penghambat α-amilase yang ada dalam ekstrak etanol 

dari rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet L.). Lempuyang gajah, sebuah 

No Sampel 
Nilai IC50 

(ppm) 

1 Acarbose  45,174 

2 
Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang 

Gajah 237,643 
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tumbuhan  memiliki senyawa yang berpotensi sebagai pengobatan untuk diabetes. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah dkk pada tahun 2022 menyimpulkan 

bahwa ekstrak etanol 70% dari Zingiber zerumbet L menunjukkan adanya 

berbagai kandungan kimia yang memiliki manfaat, seperti alkaloid, flavonoid, 

fenolik saponin, tannin, steroid dan  triterpenoid  (Rohmah et al., 2022). 

Pernyataan ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan lempuyang gajah 

mengandung flavonoid, senyawa aromatik,  seskuiterpenoid, turunan kaempferol, 

vanilin, dan senyawa polifenol lainnya. 

Ragam tumbuhan yang ada di dunia ini adalah hasil penciptaan Allah swt.  

tak ada sesuatu yang tidak berguna untuk diciptakan, seperti yang disabdakan-Nya 

dalam Q.S Lukman : 31/10 yaitu : 

دٍَت  ر وَْ َالسَّم و اتَِبغِ يَِْْع م  َفِي ْه اََقٰىَو ا لَََْنَ  اخ ل ق  َبِكُمَْو ب ثَّ يِْد  َا نَْتَ  كَُلِ َد ابَّةٍَو ا نْ ز لْن اََفَِْاْلْ رْضَِر و اسِي  مِنْ
َالسَّم اءَِم اءًَف اَ  مِن 
کَ ريٍَْْنَْ  کَُلِ َز وْجٍ ن اَفِي ْه اَمِنْ َ(۱۰)ََب  ت ْ  

Terjemahnya: 

“ Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan dia 

meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak 

menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam 

jenis binatang. dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami  tumbuhkan 

padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (Kementrian Agama RI, 

2019) 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa salah satu tanda  kekuasaan Allah 

swt telah diperlihatkan melalui penciptaan berbagai macam jenis tumbuhan, 

termasuk lempuyang, yang kerap digunakan sebagai salah satu komponen 

pengobatan tradisional. 

Dalam penelitian ini, simplisia rimpang lempuyang gajah didapatkan dari 

distributor resmi dan diekstraksi dengan menggunakan teknik maserasi. Ekstraksi 

merujuk pada proses pengambilan komponen kimia yang larut dengan 

menggunakan pelarut cair, sehingga dapat dipisahkan dari bahan yang tidak larut 

(Rosidah et al., 2015).  Metode maserasi melibatkan perendaman bahan alami 
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dalam pelarut tanpa memerlukan pemanasan, sehingga menghindari potensi 

kerusakan atau degradasi akibat suhu tinggi. Metode maserasi dipilih karena 

prosesnya relatif sederhana namun berpengaruh besar. Simplisia yang telah 

dihaluskan dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian direndam 

menggunakan pelarut etanol 70% selama 3 x 24 jam dengan sesekali pengadukan. 

Pelarut etanol dengan konsentrasi 70% terbukti aman, tidak bersifat berbahaya, 

memiliki kemampuan penyerapan yang baik, dan tahan terhadap pertumbuhan 

mikroba (Sakit et Al, 2015). Hasil dari ekstrak yang didapatkan sangat 

mempengaruhi konsentrasi dari etanol. Saat konsentrasi etanol lebih besar dari 

70%, maka tingkat ekstraksi komponen target menjadi sedikit menurun, 

kemungkinan karena denaturasi protein dapat meningkatkan resistensi difusi pada 

konsentrasi etanol yang lebih tinggi. Meningkatnya konsentrasi etanol dapat 

meningkatkan laju disolusi dan ekstraksi (Fan et al., 2020). Maserat tersebut 

kemudian dipisahkan dan dipekatkan dengan menggunakan mesin vakum rotary 

evaporator. Pada proses pemekatan, diperoleh hasil ekstraksi etanol yang pekat 

dan berwarna coklat kehitaman sebanyak 22,18 g, dengan persentase rendemen 

sekitar 5,54%. 

Setelah diperoleh ekstrak kental, selanjutnya dilakukan uji penghambatan 

enzim α-amilase. Uji aktivitas penghambatan enzim α-amilase dilakukan untuk 

mengetahui penurunan aktivitas dari enzim α-amilase dalam memecah pati. 

Penghambat α-amilase adalah senyawa-senyawa yang dapat menganggu aktivitas 

α-amilase, yaitu enzim yang berperan dalam proses hidrolisis pati menjadi gula 

yang lebih sederhana. Menghambat aktivitas α-amilase dapat memperlambat dan 

memperpanjang proses pencernaan karbohidrat, yang mengakibatkan 

berkurangnya penyerapan glukosa dan mencegah peningkatan kadar gula darah 

setelah makan (Fitrianingsih et al., 2016).  
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Untuk mengetahui aktivitas inhibitor α-amilase digunakan alat berupa 

microplate reader, karena memiliki banyak keuntungan, diantaranya adalah dapat 

mempercepat proses analisis dalam penelitian yang biasanya jika menggunakan 

spektrofotometri membutuhkan waktu analisis sampel 1-2 jam, sedangkan dengan 

menggunakan metode microplate reader hanya membutuhkan waktu 15-20 menit 

untuk analisis sampel, lebih praktis dan ekonomis. Sehingga lebih efesien dan 

mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran suatu sampel selama 

melakukan penelitian (Yang et al., 2022) .  

Pada pengujian ini, beberapa kelompok larutan diuji, termasuk larutan 

blanko, larutan kontrol kosong, larutan standar acarbose dan kontrol acarbose, 

serta larutan sampel dan kontrol sampel yang diuji. Pengelompokan ini memiliki 

tujuan yang berbeda-beda. Tugas kelompok blanko bertujuan untuk 

mengidentifikasi aktivitas enzim secara independen tanpa adanya sampel yang 

berfungsi sebagai inhibitor. Kelompok kontrol blanko bertujuan untuk mengatasi 

penggunaan pelarut tanpa ekstrak atau enzim yang terlibat dalam aktivitas 

tersebut. Penggunaan kelompok sampel bertujuan untuk mempelajari efek ekstrak 

etanol rimpang lempuyang gajah terhadap penghambatan enzim α-amilase, 

sementara kelompok kontrol sampel digunakan sebagai kontrol untuk melihat 

aktivitas ekstrak tanpa intervensi enzim atau sebagai referensi dalam analisis 

larutan sampel. Perlakuan yang sama diberikan kepada pembanding acarbose 

sebagaimana dilakukan terhadap sampel. 

Uji aktivitas penghambat α-amilase pada ekstrak etanol rimpang 

lempuyang gajah dilakukan dengan menggunakan pati kanji sebagai bahan dasar 

yang berinteraksi dengan enzim aktif untuk menghasilkan sebuah produk, dan 

kontrol positif yang digunakan adalah acarbose. Acarbose digunakan karena lebih 

mudah didapat dan banyak digunakan sebagai pembanding pada berbagai 

literatur. Acarbose merupakan obat antidiabetes yang dapat memperlambat 
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absorpsi gula setelah makan yaitu dengan menunda hidrolisis karbohidrat, 

disakarida dan absorpsi glukosa; serta menghambat metabolisme sukrosa menjadi 

glukosa dan fruktosa. Pembanding acarbose dibuat dengan 5 variasu konsentrasi 

yaitu 20 μg/mL, 40 μg/mL, 60 μg/mL, 80 μg/mL dan 100 μg/mL. Pada penelitian 

ini menguji efek pengaruh konsentrasi terhadap peningkatan aktivitas enzim α-

amilase dengan menggunakan berbagai tingkat konsentrasi yang berbeda 

(Gaspersz et al., 2022). Jika presentasi penghambatan tinggi, maka efek yang 

dihasilkan akan menjadi lebih menguntungkan. Apabila nilai IC50 lebih kecil, 

dampak yang terjadi menjadi lebih signifikan (Ramadhani, 2018).  

Mekanisme penghambatan acarbose terhadap α-amilase terjadi karena sisi 

aktif dari α-amilase akan berikatan dengan acarbose yang menyebabkan α-amilase 

tidak dapat berikatan dengan pati sebagai substrat. Hal ini akan menghambat 

proses penguraian pati menjadi glukosa sehingga kadar glukosa dalam sampel 

rendah dan menyebabkan nilai absorbansi yang didapat pada pembacaan dengan 

spektrofotometer menjadi kecil (Dinicolantonio et al., 2015). 

Proses pengujian penghambatan enzim α-amilase yang pertama yaitu 

masing-masing ekstrak ditambahkan pati yang berfungsi sebagai substrat yang 

berikatan dengan sisi aktif enzim membentuk suatu produk. Larutan ekstrak 

disiapkan menggunakan 5 variasi konsentrasi yang berbeda, yaitu 100 μg/mL, 200 

μg/mL, 300 μg/mL, 400 μg/mL, dan 500 μg/mL. Selanjutnya, dilakukan inkubasi 

awal pada suhu 37oC selama 10 menit untuk mengaktifkan substrat. Setelah itu, 

sampel ditambahkan dan diinkubasi kembali pada suhu 37oC selama 5 menit. 

Tujuan dari ini adalah agar enzim amilase dapat berinteraksi dengan sampel uji. 

Selain itu, suhu tersebut dipilih karena merupakan suhu ideal untuk aktivitas 

enzim amilase (Pambudi et al., 2021). Reaksi tersebut menghasilkan gula 

sederhana yang disebut glukosa. Reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks, di mana 

gugus aldehid pada glukosa akan berubah menjadi gugus karboksil dan DNS 
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sebagai zat pengoksidasi akan berubah menjadi asam 3-amino-5-nitrosalisilat. 

Proses ini terjadi dalam kondisi yang bersifat basa. Larutan DNS awalnya terlihat 

kuning ketika bereaksi dengan gula reduksi dan menghasilkan warna jingga 

kemerahan, lalu selanjutnya diukur menggunakan microplate reader. Asam 3-

amino-5-nitrosalisilat adalah senyawa yang memiliki kemampuan yang kuat 

dalam menyerap radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 540 

nm. Proses pemanasan pada air yang sudah mendidih selama waktu 5 hingga 15 

menit setelah pereaksi DNS ditambahkan bertujuan untuk menghentikan reaksi, 

karena enzim akan mengalami perubahan struktur yang menyebabkan denaturasi 

(Pambudi et al., 2021). Hasil yang diperoleh dari pengujian ini, yaitu nilai 

absorbansi yang digunakan untuk menentukan nilai persentase (%) penghambatan 

terhadap aktivitas enzim α-amilase agar dapat digunakan untuk membuat 

persamaan regresi linier untuk menghitung IC50 (Gaspersz et al., 2022).  

Nilai IC50 merupakan nilai konsentrasi sampel yang dapat menghambat 

aktivitas enzim α-amilase sebesar 50%. Pengukuran nilai IC50 digunakan untuk 

mengetahui kemampuan penghambatan masing ekstrak terhadap enzim, dimana 

IC50 diperoleh dari hasil pengukuran % penghambatan. Nilai IC50 merupakan nilai 

yang diperoleh melalui persamaan regresi linier yang menunjukkan hubungan 

antara variabel x yang melibatkan konsentrasi ekstrak dengan variabel y yang 

mewakili persentase penghambatan. Kategori nilai IC50 <50 µg/mL sangat kuat; 

50-100 µg/mL kuat, 100-150 µg/mL sedang, 150-200 µg/mL lemah, dan sangat 

lemah jika nilai >200 µg/mL (Melia & Noraini, 2017). 

Hasil uji aktivitas penghambatan enzim α-amilase kontrol positif acarbose 

secara berturut-turut adalah 27,5%, 46,54%, 61,79%, 83,01%, dan 93,86% (Tabel 

2). Adapun hasil  uji aktivitas penghambatan enzim α-amilase pada sampel 

ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah secara berturut-turut adalah adalah 

19,96%, 45,28%, 68,39%, 76,88% dan 97,95% (Tabel 3). Nilai ini diperoleh dari 
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perhitungan nilai absorbansi dari masing-masing konsentrasi. Nilai Persentase 

penghambatan dari ekstrak atau acarbose semakin tinggi sejalan dengan 

peningkatan konsentrasi, dengan demikian konsentrasi memiliki pengaruh 

terhadap intensitas efek yang dihasilkan. Tujuan dari mengubah hasil dalam 

bentuk presentase adalah untuk memahami perbandingan aktivitas inhibitor enzim 

di setiap konsentrasi sampel.  

Hasil uji aktivitas penghambatan α-amilase menunjukkan nilai IC50 pada 

kontrol acarbose yaitu 45,174 µg/mL, sedangkan nilai IC50 dari ektrak etanol 

rimpang lempuyang gajah adalah 237,643 µg/mL Hasil ini menunjukan bahwa 

ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah berpotensi sebagai penurun kadar gula 

dalam darah namun termasuk dalam kategori lemah karena memiliki nilai IC50  

200 µg/mL.   

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa penghambatan yang terjadi 

pada acarbose lebih signifikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa acarbose 

hanya memiliki satu senyawa sintesis yang berfungsi sebagai penghambat enzim, 

sementara pada ekstrak terdapat beberapa senyawa yang kemungkinan saling 

berinteraksi. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesalahan. 

Salah satunya adalah kualitas sampel yang didapatkan dari produsen resmi tidak 

dapat dijamin dengan baik. Selain itu, selama proses pengerjaan, digunakan suhu 

Vacum rotary evaporator yang melebihi 500C, yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada senyawa flavonoid dalam sampel.  (Yuliantari et al., 2017).  

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa zat alkaloid dan flavonoid dapat 

berfungsi sebagai obat antidiabetes yang dapat menurunkan kadar gula darah 

dengan cara menghambat penyerapan glukosa dan menghambat aktivitas enzim α-

amilase, yang bertanggung jawab untuk mengubah disakarida dan polisakarida 

menjadi glukosa di usus, sehingga mengurangi fluktuasi glukosa dalam plasma 

(Nurjanah et al., 2020). Flavonoid bekerja sebagai penghambat non kompetitif 
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pada enzim dengan cara mengikat enzim dan substrat secara bersamaan pada 

tempat ikatan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan enzim tidak dapat berfungsi 

dengan baik. Sementara itu, alkaloid dapat mengurangi kadar glukosa dalam darah 

dengan menghambat penyerapan glukosa (Alfiani, 2022). 

Meskipun ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dalam penelitian ini 

memiliki kemampuan yang sangat lemah sebagai penghambat enzim 𝛼-amilase, 

bukan berarti rimpang lempuyang gajah tidak memiliki potensi sebagai 

antidiabetes. Dalam penelitian Muhtadi et al, 2019 diketahui bahwa lempuyang 

gajah memiliki aktivitas antidiabetes. Lempuyang gajah memiliki sel yang 

berperan dalam proses penurunan kadar gula pada tikus yang disebut dengan 

zerumbon. Zerumbon dalam lempuyang gajah dapat memblokir 𝛼-glukosidase 

yang memperlambat penyerapan karbohidrat di usus. Kaemferol pada rimpang 

lempuyang gajah juga berpengaruh terhadap penurunan kadar gula. Kaemferol 

dapat menghentikan apoptosis dan caspase-3 pada sel β-pankreas dengan kondisi 

hiperglikemik (Muhtadi et al., 2019).  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

nilai IC50 pada ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah adalah 237,643 µg/mL 

sedangkan IC50 acarbose sebagai pembanding sebesar 45,174 μg/mL. Hasil ini 

menunjukan bahwa ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah memiliki potensi 

sebagai penurun kadar gula dalam darah walaupun dalam kategori lemah. 

B. Saran 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan enzim yang lebih 

spesifik yaitu dengan melakukan karakterisasi enzim α-amilase meliputi pH, suhu, 

konsentrasi enzim, lama inkubasi enzim (perlakuan panas), dan penambahan 

inhibitor yang berpengaruh terhadap aktivitas enzim α-amilase. Selain itu, dari 

segi sampel disarankan untuk digunakan sampel yang spesifik serta meningkatkan 

ketelitian dalam proses pengujian. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja 

A. Ekstraksi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan simplisia rimpang Lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet L.) 

Ditimbang sampel sebanyak 400 g dan dimasukkan ke 

dalam wadah kaca maserasi 

Direndam sampel menggunakan etanol 70% 

Dialpisi bagian atas wadah maserasi menggunakan 

aluminium foil kemudian ditutup rapat dan didiamkan 

selama 3x24 dengan sesekali pengadukan 

Disaring hasil maserasi lalu dilakukan remaserasi 

dengan etanol 70% kemudian didiamkan kembali 

Dipekatkan hasil maserasi dengan rotavapor dan 

diuapkan kembali etanol yang tersisa di atas penangas 

hingga dihasilkan ekstrak kental 
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B. Uji Aktivitas Pengambatan Enzim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian blanko 
(tanpa sampel), 125 𝜇𝐿 
buffer fosfat pH 6,8 + 
125 𝜇𝐿 pati 1% 

Pengujian kontrol 
positif acarbose, 125 
𝜇𝐿 buffer fosfat pH 
6,8 + 125 𝜇𝐿 pati 1% 
+ 125 𝜇𝐿 Larutan 
Acarbose 

Pengujian dengan 
sampel, 125 𝜇𝐿 
buffer fosfat pH 6,8 
+ 125 𝜇𝐿 pati 1% + 
125 𝜇𝐿 Sampel 

20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm 100 ppm 

Diinkubasi dengan suhu 370 selama 5 menit, + 

125 𝜇𝐿 larutan enzim 𝛼-amilase 

Diinkubasi kembali dengan suhu 370 selama 10 

menit, + 250 𝜇𝐿 larutan DNS 

Diinkubasi dengan air mendidih ± 15 menit 

hingga berubah menjadi kemerahan 

Diukur absorbansi menggunakan microplate 

reader dengan panjang gelombang 540 nm 

Dihitung nilai IC50 

Acarbose 

100 ppm 200 ppm 300 ppm 400 ppm 500 ppm Sampel 
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Lampiran 2. Perhitungan Rendemen dan Pembuatan Larutan Uji 

A. Perhitungan Rendemen 

Dihitung persentase rendemen ekstrak larut dalam etanol 70% 

% Rendemen = 
Berat Ekstrak

Berat Sampel
 x 100% 

% Rendemen = 
22.18 g

300 g
 x 100% 

% Rendemen = 5,54% 

B. Pembuatan Larutan Uji 

1. Pembuatan Larutan Buffer Fosfat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan buffer fosfat pH 7 sebanyak 100 ml 

Ditambahkan beberapa tetes HCl 

Diukur dengan pH meter hingga diperoleh 

buffer pH 6,8 
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2. Pembuatan Larutan Enzim 𝛼-amilase 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pembuatan Larutan pati 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditimbang 500 mg enzim 𝛼-amilase dan 

dimasukkan ke dalam labu tentukur 10 ml 

Ditambahkan sedikit demi sedikit buffer 

pH 6,8 hingga larut 

Dicukupkan volume hingga 100 ml dan 

dikocok hingga homogen 

Ditimbang 500 mg kanji dan dimasukkan 

ke dalam gelas kimia 

Ditambahkan sedikit demi sedikit aquades 

Dicukupkan volume hingga 50 ml dan 

dikocok hingga homogen 
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4. Larutan Seri Konsentrasi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Larutan baku NaOH 2 N 

 

 

 

 

 

Ditimbang 10 mg ekstrak kental rimpang 

lempuyang gajah 

Dilarutkan dengan 3 tetes DMSO 

Dicukupkan volume hingga 10 ml 

menggunakan buffer fosfat pH 6,8 

Dicukupkan volume hingga 10 ml 

menggunakan buffer fosfat pH 6,8 hingga 

diperoleh konsentrasi larutan 1000 ppm 

Diencerkan larutan Larutan stok 1000 ppm  

sehingga diperoleh larutan dengan 

konsentrasi ekstrak 100 ppm, 200 ppm, 

300 ppm, 400 ppm dan 500 ppm. 

 

Ditimbang NaOH Sebanyak 800 mg  

Dilarutkan dengan air bebas CO2 hingga 10 ml 

Diperoleh larutan NaOH 2 N  
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6. Larutan Asam Dinitrosalisilat (DNS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditimbang 100 mg Asam dinitrosalisilat 

(DNS)   

Ditambahkan NaOH 2 N sebanyak 

2 ml   

Ditambahkan sodium potassium tartrate 

tetrahydrate sebanyak 3 g.  

Ditambahkan 5 ml aquades hingga larut 

dan cukupkan volume hingga 10 mL 
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan Uji Penghambatan 

A. Perhitungan % Inhibisi  

1. Perhitungan % Inhibisi Acarbose 

➢ Konsentrasi 20 ppm 

% inhibisi = 
(0,679−0,043) −(0,501−0,04) 

(0,679−0,043)
 x 100% 

% inhibisi = 
0,636−0,461

0,636
 x 100% 

inhibisi = 27,51 % 

➢ Konsentrasi 40 ppm 

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

(0,679−0,043)
 x 100% 

% inhibisi = 
0,636−0,34 

0,636
 x 100% 

inhibisi = 46,54 % 

➢ Konsentrasi 60 ppm 

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

(0,679−0,043)
 x 100% 

% inhibisi = 
0,636−0,243 

0,636
 x 100% 

inhibisi = 61,79 % 

➢ Konsentrasi 80 ppm 

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

(0,679−0,043)
 x 100% 

% inhibisi = 
0,636−0,108 

0,636
 x 100% 

inhibisi = 83,01 % 

➢ Konsentrasi 100 ppm 
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% inhibisi = 
(0,679−0,043) −(0,201−0,162) 

(0,679−0,043)
 x 100% 

% inhibisi = 
0,636−0,039 

0,636
 x 100% 

inhibisi = 93,86 % 

2. Perhitungan % Inhibisi Acarbose 

➢ Konsentrasi 100 ppm 

% inhibisi = 
(0,679−0,043) −(0,554−0,045) 

(0,679−0,043)
 x 100% 

% inhibisi = 
0,636−0,509

0,636
 x 100% 

inhibisi = 19,96 % 

➢ Konsentrasi 200 ppm 

% inhibisi = 
(0,679−0,043) −(0,418−0,07) 

(0,679−0,043)
 x 100% 

% inhibisi = 
0,636−0,348

0,636
 x 100% 

inhibisi = 45,28 % 

➢ Konsentrasi 300 ppm 

% inhibisi = 
(0,679−0,043) −(0,309−0,108) 

(0,679−0,043)
 x 100% 

% inhibisi = 
0,636−0,201

0,636
 x 100% 

inhibisi = 68,39 % 

➢ Konsentrasi 400 ppm 

% inhibisi = 
(0,679−0,043) −(0,262−0,115) 

(0,679−0,043)
 x 100% 

% inhibisi = 
0,636−0,147

0,636
 x 100% 

inhibisi = 76,88 % 
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➢ Konsentrasi 500 ppm 

% inhibisi = 
(0,679−0,043) −(0,145−0,132) 

(0,679−0,043)
 x 100% 

% inhibisi = 
0,636−0,013

0,636
 x 100% 

inhibisi = 97,95 % 

B. Kurva 

1. Kurva Untuk Menghitung Nilai IC50 Acarbose 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kurva Untuk Menghitung Nilai IC50 Sampel 
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C. Perhitungan IC50 

1. Perhitungan IC50  Acarbose 

y = 0,8458x + 11,791  

Dimana,  

 y = 50 

 a = 11,791 

 b = 0,8458x 

y = ax + b 

x = 
𝑦−𝑎

𝑏
 

   = 
50 −11,791

0,8458
 

   = 45,17 μg/mL 

2. Perhitungan IC50  Sampel 

y = 0,1876x + 5,418 

Dimana,  

 y = 50 

 a = 5,418 

 b = 0,1876x 

y = ax + b 

x = 
𝑦−𝑎

𝑏
 

   = 
50 −5,418

0,1876
 

   = 237,643 μg/mL 
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Lampiran 4. Gambar Penelitian 

 

 

 

 

Gambar 7. Simplisia Rimpang Lempuyang Gajah 

 

 

 

 

Gambar 8. Penghalusan Sampel 

 

 

 

 

Gambar 9. Penimbangan Sampel 
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Gambar 10. Perendaman Sampel dengan Etanol 70% 

 

 

 

 

Gambar 11. Penyaringan Maserat 

 

 

 

 

Gambar 12. Maserat Hasil Ekstraksi 
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Gambar 13. Penggunaan Vacum Rotary Evaporator Untuk Memekatkan 

Ekstrak 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Ekstrak Kental 
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Gambar 15. Larutan Uji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Pengujian Penghambatan Enzim 𝛼-amilase 
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Gambar 17. Hasil uji Aktivitas Penghambatan Enzim 𝛼-amilase 
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