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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang 

maha esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-nya kepada 

penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku yang berjudul 

“BIOKIMIA FARMASI”. 

Ilmu biokimia merupakan bagian dari kelompok ilmu biomedik. 

Penerapan ilmu ini pada kefarmasian berfokus pada pemahaman tentang 

enzim dan Ko- enzim, oksidasi biologi, nutrisi pada manusia, karbohidrat, 

asam amino, purin pirimidin, lemak serta hormon dan peranannya dalam 

metabolisme. 

Biokimia farmasi adalah cabang biokimia yang mempelajari 

bagaimana molekul dalam tubuh berinteraksi dengan obat. Ini 

menyelidiki sifat pengikatan antara obat dan reseptor dan mekanisme 

seluler kerja obat. biokimia farmasi digunakan untuk mengembangkan 

obat dan pengobatan yang lebih baik untuk berbagai penyakit dan 

kondisi. Hal ini juga penting untuk memahami penyebab reaksi 

merugikan dan toksisitas obat, serta memberikan informasi untuk 

pengembangan sistem penghantaran obat yang lebih baik. Biokimia 

farmasi sangat penting untuk meningkatkan kesehatan manusia, karena 

merupakan inti dari pemahaman dan pengembangan pengobatan yang 

dapat meningkatkan kehidupan 

 

Buku ini membahas tentang: 

BAB 1 PENTINGNYA MEMPELAJARI BIOKIMIA, MOLEKUL 

PENYUSUN KEHIDUPAN, DAN PERAN PENTING DALAM 

KEHIDUPAN. 

BAB 2 BIOENERGETIKA  



 
vi 
 
 
 

BAB 3 BIOSINTESIS KARBOHIDRAT 

BAB 4 BIOSINTESIS ASAM AMINO, NUKLEOTIDA 

BAB 5 PROTEIN 

BAB 6  ENZIM  

BAB 7 METABOLISME KARBOHIDAT   

BAB 8 METABOLISME LEMAK, METABOLISME LEMAK TAK 

JENUH, DAUR UREA, DAN APLIKASI HDL DAN LDL 

BAB 9 METABOLISME TERINTEGRASI  

BAB 10 KELAINAN ATAU GANGGUAN PENYAKIT AKIBAT 

KELAINAN METABOLISME KARBOHIDRAT, PROTEIN, 

LEMAK DAN ASAM AMINO 

 

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini dari awal sampai 

akhir. Semoga Allah Swt senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.  
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BAB 1 

PENTINGNYA MEMPELAJARI BIOKIMIA SEBAGAI 

MOLEKUL PENYUSUN KEHIDUPAN DAN PERAN 

PENTING DALAM KEHIDUPAN 

(Dr. Muntasir, S.Si., Apt. M.Si.) 

Universitas Nusa Cendana  

Jl. Adisucipto Penfui Kupang NTT 85001 Telp. 0380 821410 

Email: muntasir@staf.undana.ac.id, munbasrypps@yahoo.com  

 
A. PENDAHULUAN 

Makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia terdiri 

atas unit-unitkecil yang disebut sel. Selama makhluk hidup masih hidup 

banyak sekali proses dan perubahan yang terjadi dalam sel. Aktivitas 

yang terjadi dalam sel inilah yang menunjang fungsi organ-organ dalam 

makhluk hidup. Fenomena kehidupan yang ditandai oleh adanya 

pertumbuhan dan reproduksi serta hal-hal yang berkaitan, merupakan 

ruang lingkup biolog, kimia dan ilmu-ilmu lainnya misalnya ilmu 

kedokteran dan kesehatan. 

Biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses kimia dalam 

organisme hidup. Biokimia mengatur semua organisme hidup dan 

proses hidup. Dengan mengontrol arus informasi melalui sinyal 

biokimia dan aliran energi kimia melalui metabolisme, proses biokimia 

menimbulkan fenomena yang tampak magis kehidupan. Sebagian besar 

berkaitan biokimia dengan struktur dan fungsi komponen seluler 

protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat dan biomolekul (Chatterjea & 

Shinde, 2012) 

mailto:muntasir@staf.undana.ac.id
mailto:munbasrypps@yahoo.com
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Biokimia merupakan cabang ilmu yang mempelajari keadaan 

kimiawi makhluk hidup beserta proses-prosesnya. Biokimia 

memainkan peranan penting dalam pemahaman berbagai proses yang 

terjadi pada zat-zat penyusun cairan tubuh. Karya tulis ini akan 

membahas beragam interaksi. biokimia yang turut meregulasi cairan 

tubuh, seperti osmolaritas, asam dan basa, larutan dapar, serta 

kesetimbangan kimia (Sutanto & Rania, 2020) 

Biokimia adalah bahasa biologi. Alat untuk penelitian di semua 

cabang ilmu kedokteran terutama biokimia di alam. Ilmu yang 

mempelajari biokimia adalah penting untuk memahami fungsi dasar 

tubuh. penelitian bidang biokimia akan memberikan informasi 

mengenai fungsi sel pada tingkat molekuler. Bagaimana makanan yang 

kita makan dicerna, diserap, dan digunakan untuk membuat bahan-

bahan tubuh? Bagaimana tubuh memperoleh energi untuk normal 

pekerjaan sehari-hari? Bagaimana berbagai proses metabolismenya 

saling berhubungan? Apa fungsi gen? Apakah yang dasar molekuler 

untuk resistensi imunologis terhadap organisme yang menyerang? 

Jawaban untuk pertanyaan mendasar seperti itu bisa hanya dapat 

diperoleh melalui studi biokimia yang sistematis. 

Praktik medis modern sangat bergantung pada hal ini analisis 

laboratorium cairan tubuh, terutama darah. Manifestasi penyakit 

tercermin pada komposisinya darah dan jaringan lain. Oleh karena itu, 

demarkasi abnormal dari komponen normal tubuh adalah hal lain 

tujuan studi biokimia. 

Kata kimia berasal dari kata Yunani “chemi” (tanah hitam), nama 

kuno Mesir. Ilmu kedokteran India, bahkan dari zaman kuno, telah 

mengidentifikasi dasar metabolik dan genetik penyakit. Charaka, ahli 

pengobatan India yang hebat, dalam risalahnya (sekitar tahun 400 SM) 
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mengamati bahwa madhumeha (diabetes melitus) disebabkan oleh 

perubahan metabolisme karbohidrat dan lemak; pernyataan masih 

bertahan dengan baik. 

Biokimia telah berkembang sebagai cabang dari kimia organik, dan 

cabang ini sering disebut sebagai "kimia fisiologis". Itu istilah 

"Biokimia" diciptakan oleh Neuberg pada tahun 1903 dari bahasa 

Yunani kata, bios (= kehidupan) dan chymos (= jus). Salah satu risalah 

paling awal di biokimia adalah "Buku Kimia Organik dan 

Penerapannya". to Physiology and Pathology", diterbitkan pada tahun 

1842 oleh Justus von Liebig (1803–73), yang memperkenalkan konsep 

metabolisme. "Buku Teks Kimia Fisiologis" diterbitkan pada tahun 

1877 oleh Felix Hoppe-Seyler (1825–95), yang merupakan Profesor 

kimia Fisiologis di Universitas Strausbourge, Perancis. Beberapa 

tonggak dalam Pembangunan ilmu biokimia diberikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.1 Penemuan Penting dan Kajian Riset Ilmuwan 

Penemuan Penting Tahun Ilmuwan 
Rouelle 1773 Mengisolasi urea dari urin 
Lavoisier 1785 Oksidasi bahan makanan 
Wohler 1828 Sintesis urea 
Berzelius 1835 Teori katalisis enzim 
Louis Pasteur 1860 Proses fermentasi 
Edward Buchner 1897 Enzim yang diekstraksi 
Fiske dan 
Subbarao 

1926 Mengisolasi ATP dari otot 

Lohmann 1932 Kreatin fosfat 
Hans Krebs 1937 Siklus asam sitrat 
Avery dan Macleod 1944 DNA adalah materi genetic 
Lehninger 1950 siklus TCA di mitokondria 
Watson dan Crick 1953 Struktur DNA 
Nirenberg 1961 Kode genetik dalam mRNA 
Holley 1963 Mengurutkan gen untuk tRNA 
Khorana 1965 Mensintesis gen 
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Paul Berg 1972 Teknologi DNA rekombinan 
Kary Mullis 1985 Reaksi berantai polimerase  
Kary Mullis 1990 Proyek genom manusia 

dimulai 
Kary Mullis 2000 Draf genom manusia 
Kary Mullis 2003 Proyek genom manusia selesai 
ENCODE 2012 ENSiklopedia Unsur DNA 

  
Praktik kedokteran adalah seni sekaligus sains. Kata “Dokter” 

berasal dari kata Latin “docere” yang berarti “kepada”. mengajar". 

Pengetahuan tanpa latar belakang etika terkadang bisa saja demikian 

bencana! Hippocrates (460 SM hingga 377 SM), bapak modern 

kedokteran mengartikulasikan "Sumpah”. Sekitar satu abad 

sebelumnya, Sushrutha (?500 SM), ahli bedah besar India, 

mengumumkan kode etik untuk praktisi medis, yang masih berlaku. Dia 

menyatakan: “Anda harus hanya berbicara kebenaran; peduli terhadap 

kebaikan semua makhluk hidup; mengabdikan dirimu untuk itu 

kesembuhan orang sakit meskipun nyawamu hilang karena 

pekerjaanmu; menjadi sederhana berpakaian dan tidak minum 

minuman keras; selalu berusaha untuk tumbuh dalam pengetahuan; di 

dalam di hadapan Tuhan, kamu dapat mengambil sumpah ini untuk 

dirimu sendiri.” 

Biokimia mungkin merupakan disiplin ilmu yang paling cepat 

berkembang dalam kedokteran. Tak heran, hadiah Nobel mendapat 

porsi besar di bidang kedokteran untuk para peneliti pada penelitian 

yang terlibat dalam biokimia, munculnya teknologi rekombinan DNA, 

gen kini dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain, sehingga banyak 

yang ditentukan secara genetis penyakit sekarang dapat menerima 

terapi gen. Banyak gen, (misalnya manusia gen insulin) telah ditransfer 

ke mikroorganisme dalam jumlah besar skala produksi insulin 
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manusia. Kemajuan dalam genomik seperti RNA campur tangan untuk 

membungkam gen dan penciptaan hewan transgenic dengan 

penargetan gen sel induk embrionik membuka pandangan baru dalam 

terapi penyakit seperti kanker dan AIDS. Diharapkan di masa depan, 

dokter akan dapat merawat pasien, memahami genetikanya dasar, 

sehingga "obat perancang" yang sangat efisien dapat menyembuhkan 

penyakit (Vasudevan et al., 2013) 

Dipandang secara luas biokimia merupakan ilmu yang 

berkembang secara cepat yang menerangkan berbagai molekul dan 

reaksi kimia yang terjadi di dalam sel dan organisme hidup. Biokima 

dapat diartikan secara formal sebagai ilmu pengetahuan yang 

herkenaan dengan dasar kimiawi kehidupan (kata bios dalam bahasa 

Yunani berarti ”kehidupan”). Sel adalah satuan struktural pada 

pelbagai sistem kehidupan. Dengan berpegang pada konsep ini, kita 

akan mendapatkan suatu definisi fungsional biokimia, yaitu sebagai 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan unsur-unsur kimiawi 

pada sel hidup dengan berbagai reaksi proses yang dialami. Ruang 

lingkup ilmu biokimia sama luasnya dengan ruang lingkup kehidupan. 

Di mana kehidupan itu ada, di situ berlangsung proses-proses kimiawi. 

Para pakar biokimia mempelajari proses-proses kimiawi yang terjadi 

dalam mikroorganisme, tumbuhan, insekta, burung, mammalia rendah 

dan tinggi, terlebih dahulu harus mengetahui metabolismenya, 

molekulernya, dan enzim-enzim yang mempengaruhi prosesproses 

tersebut. Sehingga metabolisme itu sendiri merupakan reaksi dalam sel 

yang dikatalisis oleh sejumlah enzim dan  metabolisme bukanlah suatu 

proses acak melainkan sangat terintegrasi dan terkoordinasi. Ilmu-ilmu 

Biokimia banyak menekankan kerangka pokok dan logika molekuler 

biokimia yang selalu diikuti oleh keterangan lengkap dan 
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penggambaran proses dasarnya. Sehingga ringkasan kimia organik 

yang berhubungan dengan biomolekul agar memudahkan bagi bagi 

mahasiswa yang telah mendapat pengetahuan biologi dan kimia 

organik yang minimum. (Wahjuni, 2013) 

 

B. DEFENISI BIOKIMIA 

Biokimia mempelajari proses kehidupan yang dimulai dari sel, 

karena sel adalah satuan terkecil dari kehidupan. Sel sebagai satuan 

terkecil kehidupan memiliki struktur dan organisasi yang unik. 

Keunikan sel itulah yang akan dijelaskan oleh biokimia berdasarkan 

kaidah-kaidah biologi dan kimia. Secara simultan, Biokimia 

mempelajari aspek biologi dan kimiawi senyawa-senyawa penyusun 

sel (Wahyudiati, 2017) 

Biokimia merupakan kajian mengenai proses-proses yang terjadi di 

dalam zat hidup dalam melangsungkan kehidupannya, baik cara 

membangun tubuhnya, cara mendapatkan energi untuk menjalankan 

kehidupan, maupun cara memelihara eksistensi spesiesnya dari 

generasi ke generasi. Oleh karena itu, kajian biokimia meliputi struktur 

dan fungsi biomolekul, metabolisme dan bioenergetika, serta aliran 

pewarisan informasi genetic (Setiadi, 2013) 

Biokimia dapat dianggap mengandung beberapa cabang. Ini 

termasuk Enzimologi; Endokrinologi; Biologi molekuler; Genetika 

Molekuler dan Rekayasa genetika; Imunologi; Biokimia Struktural; 

Neurokimia; dan Biologi Sel. Masing-masing disiplin ilmu ini 

menyangkut komponen yang berbeda biokimia (Aliouche & Sc, n.d.) 

Dalam Biokimia kita mempelajari proses biokimia yang terjadi pada 

makhluk hidup atau zat hidup, sehingga semua hukum kimia dan fisika 

yang berlaku pada proses kimia juga berlaku pada zat hidup. Molekul 
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kimia yang terdapat dalam zat hidup itu tidak hanya bercampur dan 

bereaksi membentuk biomolekul dan berbagai komponen hidup 

lainnya, tetapi juga mengadakan interaksi satu dengan lainnya 

mengikuti prinsip azas logika molekul zat hidup  (principil of moleculer 

logic in living state) (Julianto, 2015) 

 

C. SEJARAH PERKEMBANGAN BIOKIMIA 

Sejarah biokimia dapat dikatakan dimulai sejak zaman Yunani kuno 

yang tertarik pada komposisi dan proses kehidupan, meskipun 

biokimia sebagai suatu disiplin ilmu tertentu dimulai sekitar awal abad 

ke-19.[1] Ada yang berargumen bahwa awal mula biokimia mungkin 

adalah penemuan enzim pertama, diastase (sekarang disebut amilase), 

pada tahun 1833 oleh Anselme Payen,[2] sementara yang lain 

menganggap demonstrasi pertama Eduard Buchner tentang proses 

biokimia kompleks fermentasi alkohol dalam sel- ekstrak bebas 

menjadi kelahiran biokimia.[3][4] Beberapa orang mungkin juga 

menunjuk pada karya berpengaruh Justus von Liebig dari tahun 1842, 

Kimia hewan, atau, Kimia organik dalam penerapannya pada fisiologi 

dan patologi, yang menyajikan teori kimia tentang metabolisme, atau 

bahkan studi sebelumnya pada abad ke-18 tentang metabolisme. 

fermentasi dan respirasi oleh Antoine Lavoisier.[5][6] 

Istilah biokimia sendiri berasal dari gabungan bentuk bio-, yang 

berarti 'kehidupan', dan kimia. Kata ini pertama kali dicatat dalam 

bahasa Inggris pada tahun 1848,[7] sedangkan pada tahun 1877, Felix 

Hoppe-Seyler menggunakan istilah (Biochemie dalam bahasa Jerman) 

dalam kata pengantar untuk edisi pertama Zeitschrift für 

Physiologische Chemie (Journal of Physiological Chemistry) sebagai 

sinonim untuk kimia fisiologis dan menganjurkan pendirian lembaga 
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yang didedikasikan untuk studinya. Namun demikian, beberapa 

sumber mengutip ahli kimia Jerman Carl Neuberg yang menciptakan 

istilah untuk disiplin baru ini pada tahun 1903,[10][11] dan beberapa 

menyebutkannya sebagai Franz Hofmeister.[12] 

Subjek kajian biokimia adalah proses kimia pada organisme hidup, 

dan sejarahnya melibatkan penemuan dan pemahaman komponen 

kompleks kehidupan serta penjelasan jalur proses biokimia. Sebagian 

besar biokimia berkaitan dengan struktur dan fungsi komponen seluler 

seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan biomolekul 

lainnya; jalur metabolisme dan aliran energi kimia melalui 

metabolisme; bagaimana molekul biologis menimbulkan proses yang 

terjadi di dalam sel hidup; ini juga berfokus pada proses biokimia yang 

terlibat dalam pengendalian aliran informasi melalui sinyal biokimia, 

dan bagaimana kaitannya dengan fungsi organisme secara 

keseluruhan. Selama 40 tahun terakhir, bidang ini telah berhasil 

menjelaskan proses kehidupan sehingga kini hampir semua bidang 

ilmu kehidupan mulai dari botani hingga kedokteran terlibat dalam 

penelitian biokimia. 

Di antara sejumlah besar biomolekul yang berbeda, banyak di 

antaranya merupakan molekul kompleks dan besar (disebut polimer), 

yang tersusun dari subunit berulang serupa (disebut monomer). Setiap 

kelas biomolekul polimer memiliki serangkaian tipe subunit yang 

berbeda. Misalnya, protein adalah polimer yang subunitnya dipilih dari 

dua puluh atau lebih asam amino, karbohidrat terbentuk dari gula yang 

dikenal sebagai monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida, lipid 

terbentuk dari asam lemak dan gliserol, dan asam nukleat terbentuk. 

dari nukleotida. Biokimia mempelajari sifat kimia molekul biologis 

penting, seperti protein, dan khususnya kimia reaksi yang dikatalisis 
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enzim. Biokimia metabolisme sel dan sistem endokrin telah dijelaskan 

secara luas. Bidang biokimia lainnya termasuk kode genetik (DNA, 

RNA), sintesis protein, transportasi membran sel, dan transduksi sinyal. 

Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Biokimia. 

Biokimia atau kimia biologis, adalah ilmu yang 

mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang 

berhubungan dengan organisme hidup.[1] Sebagai subdisiplin 

dari biologi dan kimia, biokimia dapat dibagi menjadi tiga 

bidang: biologi struktural, enzim, dan metabolisme. Selama beberapa 

dekade terakhir pada abad ke-20, biokimia telah berhasil menjelaskan 

proses kehidupan melalui tiga subdisiplin ilmu ini. Hampir 

semua bidang ilmu hayat sedang ditemukan dan dikembangkan 

melalui metodologi dan penelitian biokimia.[2] Biokimia berfokus pada 

pemahaman dasar kimiawi yang memungkinkan molekul 

biologis memunculkan proses-proses yang terjadi di dalam sel hidup 

dan di antara sel,[3] yang pada gilirannya berkaitan erat dengan 

pemahaman jaringan dan organ, serta struktur dan fungsi 

organisme.[4] Biokimia berkaitan erat dengan biologi molekuler yang 

mempelajari mekanisme molekuler dari fenomena biologi.[5]. Sebagian 

besar biokimia berhubungan dengan struktur, fungsi, dan 

interaksi makromolekul biologis,seperti protein, asam 

nukleat, karbohidrat, dan lipid. Molekul-molekul ini membangun 

struktur sel dan melakukan banyak fungsi yang berhubungan dengan 

kehidupan.[6]  

Sifat kimiawi sel juga bergantung pada reaksi molekul dan ion 

kecil. Mereka dapat berupa senyawa anorganik (misalnya air dan 

ion logam) atau organik (misalnya asam amino yang digunakan 

untuk menyintesis protein).[7] Mekanisme yang digunakan oleh sel 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_kimia
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untuk memanfaatkan energi dari lingkungannya melalui reaksi 

kimia dikenal sebagai metabolisme. Temuan biokimia diterapkan 

terutama di bidang kedokteran, nutrisi, dan pertanian. Dalam 

pengobatan, ahli biokimia menyelidiki penyebab 

dan penyembuhan penyakit.[8]  

Ilmu gizi mempelajari bagaimana menjaga kesehatan dan 

kebugaran serta pengaruh dari kekurangan gizi.[9] Di bidang pertanian, 

ahli biokimia menyelidiki tanah dan pupuk. Meningkatkan budidaya 

tanaman, penyimpanan tanaman, serta pengendalian hama juga 

merupakan tujuan penerapan biokimia. 

Menurut definisi yang paling komprehensif, biokimia dapat dilihat 

sebagai studi tentang komponen dan komposisi makhluk hidup dan 

bagaimana mereka bersatu dan bekerja sama menjadi bentuk 

kehidupan. Dalam pengertian ini, sejarah biokimia dapat berasal 

dari zaman Yunani kuno.[10] Namun, biokimia sebagai disiplin 

ilmu yang spesifik dimulai sekitar abad ke-19, atau lebih awal, 

bergantung pada aspek biokimia mana yang difokuskan. Beberapa 

orang berpendapat bahwa biokimia mungkin dimulai sejak penemuan 

molekul enzim yang pertama, yaitu diastase (sekarang 

disebut amilase), pada tahun 1833 oleh Anselme Payen,[11] sementara 

yang lain menganggap demonstrasi Eduard Buchner mengenai proses 

biokimia kompleks pertama, yaitu fermentasi alkohol pada ekstrak 

yang bebas-sel pada tahun 1897 sebagai tanda kelahiran 

biokimia.[12][13] . 

Beberapa orang juga mungkin menunjuk karya berpengaruh yang 

terbit pada tahun 1842 oleh Justus von Liebig, Kimia hewan, atau, Kimia 

organik dalam aplikasinya pada fisiologi dan patologi, yang 

mempresentasikan teori kimia tentang metabolisme, sebagai 
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permulaan dari biokimia,[10] atau bahkan sejak studi abad ke-18 

tentang fermentasi dan respirasi oleh Antoine Lavoisier.[14][15]  Banyak 

pionir lain disebut sebagai pendiri biokimia modern karena membantu 

mengungkap kompleksitas biokimia. Emil Fischer, yang mempelajari 

kimia protein,[16] dan F. Gowland Hopkins, yang mempelajari enzim dan 

sifat dinamis biokimia, mewakili dua contoh ahli biokimia awal.[17] 

Istilah "biokimia" sendiri berasal dari gabungan 

antara biologi dan kimia. Pada tahun 1877, Felix Hoppe-

Seyler menggunakan istilah ini (biochemie dalam bahasa Jerman) 

sebagai sinonim untuk kimia fisiologis dalam kata pengantar untuk 

edisi pertama Zeitschrift für Physiologische Chemie (Jurnal Kimia 

Fisiologis) ketika ia menyarankan untuk mendirikan lembaga yang 

didedikasikan untuk bidang studi ini.[18][19] Ahli kimia Jerman Carl 

Neuberg sering dikutip bahwa telah menciptakan kata tersebut pada 

tahun 1903,[20][21][22] sementara beberapa orang lain mengkreditkannya 

ke Franz Hofmeister.[23] 

Pada awalnya, orang-orang secara umum memercayai bahwa 

kehidupan dan materialnya memiliki beberapa sifat atau substansi 

esensial (yang sering disebut sebagai "prinsip vital") yang berbeda dari 

materi yang ditemukan pada benda tak hidup, dan menganggap bahwa 

hanya makhluk hidup yang dapat menghasilkan molekul kehidupan 

(senyawa organik).[25] Pada tahun 1828, Friedrich Wöhler menerbitkan 

tulisan tentang sintesis urea, yang membuktikan bahwa 

senyawa organik dapat dibuat secara artifisial.[26] Sejak itu, biokimia 

mulai maju, terutama sejak pertengahan abad ke-20 dengan 

perkembangan teknik baru seperti kromatografi, difraksi sinar-

X, interferometri polarisasi ganda, spektroskopi NMR, pelabelan 

radioisotop, mikroskop elektron, dan simulasi dinamika molekuler. 
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Teknik-teknik ini memungkinkan penemuan dan analisis yang lebih 

mendalam dari berbagai molekul dan jalur metabolisme sel, 

seperti glikolisis dan siklus Krebs (siklus asam sitrat), serta mengarah 

pada pemahaman tentang biokimia pada tingkat molekuler. 

Perkembangan ilmu baru seperti bioinformatika juga banyak 

membantu dalam peramalan dan pemodelan struktur molekul raksasa. 

Peristiwa bersejarah penting lainnya dalam biokimia adalah 

penemuan gen dan perannya dalam mentransfer informasi di dalam sel. 

Pada tahun 1950-an, James D. Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin, 

dan Maurice Wilkins berperan penting dalam penemuan struktur DNA 

dan menunjukkan hubungannya dengan transfer informasi 

genetik.[27] Pada tahun 1958, George Beadle dan Edward 

Tatum menerima Hadiah Nobel atas penelitian mereka mengenai fungi 

yang menunjukkan bahwa satu gen menghasilkan satu enzim.[28] Pada 

tahun 1988, Colin Pitchfork adalah orang pertama yang terbukti 

melakukan pembunuhan dengan digunakannya DNA sebagai alat bukti, 

yang mendorong perkembangan ilmu forensik.[29] Belum lama 

ini, Andrew Z. Fire dan Craig C. Mello menerima Hadiah Nobel 

2006 untuk menemukan peran interferensi RNA (RNAi) dalam 

membungkam ekspresigen.[30] https://id.wikipedia.org/wiki/Biokimia  

Biokimia berasal dari kata Yunani bios “ kehidupan” dan chemis “ 

kimia” yang sering diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dasar 

kimia kehidupan. Atau dapat juga diartikan sebagai salah satu ilmu 

yang mempelajari reaksi-reaksi kimia atau interaksi molekul dalam sel 

hidup. Istilah biokimia telah dikemukakan oleh Karl Neuberg (1903) 

ahli kimia Jerman dan sekitar pertengahan abad XVIII Karl Wilhelm 

Scheele ahli kimia swedia telah melakukan penelitian mengenai 

susunan kimia jaringan pada tumbuhan dan hewan. Selain itu ia juga 
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telah dapat mengisolasi asam oksalat, asam laktat, asam sitrat serta 

beberapa ester dan kasein dari bahan alam. Pada awal Abad XIX, oleh 

Friedrich Wohler yaitu pada tahun 1828 Wohler menunjukkan bahwa 

urea, suatu senyawa yang terdapat dalam urine, ternyata dapat dibuat 

dalam laboratorium dengan jalan memanaskan alkali sianat dengan 

garam amonium. Perkembangan Biokimia dilanjutkan dengan 

penemuan dua bersaudara Eduard dan Hans Buchner yang 

berdasarkan hasil percobaannya membuktikan bahwa sel-sel ragi yang 

telah mati masih mampu untuk menyebabkan terjadinya proses 

fermentasi gula menjadi alkohol. Penemuan dua bersaudara ini 

menjadikan tonggak sejarah baru dalam perkembangan pengetahuan 

dan aplikasi Biokimia, yaitu adanya kemungkinan dilakukannya 

analisis reaksi dan proses Biokimia dengan alat laboratorium (in vitro), 

tanpa perlu menggunakan organisme hidup (in vivo). Penemuan ini 

dilanjutkan dengan penemuan dan penerapan biokatalis, yaitu 

katalisator alami yang mampu mempercepat suatu reaksi kimia yang 

terjadi. Selanjutnya Pada tahun 1926 J.B. Sumner membuktikan bahwa 

urease, yakni enzim yang diperoleh dari biji kara pedang (jack beans) 

dapat dikristalkan seperti juga senyawa organic lainnya. Hal ini makin 

memperkuat kenyataan bahwa enzim dengan struktur kompleksnya, 

dapat diteliti meskipun dalam skala laboratorium sekalipun. Sejalan 

dengan perkembangan biokimia, para ahli biologi sel memberikan 

sumbangannya dalam bidang struktur sel. Diawali oleh Robert Hooke 

pada Abad XVII telah melakukan observasi terhadap sel-sel, maka 

perbaikan atas teknik observasi dengan menggunakan mikroskop telah 

dapat meningkatkan pemahaman atas struktur yang kompleks. 

Pengembangan mikroskop elektron pada pertengahan Abad XX juga 

telah memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap 
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perkembangan ilmu Biokimia baik pemahaman atas struktur senyawa-

senyawa biokimia, reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, 

maupun identifikasi reaksi metabolisme dalam sel mahluk hidup. 

Selanjutnya dalam bidang genetika seorang ahli genetika yang bernama 

Gregor Mendel pada pertengahan Abad XIX dan kemudian menjelang 

Abad XX beradsarkan hasil penelitiannya membuktikan bahwa gen 

yang menjadi penyusun sel mahluk hidup. Pada tahun 1869 asam 

nukleat telah diisolasi Friedrich Miescher dan pada awal Abad XX Para 

ahli biokimia berpendapat bahwa hanya protein yang memiliki struktur 

yang paling kompleks yang membawa informasi genetika, sedangkan 

asam nukleat diasumsikan hanya sebagai senyawa yang sederhana 

sebagai penyusun sel mahluk hidup. Menjelang pertengahan Abad XX 

ini terbukti bahwa asam deoksiribonukleat (DNA) adalah senyawa 

pembawa informasi genetika. James Watson dan Francis Crick (1953) 

berdasarkan hasil percobaannya dengan melakukan elusidasi struktur 

3 dimensi DNA dan mekanisme replikasinya menjadi dasar 

pemahaman mengenai fungsi gen sebagai pembawa sifat suatu jasad. 

Pada tahun 1970an Paul Berg melakukan ekperimen penyambungan 

DNA suatu virus sehingga diperoleh suatu DNA rekombinan dan 

menjadi titik awal baru perkembangan teknologi baru yang sangat 

mendukung berkembangnya aplikasi Biokimia dalam berbagai bidang 

kehidupan. 

Secara umum pada Abad XX ini biokimia mengalami perkembangan 

yang pesat yang didukung oleh kemajuan atau perkembangan metode 

analisis kromatografi, penemuan hasil antara dalam metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein, penemuan struktur primer, sekunder, 

tersier dan kuarterner protein serta struktur DNA dan RNA mempunyai 
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arti yang sangat penting dalam perkembangan biokimia. (Wahyudiati, 

2017) 

 

D. TUJUAN DAN MANFAAT BIOKIMIA 

Pada hakikatnya, dengan belajar biokimia kita tidak sekedar 

mengetahui susunan dan bagian-bagian dari organisme, tetapi lebih 

jauh lagi mengenai hubungan antara organisme dengan lingkungannya 

dan interaksi antara proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh 

organisme itu sendiri. Sehingga pada akhirnya diperoleh penjelasan 

mengenai:  

1. ciri zat hidup;  

2. biokimia dalam zat hidup;  

3. biomolekul dalam zat hidup;  

4. fungsi biomolekul dalam zat hidup;  

5. hierarki organisasi molekul dalam sel;  

6. transformasi energi (Setiadi, 2013) 

Dengan mempelajari biokimia kita mengetahui tentang reaksi-

reaksi kimia penting yang terjadi dalam sel. Hal ini berarti kita dapat 

memahami proses-proses yang terjadi dalam tubuh. Dengan demikian 

diharapkan kita akan mampu menghindari hal-hal dari luar yang akan 

mempengaruhi proses dalam sel-sel tubuh, misalnya kita akan dapat 

mengatur makanan yang akan kita makan sehingga kita memperoleh 

manfaat dari makanan secara optimal. Contoh lain kita akan mampu 

menghindari dampak dari suatu lingkungan yang tercemar oleh limbah 

yang membahayakan kesehatan.  

Manfaat mempelajari biokimia tersebut dapat kita berikan kepada 

orang lain, masyarakat atau kepada anak didik apabila kita bekerja 

sebagai pendidik. Bagi dosen dan guru sangat diperlukan adanya suatu 
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wawasan yang luas. Misalnya dalam mengajarkan ilmu kimia, maka 

pengetahuan kita tentang biokimia akan sangat membantu dalam 

memberikan contoh-contoh yang dapat menarik perhatian para anak 

didik. Wawasan yang luas tentang masalah lingkungan hidup tentu 

akan meningkatkan gairah dalam proses belajar-mengajar dan hal ini 

akan membantu upaya kita dalam menjaga kelestarian lingkungan yang 

sehat (Ischak et al., 2017) 

Tujuan mempelajari biokimia secara umum yaitu mendiskripsikan 

struktur, organisasi dan fungsi zat hidup pada tingkat molekul yang 

terkait dengan bagaimana suatu organisme membentuk struktur 

“supramolekul” yang dimulai dari tingkat sel, jaringan, organ, dan 

sistem organ. Selain itu, biokimia juga membahas bagaimana 

mekanisme reaksi-reaksi kimia di dalam sel berlangsung dan reaksi-

reaksi kimia apa saja yang berkaitan dengan proses reproduksi, 

pertumbuhan dan kematian suatu sel atau organisme, dan bagaimana 

organisme menyimpan dan menyalurkan informasi genetik dengan 

sangat tepat dan akurat, proses metabolism sel, termasuk reaksi-reaksi 

yang menggunakan enzim, yaitu biokatalis yang mempercepat 

berlangsungnya reaksi biokimia tersebut. 

Tujuan mempelajari biokimia sangat berkaitan erat dengan 

manfaat mempelajari biokimia yaitu hasil temuannya telah banyak 

dipakai secara luas baik di laboratorium maupun di luar laboratorium 

termasuk di bidang pertanian, kedokteran, farmasi, nutrisi, dan 

sebagainya. Adapun manfaat tersebut antara lain: 

1. khususnya pada pemeriksaan darah: kadar kolesterol, SGPT-SGOT, 

bilirubin dsb. 

2. Obat-obatan: 

3. Antibiotik: penisilin, streptomisin, erytromycin dlsb 
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4. Viagra 

5. AZT (azido dideoksi timidin) → menggantikan Thimine, 

memblokir sintesis DNA oleh virus (HIV) 

6. 6-Merkapto Purin → menghambat sintesis DNA pada 

pembiakan sel leukemia 

7. Isoprotenol → menyerupai hormon ephineprin/ adrenalin sehingga 

menghambat rangsangan oleh hormon itu. 

8. Herbisida dan pestisida → umumnya adalah inhibitor salah satu 

enzim pada tanaman atau serangga. (Wahyudiati, 2017) 

 

E. PERAN PENTING BIOKIMIA DALAM KEHIDUPAN 

Dengan dimanfaatkan biokimia dalam bidang kesehatan kita dapat 

memahami kesehatan dan memelihara kesehatan kita agar terhindar 

dari berbagai penyakit yang ada. Jika kita sudah terkena penyakit kita 

juga bisa memahami dan melakukan penanganan suatu penyakit secara 

efektif. Selain itu biokimia juga dapat menjelaskan hal-hal dalam bidang 

farmakologi dan toksilogi karena dua bidang ini berhubungan dengan 

pengaruh bahan kimia dari lur terhadap metabolisme. Lalu dalam obat-

obatan biasanya mempengaruhi jalur metabolik tertentu. Misalnya 

antibiotik penisilin dapat membunuh bakteri dengan menghambat 

pembentukan polisakarida pada dinding sel bakteri. Dengan demikian 

bakteri akan mati karena tak dapat membentuk dinding sel. Dampak 

biokimia terutama terlihat pada bidang medis dan industri farmasi. 

Namun, biokimia memainkan peran mendasar dalam hal ini kehidupan 

sehari-hari, mempengaruhi berbagai aspek masyarakat mulai dari ritel, 

makanan, kosmetik, dan fashion hingga perawatan kesehatan. 

Biokimia telah terlibat dalam pengembangan banyak produk dan 

proses yang digunakan setiap hari. Ini termasuk penemuan dan 
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peningkatan produk medis, produk pembersih dan teknologi 

rekombinan DNA yang dapat digunakan untuk membuat molekul 

penting seperti insulin dan bahan tambahan makanan. Pengetahuan 

biokimia dan binokular juga membantu kualitas dan kuantitas produksi 

pangan melalui peningkatan bahan kimia pertanian, pengembangan 

tanaman dengan peningkatan ketahanan terhadap hama dan penyakit, 

dan penyiapan makanan yang meningkatkan kesehatan manusia, yang 

mencakup pra dan pro-biotik dan antioksidan (Aliouche & Sc, n.d.) 

Dengan dimanfaatkannya biokimia dalam bidang kesehatan kita 

dapat dapat memahami kesehatan dan memilihara kesehatan kita agar 

terhindar dari berbagai penyakit yang ada. Jika kita sudah 

terkena penyakit kita juga bisa memahami/melakukan penanganan 

suatu penyakit secara efektif.  

Selain itu Biokimia juga dapatmenjelaskan hal ini dalam bidang 

farmakologi dan toksikologi karena dua bidang ini berhubungan 

dengan pengaruh bahan kimia dari luar terhadap metabolisme. Lalu 

dalam kasus Obat-obatan biasanya mempengaruhi jalur metabolik 

tertentu, misalnya antibitik penisin dapat membunuh bakteri dengan 

menghambat pembentukan polisakarida pada dinding sel bakteri, 

dengan demikian bakteri akan lisis dan mati karena tidak dapat 

membentuk dinding sel. 

Pengembangan bahan obat diawali dengan sintesis atau isolasi dari 

berbagai sumber yaitu dari tanaman (glikosida jantung untuk 

mengobati lemah jantung), jaringan hewan (heparin untuk mencegah 

pembekuan darah), kultur mikroba (penisilin G sebagai antibiotik 

pertama), urin manusia (choriogonadotropin) dan dengan teknik 

bioteknologi dihasilkan human insulin untuk menangani penyakit 

diabetes. Dengan mempelajari hubungan struktur obat dan 

http://alatkimia.com/biokimia-dan-manfaatnya/
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aktivitasnya maka pencarian zat baru lebih terarah dan memunculkan 

ilmu baru yaitu kimia medisinal dan farmakologi molecular yang 

merupakan bagian tidak terpisah dari biokimia molecular  

Studi tentang kemoterapi anti protozoa mengalami perkembangan, 

sekitar 1890, dan anti malaria sintetik yang pertama, berkembang 

bersama obat hipnotik, anti-inflamasi, adrenergik, kholonergik, 

hormon dan obat lain. Kemudian diikuti penemuan-penemuan yang 

lebih baik seperti antibakteria, antibiotika, antihistaminika, vitamin 

dan hormon-hormon, berkembang lebih maju. Setelah perang dunia ke 

II perencanaan dan perkembangan penelitian obat-obatan terpusat 

pada 3 pokok utama; ialah obat-obatan antituberkulosis, hormon dan 

kontrasepsi, antipsikotika, anksiolitika, dan antidepresan 

psikofarmakologik. Penggunaan metode-metode canggih seperti 

analisis spektroskopi untuk elusidasi rumus struktur senyawa, 

pemakaian senyawa bertanda isotop, analisis secara otomatis, dan 

pemisahan menggunakan kromatografi dan cara partisi lainnya, 

membuka jalan untuk mempelajari bahan kimia dalam jumlah sangat 

kecil. Kemajuan cara monitoring biologi dari berbagai macam aktivitas 

obat menambah perkembangan ilmu itu, yang mulai meletakkan dasar 

biokimia kepada immunologi dan cara aksi biologi yang kompleks dari 

suatu obat. Perkembangan ilmu biokimia dan biologi 10 molekuler dan 

antagonisme metabolit dalam obat-obatan, membuka jalan secara 

bertahap untuk pengobatan kanker dan penyakit mental dengan cara 

kemoterapi. Walaupun percobaan dan penelitian biokimia mutakhir 

secara mengejutkan selama empat dekade terakhir, proses pemikiran 

intelektual tentang praduga rancangan obat mengalami kemajuan 

dengan diikuti banyak kebimbangan dan keraguan yang merupakan ciri 

khas dan filosofi dari perkembangan ilmu pengetahuan (Ahmad, 2012) 
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F. KAITAN BIOKIMIA DENGAN PENGETAHUAN TERKINI 

Biokimia adalah bidang ilmu yang mempelajari pengetahuan 

tentang struktur, fungsi dan interaksi biomolekul yang menyusun sel, 

mekanisme reaksi katalisis enzim, energetika dan reaksi-reaksi 

metabolisme sel, proses sinyal transduksi yang terkait dengan fungsi 

biologis dan fisiologis sel pada tingkat molekuler dan  informasi 

genetik. Bidang ilmu ini juga didukung dengan penguatan pemahaman 

teknik isolasi biomolekul dari berbagai sumber daya alam hayati, 

pemurnian, karakterisasi biomolekul yang mendukung pemanfaatan 

dan pengembangan sumber daya alam hayati menjadi produk 

bioteknologi. 

Kajian Biokimia saat ini dapat dipelajari dalam kajian kimia 

biomolekul antara lain kimia karbohidrat, kimia lipid, protein dan asam 

amino, immunoglobulin, kimia enzim, oksidasi biologi, vitamin, 

hemoglobin, kimia respirasi, radikal bebas. Pada kajian biologi molekul 

dapat dipelajari kimia nukleotida, metabolism purin dan pirimidin, 

kimia asam nukleat, sintesis protein, reaksi ikatan polymerase, genom 

manusiadan terapi gen. Pada kajian Metabolisme dapat dipelajari 

metabolism karbohidrat, protein dan lemak, kimia hormon, 

metabolism vitamin dan trace elemen, Pada kajian biokimia klinik 

dapat dipelajari enzim dan isoenzim penting dalam klinik, uji fungsi 

hati, uji fungsi ginjal, uji fungsi pencernaan, uji fungsi tiroid, nutrisi dan 

diet, biokimia kanker, biokimia AIDS, biokimia penuaan (ageing) dan 

juga kajian biokimia lingkungan dan penggunaan alat analisis terkini 

yang berkaitan pemeriksaan biokimia. (Chatterjea & Shinde, 2012) 

Biokimia digunakan dalam aplikasi bioteknologi di industri tekstil. 

Enzim digunakan secara rutin untuk memutihkan dan mencuci tekstil, 
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dan untuk mengubah properti pakaian, misalnya mengubah tampilan 

denim atau mencegah penyusutan jenis serat, seperti wol dan kapas. 

Makin, keterlibatan mikroba dalam industri fashion sudah mulai terjadi 

dan dihindari penggunaan proses kimia tradisional yang berhubungan 

dengan kadar tinggi polusi. Sutra laba-laba, misalnya, terkenal karena 

sifatnya yang kuat, fleksibel, dan ringan properti; namun, budidaya 

sutra laba-laba di industri belum dapat dilakukan skala di masa lalu. 

Namun dengan menggunakan bioreaktor fermentasi secara genetic 

bakteri rekayasa dapat digunakan untuk memproduksi ini dalam 

jumlah besar. Karena pengetahuan tentang sifat material sutra pada 

tingkat molekuler, ini memberikan kontrol yang signifikan terhadap 

produk akhir dibandingkan dengan bahan tradisional. Selain itu, 

penggunaan teknologi ini juga mengatasi masalah keberlanjutan sutra 

diproduksi tanpa adanya bahan hewani atau minyak bumi. 

Faktanya, pendekatan yang dimediasi secara biokimia berpotensi 

berdampak pada iklim perubahan, yang semakin diakui sebagai 

tantangan besar yang dihadapi Biokimia dalam Kehidupan Sehari-hari 

masyarakat di seluruh dunia. Pengetahuan biokimia telah digunakan 

untuk mengidentifikasi solusi seperti biofuel alga, penyerapan karbon, 

dan industri yang lebih efisien proses yang dapat membantu 

melindungi lingkungan dan meningkatkan perekonomian peluang. 

Penelitian biokimia juga dapat digunakan untuk memahami dasar 

biologi proses serta mekanisme yang kompleks dan elegan untuk 

memanfaatkan energi dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat 

digunakan. Dengan memahami iniproses, pengembangan produk 

bioteknologi maju telah tercapai, yang memungkinkan produksi jenis 

bioenergi baru seperti fotovoltaik biokimia. Melalui identifikasi produk 

alami yang terjadi dari biokimia reaksi, produk telah dikembangkan 
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yang meningkatkan kesehatan manusia. Ini penelitian telah menjadi hal 

mendasar dan telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya nutrisi dan penyakit yang baik. Biokimia terus mengatasi 

tantangan yang dihadapi masyarakat di seluruh dunia,meningkatkan 

dan mempengaruhi aspek kehidupan kita (Aliouche & Sc, n.d.) 

Dengan mempelajari biokimia kita mengetahui tentang reaksi-

reaksi kimia penting yang terjadi dalam sel. Hal ini berarti kita dapat 

memahami proses-proses yang terjadi dalam tubuh. Dengan demikian 

diharapkan kita akan mampu menghindari hal-hal dari luar yang akan 

mempengaruhi proses dalam sel-sel tubuh, misalnya kita akan dapat 

mengatur makanan yang akan kita konsumsi sehingga kita memperoleh 

manfaat dari makanan secara optimal. Contoh lain kita akan mampu 

menghindari dampak dari suatu lingkungan yang tercemar oleh limbah 

yang membahayakan kesehatan. 

Biokimia mempunyai peranan dalam memecahkan masalah gizi, 

penyakit-penyakit akibat dari kurang gizi terutama pada anak-anak. 

Adapun salah satu penyebab dari kekurangan gizi adalah asupan 

makanan, infeksi penyakit. Seperti halnya yang telah di jelaskan di atas 

dengan mengetahui reaksi-reaksi apa saja yang terjadi dalam tubuh 

kita, kita dapat mengatasi kekurangan gizi dan kita akan dapat 

mengatur makanan yang akan kita konsumsi sehingga kita memperoleh 

manfaat dari makanan secara optimal. Serta kita mampu menghindari 

dampak dari suatu lingkungan yang tercemar oleh limbah yang 

membahayakan kesehatan. 
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A. PENGANTAR BIOENERGETIKA 

Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. 

Agar dapat tumbuh dan berkembang, makhluk hidup perlu 

mengonsumsi zat gizi dari makanan yang dimakannya. Makanan yang 

dikonsumsi, terutama oleh manusia terdiri dari makro nutrien dan 

mikro nutrien. Yang termasuk makro nutrien adalah karbohidrat, 

protein dan lemak, sedangkan mikronutrien terdiri dari vitamin, 

mineral dan sebagainya. Fungsi utama makronutrien untuk 

menghasilkan energi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas 

sehari-hari dan untuk pertumbuhan.  

Makanan yang dimakan akan melewati sistem pencernaan mulai 

dari mulut, kerongkongan, lambung dan akan diserap di usus halus.   

Selama dalam proses pencernaan, makanan akan mengalami berbagai 

reaksi enzimatis sehingga mengubah bentuk molekul dari molekul 

besar (polisakarida, polipeptida, dan lipid) menjadi prekusor-prekusor 

pembentuknya (monosakarida, asam amino, asam lemak, dan gliserol). 

Prekusor-prekusor inilah yang akan diserap melalui usus halus dan 

mengalami metabolisme. Sistem pencernaan manusia dapat dilihat dari 

gambar  2,1. 
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Gambar 2.1 Sistem Pencernaan manusia 

 

 

Sumber : https://desinayoe.files.wordpress.com/2012/03/ sistem-
pencernaan.jpg, diakses tanggal 27 November 2023 

Perpaduan dari ilmu biokimia dan biologi sel menghasilkan 

cabang ilmu yang disebut bioenergetika atau termodinamika biokimia,  

dimana pada bioenergetika dipelajari tentang perubahan energi yang 

menyertai reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh manusia.  Seluruh reaksi 

kimia dalam kehidupan hanya dapat berlangsung jika didukung oleh 

energi yang cukup. Hasil dari bioenergetika adalah energi yang 

dilepaskan, baik pada sistem biologik maupun sistem non biologik. 

Dalam sistem biologik, karena bersifat isotermik, maka penggunaan 

energi untuk melangsungkan proses kehidupan dalam bentuk energi 

kimia. Sumber energi kimia dalam tubuh manusia adalah senyawa 

https://desinayoe.files.wordpress.com/2012/03/
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organik berenergi tinggi yang di kenal dengan ATP (Adenosin 

Trifosfat).  

Sumber utama energi primer bagi semua kehidupan di bumi 

adalah energi cahaya matahari. Sebelum energi tersebut dapat 

digunakan oleh sel, energi cahaya  matahari akan mengalami 3 tahap 

transformasi, yaitu : 

a. Transformasi energi oleh klorofil 

b. Transformasi energi oleh mitokondria 

c. Transformasi energi oleh sel. 

 

B. TRANSFORMASI ENERGI OLEH KLOROFIL 

Adanya bantuan sinar matahari dan klorofil dapat mengubah 

karbondioksida (CO2) di udara dan air (H2O) dari tanah membentuk 

karbohidrat yang tersimpan dalam sel. Peristiwa ini disebut 

fotosintesis.  

Fotosintesis adalah suatu proses metabolisme pada tanaman 

untuk membentuk karbohidrat yang menggunakan karbondioksida 

(CO2) dari udara bebas dan air (H2O) dari dalam tanah dengan bantuan 

cahaya matahari dan klorofil. Pada dasarnya fotosintesis adalah proses 

perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang 

tersimpan dalam sel berupa gula.  

Ada 2 macam klorofil yang terdapat dalam tumbuhan tingkat 

tinggi, yaitu klorofil a dan klorofil b. Rumus Tumbuhan tinggi 

mengandung 2 macam klorofil yaitu klorofil a (berwarna hijau tua) dan 

klorofil b (berwarna hijau muda). Rumus bangun dari klorofil berupa 

suatu cincin yang terdiri dari atas 4 pirol dengan Mg sebagai 

inti.  Rumus molekul klorofil a dan b disajikan pada Gambar 2.1.  

 



 
31 

 
 

 

Gambar 2.2 Rumus Molekul Klorofil a dan Klorofil b 

 

Sumber : https://generasibiologi.com/2016/10/uji-analisis-
konsentrasi-klorofil-daun.html, diakses tanggal 28 November 2023 

 

Ada 2 fase reaksi fotosintesis, yaitu : 

1. Reaksi terang yaitu reaksi pemecahan molekul air oleh energi 

cahaya matahari dengan reaksi sebagai berikut : 

2H2O               2H
+ 

+ O2 + 2e- 

Hidrogen yang dilepas di tangkap oleh NADP yang berubah 

menjadi NADPH. Penangkapan energi cahaya juga digunakan 

untuk mengubah ADP (Adenosin Difosfat) menjadi ATP 

(Adenosin trifosfat). Pada tahap ini, dihasilkan ATP dan NADH. 

2.  Reaksi gelap,  yang menggunakan ATP dan NADH hasil dari 

reaksi terang dengan cara memindahkan Hidrogen dari air oleh 

NADPH2 ke asam organik berenergi rendah sehingga mengubah 

CO2 dan H2O menjadi glukosa, pati, selulosa dan polisakarida 

sebagai hasil akhir dari fotosintesis. Reaksi gelap terjadi di 

stroma, seperti gambar berikut : 

 

https://generasibiologi.com/2016/10/uji-analisis-konsentrasi-klorofil-daun.html
https://generasibiologi.com/2016/10/uji-analisis-konsentrasi-klorofil-daun.html
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Gambar 2.3. Struktur Kloroplast 

 

 

 
Sumber:http://www.biomagz.com/2015/08/fungsi-kloroplas-
plastida-struktur.html, diakses tanggal 29 November 2023 
 

 
C. TRANSFORMASI ENERGI DALAM MITOKONDRIA 

Hasil dari katabolisme berupa energi bebas, sebelum digunakan 

oleh  reaksi yang membutuhkan energi, disintesis dulu menjadi 

senyawa antara berenergi tinggi dan dalam bentuk atom 

hydrogen/elektron. Salah satu senyawa antara berenergi tinggi adalah. 

ATP (Adenosin Trifosfat). 

Energi bebas dari atom hidrogen berenergi tinggi diperoleh dari 

senyawa yang menggunakan enzim dehydrogenase dalam reaksinya. 

Enzim ini mengkatalisis pemindahan atom Hidrogen dari senyawa yang 

bereaksi ke NADP + 
 yang merupakan koenzim khusus dalam bentuk 

teroksidasi sehingga menghasilkan NADPH. NADP  dalam  bentuk 

tereduksinya merupakan elektron berenergi tinggi  dari reaksi 

katabolik ke reaksi anabolik.  Gambar 2.4 menunjukkan molekul NADP 

dan transfer Hidrogen dari NADP + menjadi NADPH. 
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Gambar 2.4 Molekul NADP dan perubahan NADP + menjadi 
NADPH. 

 

Sumber : a1d04c3b9e3dc280961bb70c95ebc83d.pdf, diakses 
tanggal 29 November 2023 

Senyawa antara berenergi tinggi lainnya adalah ATP, yang terdiri 

dari 3 komponen, yaitu : 

1. Basa ( adenin )  

2. Gula ( Ribosa )  

3. Gugus posforil yang terikat pada ribosa oleh ikatan ester posfat 

dan terikat satu sama lain oleh ikatan posfoanhidrida. 

 

Gambar 2.5 Rumus Bangun ATP 
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2-Fosfohidrida merupakan bagian utama dari ATP dan dalam 

reaksinya mengalami pengurangan energi bebas yang banyak. Setiap 

senyawa yang dalam reaksinya mengalami penurunan energi bebas 

lebih dari 5 kkal/mol disebut sebagai senyawa berenergi tinggi. 

Reaksi hidrolisis ATP menjadi ADP atau reaksi ADP menjadi AMP dan 

masing-masing melepaskan 1 gugus fosfat, mengalami penurunan 

energi bebas baku sebesar -7,3 kkal/mol. 

Karena ATP merupakan salah satu senyawa antara berenergi 

tinggi, maka ATP dapat menghubungkan proses yang menghasilkan 

energi (eksoterm) dan yang membutuhkan energi (endoterm).  Energi  

bebas dalam proses metabolisme dibentuk melalui pembentukan 

Ikatan fofohidrida dan energi bebas yang dihasilkan tersebut akan 

dilepaskan oleh ATP ke reaksi biokimia yang mebutuhkan enegi 

(endoterm) melalui pemecahan ikatan fosfohidrida. Gambar 2.6 

memprlihatkan bagaimana hubungan antara energi (ATP) dengan 

reaksi eksoterm dan endoterm. 

Gambar 2.6.  Hubungan ATP dengan reaksi biokimia 

 

Menurut Lipmann, symbol  “~ P” menunjukkan ikatan fosfat 

berenergi tinggi, sehingga  ikatan pada ATP dapat dituliskan sebagai A-

P ~ P ~ P, dimana 2 ikatan fosfat terakhir adalah ikatan yang kaya 
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energi, sdangkan ikatan antara adenosin dengan fosfor adalah ikatan 

ester biasa. Hal ini terlihat dari pengurangan energi bebas pada 

hidrolisis ATP sebagai berikut : 

Gambar  2.7  Hidrolisis ATP 

 

Gambar 2.8 Hidrolisis ADP 

 

Gambar 2.9. Hidrolisis AMP 

 

 

Dari gambar 2.7 – 2.9 terlihat bahwa 2 fosfat terakhir pada 

senyawa antara ATP adalah ikatan yang kaya energi karena 

menghasilkan energi yang lebih besar dari 5 kkal/mol, sedangkan pada 

hidrolisis AMP, ikatan antara adenosin dengan gugus fosfat adalah 

ikatan ester biasa karena energi yang dihasilkan kurang dari 5 

kkal/mol. 
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Selain ATP dan NADH, ada beberapa senyawa fosfat berenergi 

tinggi lainnya, yaitu : 

a. Fosfoguanidin  

b. Tioester  

c. Enol posfat  

d. Anhidrida asam posforik karboksilat 

e. Nukleosida trifosfat (untuk biosintesis) yang terdiri 

dari : 

- Uridin Triposfat ( UTP )  (sintesa polisakarida ) 

- Guanosin Triposfat ( GTP ) : untuk sintesa lipida 

- Sitidin Triposfat ( CTP ) : untuk sintesa protein  

- deoksiadenosin Triposfat ( dATP) : untuk sintesa 

DNA  

- deoksiguanosin Triposfat ( dGTP ) : untuk sintesa 

DNA  

- deoksisitidin Triposfat ( dCTP ) : untuk sintesa DNA  

- deoksitimidin Triposfat ( dTTP ) : untuk sintesa DNA  

- ATP, UTP, GTP, CTP : untuk sintesa RNA  

 

D. TRANSFORMASI ENERGI OLEH  SEL 

Pada metabolisme dalam sel, peranan ATP sebagai sumber energi 

terjadi dengan mekanisme mendaur, dimana energi  yang dihasilkan 

dari proses eksoterm melalui reaksi katabolisme, akan diangkut reaksi-

reaksi biokimia yang membutuhkan energi (endoterm), seperti 

biosintesis, proses pengangkutan, kontraksi otot, dan sebagainya. 

Pembentukan ATP dari ADP + Pi dengan reaksi fosforilasi melalui 

proses oksidasi molekul penghasil energi. ATP yang dihasilkan akan 

disalurkan ke reaksi yang membutuhkan energi (endoterm) melalui 
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reaksi hidrolisis ADP dan Pi (fosfat anorganik). Peristiwa ini terjadi 

terus-menerus sehingga membentuk suatu daur ATP – ADP secara 

terus-menerus. Dalam hal ini gugus fosfat ujung pada molekul ATP 

secara kontinu dipindahkan ke molekul penerima gugus fosfat dan 

secara kontinu pula diganti oleh gugus fosfat lainnya selama 

katabolisme.  

 

E. PRINSIP BIOENERGETIKA (TERMODINAMIKA) 

Prinsip bioenergetika pada umumnya sesuai  prinsip 

termodinamika pada bidang fisika.  Prinsip bioenergetika terdiri dari : 

1. Hukum Termodinamika I 

2. Hukum termodinamika II 

Istilah Termodinamika pertama kali dikemukakan oleh ahli Fisika 

berkebangsaan Yunani dan berasal dari kata Thermos yang berarti 

panas dan dynamic yang berarti perubahan.  Termodinamika 

mempelajari tentang hukum-hukum perubahan energi dari satu  

bentuk ke bentuk yang lain. 

1. Hukum Termodinamika I 

Hukum Termodinamika I sering disebut sebagai hukum kekekalan 

energi menjelaskan tentang energi yang terdapat dalam suatu sistem 

dan  mengatakan bahwa “energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat 

dimusnahkan. Energi yang terdapat dalam sistem tersebut hanya dapat 

diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. 

Akibat dari hukum termodinamika I, maka kalor dan kerja dapat 

saling tukar antara sistem (zat) dengan lingkungannya. Kalor (Q) yang 

diberikan dari lingkungan ke sistem sama dengan  kerja eksternal (W) 

yang dilakukan sistem ditambah dengan energi dalam (U). Energi 

dalam (U) adalah jumlah dari energi kinetic (Ek) dan energi potensial 
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(Ep) sistem. Proses hukum I termodinamika meliputi proses isobarik,  

isotermik, adiabatik,  dan isokhorik. Rumus hukum termodinamika I 

adalah : 

U = Q – W 

Keterangan :  

U = Perubahan energi dalam tubuh 

Q.   = Perpindahan kalor dalam tubuh manusia 

W   = Kerja yang dihasilkan oleh tubuh 

Ketika energi yang tersimpan berkurang, kalor akan berpindah 

dari tubuh  dan tubuh akan menghasilkan kerja . 

Penerapan Hukum I Termodinamika pada tubuh manusia 

Hukum I termodinamika terjadi juga dalam tubuh manusia, 

dimana energi total yang dihasilkan oleh tubuh  (laju metabolisme) 

adalah total energi yang dihasilkan dari  proses metabolisme tubuh 

ditambah kerja eksternal tubuh, dengan rumus : 

      dM =  dH + dW 

Keterangan : 

dM = laju metabolisme 

dH = energi total dari proses metabolisme 

dW = kerja eksternal yang dilakukan tubuh. 

Energi yang dihasilkan dari makanan yang dikonsumsi 

(lingkungan) diubah dalam bentuk ATP, sehingga manusia dapat 

melakukan aktivitas yang akan menimbulkan energi lain, seperti energi 

potensial. 

Untuk keseimbangan energi, energi yang diperlukan jumlahnya 

sama dengan energi yang digunakan untuk aktivitas tubuh manusia. 

Keseimbangan ini terjadi karena  semua system pada  tubuh manusia 

bekerja sesuai dengan  fungsinya masing-masing. Antara lingkungan 
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dan tubuh manusia juga harus mengalami keseimbangan, dimana 

Lingkungan akan berpengaruh pada transfer energi dan bagaimana 

manusia beradaptasi dengan lingkungannya. 

2. Hukum Termodinamika II 

Bunyi dari hukum termodinamika II adalah kalor mengalir secara 

spontan dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah, tapi tidak 

terjadi sebaliknya. Untuk mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu 

tinggi, diperlukan tambahan kerja/usaha. 

Pada tubuh manusia, perubahan energi yang terjadi adalah 

perubahan dari energi kimia yang diperoleh dari metabolisme makro 

nutrient (karbohidrat, protein, dan lemak) menjadi berbagai macam 

bentuk energi, seperti energi gerak (mekanik), energi panas,energi 

listrik dan bentuk energi lainnya.  

Selama proses metabolisme, makro nutrien  yang kita makan akan 

mengalami proses pencernaan baik pencernaan mekanik maupun 

kimiawi sehingga makanan tersebut terhidrolisis menjadi prekusornya 

masing-masing. Karbohidrat terhidrolisis menjadi monosakarida, 

protein menjadi asam amino dan lipid menjadi asam lemak dan gliserol. 

Karbohidrat akan mengalami metabolisme melalui proses glikolisis, 

siklus asam sitrat (siklus krebs) dan fosforilasi oksidatif, lipid 

terkatabolisme melalui proses beta oksidasi, yang pada akhirnya akan 

menghasilkan energi kimia dalam bentuk ATP.  ATP inilah yang akan 

diubah oleh tubuh menjadi berbagai macam bentuk energi sesuai 

kebutuhan tubuh. 
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F. RESPIRASI 

Respirasi adalah pertukaran gas antar makhluk hidup. Respirasi 

pada manusia adalah proses pembakaran zat makanan (makro nutrien) 

dalam sel tubuh dengan bantuan oksigen dan enzim. Dalam tubuh, 

respirasi terjadi di mana saja pada sel hidup, khususnya pada 

mitokondria.  

Berdasarkan keberadaan oksigen, respirasi terdiri dari respirasi 

aerob dan anaerob.  

1. Respirasi Aerob 

Respirasi aerob adalah proses respirasi yang memerlukan 

oksigen dalam jumlah yang banyak. Respirasi aerob terjadi di 

sitoplasma dan mitokondria. Ada 4 tahap respirasi aerob, yaitu: 

a. Glikolisis. 

Pada tahap ini, 1 molekul glukosa atau monosakarida yang 

lain akan mengalami beberapa tahap metabolisme dan 

menghasilkan asam piruvat. Proses ini terjadi di sitosol. 

b. Dekarboksilasi Oksidatif. 

Dekarboksilasi oksidatif adalah perubahan asam piruvat 

yang dihasilkan dari proses glikolisis menjadi asetil Ko-

enzim A. 

c. Siklus Asam Sitrat (Siklus Krebs) 

Siklus ini terjadi di matriks mitokondria dan mengubah 

asetil Ko-A menjadi CO2 dan H2O 

d. Fosforilasi Oksidatif 

Yaitu system pengangkutan electron (transport electron) 

yang terjadi di permukaan membrane tilakoid. 

Ciri-ciri respirasi aerob adalah : 

a. Membutuhkan oksigen 
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b. Berlangsung di mitokondria 

c. Menghasilkan 36 ATP 

d. Mempunyai 4 tahapan 

2. Respirasi Anaerob 

Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang dalam prosesnya 

tidak memerlukan oksigen. Ada 2 tahap respirasi anaerob, yaitu : 

a. Fermentasi Alkohol 

Fermentasi alkohol mengubah asam piruvat menjadi 

asetaldehid dan akhirnya membentuk etanol dalam kondisi 

anaerob. 

b. Fermentasi Asam Laktat 

Pada fermentasi asam laktat, asam piruvat menerima Hidrogen  

dan elektron dari NADH dan diubah menjadi asam laktat. Proses 

ini juga berlangsung secara anaerob 

 

Ada 3 ciri respirasi anaerob, yaitu : 

a. Memiliki proses fermentasi alkohol karena sel tidak memiliki 

akseptor elektron yang berguna untuk memproduksi ATP saat 

oksigen tidak ada. 

b.  Proses fermentasi hanya dapat dilakukan saat jamur ragi sudah 

membuat semua gas CO2. 

c. Proses ini hanya terjadi pada tumbuhan. 
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A. PENDAHULUAN 

Biosintesis karbohidrat adalah proses pembentukan karbohidrat 

dalam sel hidup. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi semua 

organisme hidup. Studi tentang biosintesis karbohidrat merupakan hal 

yang sangat penting bagi bidang farmasi. Melalui studi jalur biosintesis, 

para ilmuwan dapat memperoleh wawasan tentang jaringan 

metabolisme dasar sel, serta pengembangan pendekatan rekayasa 

metabolisme baru untuk menghasilkan molekul yang bermanfaat.  

Mekanisme yang mendasari biosintesis karbohidrat dapat 

menciptakan strategi baru untuk produksi senyawa bernilai tinggi 

seperti obat-obatan. Selain itu, pengetahuan tentang biosintesis 

karbohidrat dapat digunakan untuk meningkatkan hasil panen, 

mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan. 

Karbohidrat sebagai salah satu jenis senyawa organik yang penting 

dalam biokimia sel. Tujuan untuk memahami dasar-dasar kimia dan 

biokimia yang terlibat dalam produksi, metabolisme, dan fungsi 

karbohidrat dalam tubuh manusia. Pemahaman ini sangat penting 

dalam konteks farmasi dan memiliki beberapa kegunaan yang 

signifikan. 
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Pengembangan obat-obatan yang berinteraksi dengan jalur 

metabolisme karbohidrat. Misalnya, obat-obatan yang digunakan untuk 

mengatur kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus bekerja 

dengan mempengaruhi jalur biosintesis dan metabolisme glukosa. 

Beberapa obat-obatan dapat memengaruhi metabolisme karbohidrat, 

dan pemahaman ini dapat membantu dalam mengantisipasi dan 

mengelola efek samping yang mungkin terjadi. Selain itu 

pengembangan Produk Kesehatan dapat membantu memahami 

bagaimana produk  mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan 

kesehatan secara keseluruhan.  

Metabolisme secara umum terbagi atas  dua yaitu katabolisme dan 

anabolisme. Biosintesis karbohidrat merupakan proses anabolisme 

(pembentukan) karbohidrat di dalam sel. Semua sel bergantung pada 

glukosa dan monosakarida yang lain untuk proses metabolisme energi. 

Untuk kebutuhan ini organisme harus menyatukan glukosa dan 

mendistrusi ke bagian yang membutuhkan. Sel membutuhkan glukosa 

untuk pembentukan glukolipid, glikoprotein dan struktural 

polisakarida. Glikogen yang tersimpan dalam hati akan mengalami 

metabolisme dan dapat menjaga kadar glukosa darah antara 12-24 jam.  

Karbohidrat dihasilkan dari proses fotosintesis yang mengubah 

energi elektromagnetik menjadi energi kimia. Pada tumbuhan hijau, 

fotosintesis terdiri dari dua reaksi. Reaksi terang akan mengubah 

energi elektromagnetik menjadi potensi kimia. Reaksi enzimatik yang 

memanfaatkan energi dari reaksi terang untuk mengikat karbon 

dioksida menjadi gula disebut sebagai reaksi gelap. Reaksi karbon 

dioksida menjadi senyawa organik dan akhirnya menjadi gula dengan 

regenerasi akseptor karbon dioksida biosintetik. Jalur karbon dalam 

fotosintesis, seperti yang terutama dilakukan oleh Calvin dapat dilihat 
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pada Gambar 3.1. 

Gambar 3. 1.  Jalur biosintesis karbohidrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ORGANISME DAN ENERGI 

Biosintesis karbohidrat terjadi dalam berbagai organisme, 

termasuk tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Tumbuhan 

melakukan biosintesis karbohidrat melalui proses fotosintesis. 

Organisme mengubah energi cahaya matahari, karbon dioksida, dan air 

menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini terjadi di kloroplas dalam sel-

sel tumbuhan. 

Manusia dapat melakukan biosintesis karbohidrat melalui proses 

yang disebut glikoneogenesis. Ini terjadi ketika tubuh perlu 

menghasilkan glukosa dari sumber non-karbohidrat, seperti asam 
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amino dan gliserol, untuk memenuhi kebutuhan energi. Beberapa 

Organisme seperti bakteri dapat menyimpan karbohidrat dalam bentuk 

glikogen, yang mirip dengan penyimpanan glikogen pada manusia. 

Bakteri ini melakukan proses biosintesis glikogen untuk menyimpan 

energi dalam kondisi nutrisi berlimpah dan menggunakannya saat 

nutrisi terbatas.  

Jamur melakukan biosintesis kitin yang merupakan 

polisakarida yang terdiri dari unit-unit N-asetilglukosamina. Kitin 

adalah komponen utama dinding sel jamur dan eksoskeleton serangga. 

Biosintesis kitin ini melibatkan enzim-enzim yang mengkatalisis 

reaksi-reaksi khusus.  Alga dan protozoa bisa melakukan biosintesis 

berbagai jenis karbohidrat, seperti alginat dan selulosa. Alginat adalah 

komponen dinding sel alga coklat, sementara selulosa adalah 

komponen utama dinding sel tumbuhan. Selain itu cadangan energi 

pada tanaman tersimpan pada bagian buah dan umbi dari tanaman 

yang mengandung pati atau amilum (Amilosa dan amilopektin) 

Hewan seperti mamalia juga melakukan biosintesis glikogen 

untuk menyimpan karbohidrat dalam hati dan otot sebagai sumber 

energi yang dapat digunakan saat diperlukan. Setiap organisme 

memiliki jalur dan proses biosintesis karbohidrat yang khusus sesuai 

dengan kebutuhan fungsional dan biologisnya. 

C. TEMPAT TERJADINYA BIOSINTESIS KARBOHIDRAT 

Biosintesis karbohidrat terjadi di berbagai lokasi dalam sel dan 

organisme, tergantung pada jenis karbohidrat yang dihasilkan dan jenis 

organismenya. Berikut adalah beberapa tempat utama di mana 

biosintesis karbohidrat terjadi yaitu : 
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1. Kloroplas pada Tumbuhan 

Proses fotosintesis pada tumbuhan merupakan biosintesis  

utama pada biomolekul karbohidrat. Kloroplas meruapakan 

organel tempat tumbuhan mengubah energi matahari, karbon 

dioksida, dan air menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa yang 

dihasilkan kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi 

atau disimpan dalam bentuk pati (amilosa dan amilopektin). 

2. Hati dan Otot pada Manusia dan Hewan 

Glikogen adalah polisakarida yang terdiri dari unit-unit glukosa 

yang dihasilkan melalui glikoneogenesis. Proses ini terutama 

terjadi di hati dan otot. Manusia dan hewan memiliki 

kemampuan untuk menyimpan dan menghasilkan glikogen 

sebagai sumber energi.  

3. Glikoneogenesis pada Hati 

Glikoneogenesis merupakan proses pembentukan glukosa yang 

bukan berasal dari karbohidrat tetapi berasal dari non 

karbohidrat seperti asam amino dan gliserol. Proses ini terjadi 

di hati sebagai respons terhadap penurunan kadar glukosa 

dalam darah. 

4. Bakteri dan Mikroorganisme 

Bakteri dan mikroorganisme juga melakukan biosintesis 

karbohidrat untuk menyediakan energi dan bahan bakar bagi 

selnya. Mikroorganisme dapat. menghasilkan berbagai 

karbohidrat, termasuk glikogen dan polisakarida lainnya. 

5. Sel Tumbuhan dalam Produksi Selulosa 

Selulosa adalah komponen utama dinding sel tumbuhan. Sel 

tumbuhan mensintesis selulosa dalam sitoplasma dan 

mengangkutnya ke dinding sel untuk memperkuat struktur sel. 
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Reaksi-reaksi ini melibatkan enzim dan jalur biosintesis yang 

terdapat dalam sel tumbuhan. 

6. Kemolitotrof dan Organisme Arke 

Organisme kemolitotrof dan beberapa organisme arke, dapat 

menggunakan reaksi kimia yang tidak melibatkan fotosintesis 

untuk menghasilkan karbohidrat. Energi yang diperoleh 

berasal dari reaksi kimia dengan melakukan kemosintesis dan 

mengonversi senyawa anorganik menjadi karbohidrat. 

D. ENZIM YANG BERPERAN 

Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah substrat menjadi 

produk. Pada proses biosintesis karbohidrat enzim yang berperan 

diantanya :  

1. Glukosa-6-Fosfat Dehidrogenase (G6PDH) 

G6PDH adalah enzim yang terlibat dalam glikoneogenesis dan 

glikogenolisis. Ini berperan dalam konversi glukosa-6-fosfat 

menjadi 6-fosfoglukonat melalui reaksi oksidatif. Reaksi 

bertujuan untuk menghasilkan NADPH yang dapat menjadi 

suplai hidrogen. 

2. Fosfofruktokinase (PFK) 

PFK adalah enzim kunci dalam glikolisis berperan dalam 

mengatur kecepatan glikolisis dengan mengkatalisis reaksi 

fosforilasi fruktosa-6-fosfat menjadi fruktosa-1,6-bisfosfat. 

Reaksi  ini merpakan langkah pengaturan utama dalam 

produksi energi dan biosintesis karbohidrat. 

3. Fruktosa-1,6-Bisfosfatase 

Enzim ini berperan dalam proses glikoneogenesis dengan 

mengkatalisis reaksi pemecahan fruktosa-1,6-bisfosfat menjadi 
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fruktosa-6-fosfat dan fosfat. Langkah merupakan kebalikan dari 

PFK dalam glikolisis. 

4. Glukosa-6-Fosfat Fosfatase 

Glukosa-6-fosfat fosfatase adalah enzim yang hadir dalam hati 

dan ginjal dan terlibat dalam glikoneogenesis. Ini mengkatalisis 

reaksi konversi glukosa-6-fosfat menjadi glukosa bebas yang 

dapat dilepaskan ke dalam darah. 

5. Amilopektin dan Glikogen Sintase 

Enzim amilopektin dan glikogen sintase berperan dalam 

mengkatalisis reaksi penggabungan unit-unit glukosa ke dalam 

rantai-rantai polisakarida yang membentuk glikogen. Enzim ini 

bertindak sebagai enzim yang merakit rantai-rantai 

pembentukan glikogen. 

6. Sintase Selulosa 

Sintase selulosa merupakan enzim yang penting dalam 

biosintesis selulosa. Enzim ini bertanggung jawab untuk 

mengkatalisis reaksi penggabungan unit-unit glukosa ke dalam 

rantai-rantai selulosa. Selulosa merupakan komponen utama 

dinding sel tumbuhan. 

7. Enzim-enzim dalam Fotosintesis 

Enzim RuBisCO (Ribulosa-1,5-bisfosfat karboksilase) dan 

sedoheptulosa bisfosfat karboksilase adalah enzim kunci dalam 

konversi karbon dioksida dan energi matahari menjadi 

karbohidrat, seperti glukosa dan fruktosa. 
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E. KOENZIM DAN KOFAKTOR  

Dalam proses metabolisme biomolekul Koenzim (senyawa organik) 

dan kofator(senyawa anorganik) yang berperan dalam membantu 

kerja enzim. Berikut adalah beberapa koenzim dan kofaktor penting 

yang terlibat dalam biosintesis karbohidrat: 

1. NAD+ dan NADP+ 

Koenzim ini berperan dalam reaksi redoks (pengurangan dan 

oksidasi) dalam berbagai langkah biosintesis karbohidrat. 

Misalnya, NAD+ terlibat dalam oksidasi glukosa dalam 

glikolisis, dan NADP+ digunakan dalam reaksi biosintesis yang 

memerlukan reduksi. 

2. ATP (Adenosin Trifosfat) 

ATP adalah sumber utama energi dalam sel dan digunakan 

dalam berbagai reaksi yang memerlukan energi, termasuk 

reaksi dalam glikolisis dan pembentukan ikatan dalam sintesis 

karbohidrat. 

3. Koenzim A (CoA) 

Koenzim A adalah molekul yang berperan dalam membawa dan 

transfer grup asetil dalam berbagai reaksi, termasuk dalam 

pembentukan glikogen dan glikoneogenesis. 

4. Biotin (Vitamin H) 

Biotin berperan dalam reaksi karboksilasi dalam 

glikoneogenesis dan metabolisme asam lemak pada proses 

transfer gugus karboksil. 

5. FAD (Flavin Adenin Dinukleotida) 

FAD adalah koenzim yang berperan dalam reaksi redoks dalam 

berbagai jalur biosintesis karbohidrat. Ini terlibat dalam reaksi 

yang melibatkan transfer dua elektron dalam proses biokimia. 
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6. Tiamin Pirofosfat (TPP) 

TPP adalah koenzim yang berperan dalam enzim-enzim yang 

terlibat dalam jalur metabolisme, seperti piruvat 

dehidrogenase, yang mengkatalisis langkah awal glikolisis. 

7. Fosfat 

Ion fosfat (Pi) adalah kofaktor penting dalam reaksi fosforilasi 

yang terjadi dalam berbagai tahap glikolisis, glukoneogenesis, 

dan sintesis glikogen. 

8. Magnesium (Mg2+) 

Ion magnesium adalah kofaktor yang penting dalam banyak 

reaksi enzimatik yang melibatkan transfer grup fosfat dan 

katalisis reaksi dalam biosintesis karbohidrat. 

9. Zink (Zn2+) 

Ion seng berperan dalam aktivitas enzimik dalam berbagai jalur 

biosintesis karbohidrat. 

10. Besi (Fe2+/Fe3+) 

Ion besi berperan dalam enzim-enzim yang terlibat dalam 

reaksi redoks dalam biosintesis karbohidrat. 

 

F. BIOSINTESIS GLUKOSA (MONOSAKARIDA) 

Sintesis awal glukosa melalui piruvat, laktat, gliserol, asam amino 

serta molekul-molekul kecil yang lain. Pembentukan atau sintesis 

glukosa ini merupakan jalur umum yang terjadi pada tumbuhan, 

hewan, dan mikroorganisme. Pada hewan tingkat tinggi, hati menjadi 

tempat sintesis glukosa. Prekuror yang penting pada proses ini adalah 

piruvat, laktat, gliserol dan beberapa asam amino. Tumbuhan 

mensintesis glukosa dan sukrosa dari CO2 menggunakan energi 

matahari. Pada Mikroorganisme, sintesis glukosa berasal dari asam 
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asetat dan propionat sebagai prekursor. Beberapa mikroorganisme 

juga menghasilkan glukosa dari asam amino dan asam lemak.  

Pada hewan tingkat tinggi proses sintesis glukosa dari piruvat 

dimulai dengan pengangkutan piruvat ke mitokondria.  Piruvat yang 

dihasilkan bisa berasal dari asam amino seperti alanin. Selanjutnya 

Piruvat mengalami karboksilasi membentuk okasaloasetat dengan 

bantuan enzim piruvat karboksilase dan kofaktor biotin sebagai 

pengankut CO2 . Sebagai inhibitor pembentukan oxaloasetat dilakukan 

oleh enzim malat dehidrogenase dan NADH sebagai donor elektron. 

Produksi glukosa memerlukan atom karbon dari dua piruvat, energi 

dari 4 ATP, 2 GTP dan reduksi energi dari 2 molekul NADH.  

1. Jalur piruvat- phosphoenolpiruvat  

Perubahan bentuk piruvat menjadi PEP dalam sel tidak 

bisa terjadi dengan pembalikan reaksi yang dikatalisis oleh 

piruvat kinase. Reaksi ini memerlukan energi yang paling tinggi 

(∆G paling positif) setiap reaksi  di dalam jalur glukoneogenesis.  

Jalur yang utama untuk inisiasi sintesa glukosa dari 

piruvat pada hewan tingkat tinggi mulai dengan pengangkutan 

piruvat ke mitokondria yang berasal dari asam amino, terutama 

alanin. Proses selanjutnya piruvat akan mengalami 

dekarboksilasi ke bentuk oxaloasetat dikatalisis oleh piruvat 

karboxilase. Jenis reaksi ini adalah kategori 6, sintesis dari 

ikatan karbon-karbon menggunakan energi dari ATP dengan 

kofaktor biotin sebagai pengangkut CO2 aktif. Produk 

Oxaloasetat dikurangi menjadi malat oleh enzim malate 

dehidrogenase bersama dengan NADH yang bertindak sebagai 

donor elektron. Malate diangkut dari mitokondria ke 

sitoplasma, selanjutnya dioksidasi kembali menjadi 
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oxaloasetat. Oxaloasetat sangat polar untuk berdifusi 

sederhana tidak ada transpor protein. Selanjutnya reaksi 

pembentukan PEP dengan enzim phosphoenolpiruvat 

karboksikinase. Sumber gugus phosphoril adalah GTP.  Reaksi  

keseluruhan adalah: 

 

Piruvat + ATP + GTP            fosfoenolpiruvat+ ADP + GDP + Pi  

 

Energi bebas dari perpindahan dua gugus fosforil (dari  ATP dan  

GTP) digunakan untuk mengangkat piruvat ke tingkat energi 

PEP. 

Fruktosa-1,6-bisphosphat              Fruktosa-6-phosphat 

Phosphofruktokinase menjadi enzim pengatur yang utama di 

dalam glikolisis dan mengkatalisasi reaksi irreversibel 

phosphoril  dipindahkan dari ATP ke fruktosa-6-phosphat. 

Pembalikan dari reaksi ini untuk glukoneogenesis akan 

memerlukan sintesa dari suatu ATP. Pada glukoneogenesis 

gugus phosphoril dipindahkan oleh hidrolisis yang dikatalisasi 

oleh fruktosa-1,6-bisphosphatase: 

Fruktosa-1,6-Bifosfat + H2O                  fruktosa-6-fosfat + Pi 

Glukosa-6-fosf                  Glukosa  

Reaksi akhir dan yang ketiga yang diikuti oleh glukoneogenesis 

terjadi pemindahan gugus phosphoril dari glukosa-6-fosfat .  

Glukosa-6-fosfat + H2O                   glukosa + Pi  
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Reaksi untuk gluconeogenesis digambarkan berikut ini : 

2 piruvat + 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH + 2H+ + 6H2O                glukosa 

+ 2 NAD+ + 4 ADP + 2 GDP + 6Pi 

Produksi glukosa tunggal memerlukan atom karbon dari dua 

piruvat, energi  dari enam ikatan (empat ATP, dua GTP), dan reduksi 

energi dari dua molekul NADH. Perbedaan utama antar 

glukoneogenesis dan glikolisis adalah kebutuhan energi. 

Persamaanya pada penggunaan  beberapa enzim yang sama. 

Glikolisis melepaskan energi yang cukup untuk menghasilkan dua 

fosfoanhidrid yang terikat di dalam ATP setiap degradasi glukosa; 

glukoneogenesis mengkonsumsi enam fosfoanhidrid yang terikat 

setiap membuat glukosa. 

2. Pengaktifan glukosa dan galaktosa untuk biositesis 

Tidak semua glukosa tersedia untuk suatu organisme 

yang diperlukan dengan seketika untuk energi atau tujuan 

metabolisme lain. Hewan tingkat tinggi menyimpan kelebihan 

glukosa di dalam polisakarida glikogen umumnya tersimpan di 

dalam hati. Kebutuhan glukosa didistribusikan melalui darah 

untuk menyediakan sumber daya energi ke jaringan untuk 

membuat secara khusus karbohidrat seperti laktosa (gula 

susu).  

Glukosa pada tanaman menjadi bangunan untuk 

membuat disakarida sukrosa dan polisakarida pati dan 

sellulosa. Biosintesis laktosa, sukrosa, pati, glikogen, 

dihubungkan kepada jalur glikolisis dan glukoneogenesis, 

tetapi reaksi yang membedakan di dalam cara pengaktifan 

karbohidrat mereka.  
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Karbohidrat di dalam glikolisis dan glukoneogenesis 

diaktifkan dengan gugus fosforil (fosfat gula). Di mana seperti 

sintesis  disakarida dan polisakarida, gula difosfat nukleosida 

(gula NDP) digunakan. Molekul UDP-galaktosa dan UDP-

glukosa akan memasukan galaktosa ke dalam glikolisis. 

Sintesis senyawa aktif berperan di dalam reaksi 

karbohidrat. Senyawa yang paling utama adalah UDP-glukosa, 

adenosin difosfat-glukosa ( ADP-glukosa), guanosin difosfat-

glukosa ( GDP-glukosa) dan UDP-galakstosa. 

Pembentukan NDP-glukosa 

Suatu reaksi umum dapat dituliskan  untuk menunjukan   

pembentukan  NDP- glukosa: 

NTP + glukosa-1-fosfat                  NDP- glukosa  +  PPi  (= 2Pi) 

NTP = nukleosida trifosfat, ATP atau UTP atau GTP 

NDP- glukosa = nukleosida difosfat glukosa, ADP- glukosa atau 

UDP- glukosa atau GDP- glukosa. 

Enzim yang bekerja pada reaksi ini adalah ADP-Glukosa 

pirofosforilase atau UDP-Glukosa pirofosforilase atau GDP- 

glukosa pirofosforilase. Keseimbangan yang terjadi 

mengakibatkan  konsentrasi komponen reaktan dan produk 

sama. Enzim anorganik pirofosfatase mengkatalisasi hidrolisis 

produk PPi. Keseimbangan bergeser ke arah pembentukan NDP-

glukosa. 
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PPi  +  H2O                                              2    Pi 

Menambahkan keduanya reaksi menghasilkan keseluruhan 

reaksi untuk sintesa NDP-glukosa: 

NTP  + glukosa-1-fosfat  + H2O              NDP-glukosa  +  2 Pi 

Pembentukan UDP-galaktosa 

Sintesa UDP-galaktosa mempunyai kemungkinan dua jalur : 

a. Isomerisasi UDP- glukosa 

UDP- glukosa           UDP-galaktosa 

Enzim  yang bekerja pada reaksi ini adalah UDP-glukosa 4-      

epimerase 

b.  Pertukaran UDP  

Galaktosa-1-fosfat  + UDP-glukosa             UDP 

galaktosa+Glukosa1P 

Enzim yang mengkatalisis reaksi tersebut adalah galaktosa-1-

fosfat uridilil transferase 

Kedua reaksi ini digunakan untuk memasukkan  galaktosa ke 

dalam glikolisis. kehadiran suatu [reserse] gen untuk uridilil 

transferase, yang menjadi suatu penyebab galaktosemia, 

terjadinya intoleransi glukosa dalam tubuh. UDP-glukosa, UDP-

galaktosa, GDP-glukosa, atau ADP-glukosa menjadi bentuk 

monosakarida aktif digunakan untuk sintesa glikogen, pati, 

laktosa, sukrosa dan selullosa. 

Pirofosfatase 
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G. BIOSINTESIS DISAKARIDA 

1. Laktosa 

Sintesis disakarida,laktosa diaktifkan di dalam kelenjar susu 

manusia dan hewan lain mengikuti kelahiran muda. Laktosa 

dibentuk dengan  kombinasi galaktosa diaktifkan dengan 

glukosa: 

UDP-galaktosa  +  glukosa        UDP  + laktosa 

Sistem enzim laktosa sintase mengkatalisasi pembentukan suatu 

β ( 1,4) ikatan glikosidik antara kedua monosakarida. 

2. Sukrosa 

Disakarida, sukrosa berasal dari kebanyakan sayur-mayur 

dan buah-buahan, tetapi terutama tebu dan gula bit. Sukrosa 

adalah suatu bentuk penyimpanan monosakarida untuk energi 

dan proses biosintetis yang diangkut keseluruh tumbuhan 

melalui floem. Disakarida disintesis didalam dua langkah dari  

UDP- glukosa  diaktifkan dan fosfat-fruktosa diaktifkan. 

Produksi Monosakarida melalui Fotosintesis 
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Gambar 3. 2. Mekanisme pembentukan sukrosa 

 

 

Sukrosa sangat penting dalam metabolisme tanaman tingkat  

tinggi. Penelitian telah menunjukkan bahwa sukrosa bukan hanya gula 

pertama yang terbentuk dalam fotosintesis tetapi juga bahan transpor 

utama. Oleh karena itu, sukrosa yang baru terbentuk mungkin 

merupakan prekursor umum untuk sintesis polisakarida. Meskipun 

jalur alternatif yang terdiri dari reaksi antara glukosa 1-fosfat dan 

fruktosa bertanggung jawab untuk produksi sukrosa pada 

mikroorganisme tertentu, biosintesis metabolit penting ini pada 

tumbuhan tingkat tinggi tampaknya terjadi seperti Gambar 3.2.  

Fruktosa 6-fosfat, yang berasal dari siklus fotosintesis, diubah 

menjadi glukosa 1-fosfat, yang selanjutnya bereaksi dengan UTP 

membentuk UDP-glukosa. UDP-glukosa bereaksi dengan fruktosa 6-

fosfat untuk membentuk sukrosa fosfat pertama dan akhirnya sukrosa, 

atau dengan fruktosa untuk membentuk sukrosa secara langsung. 
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Setelah terbentuk, sukrosa bebas dapat tetap berada di tempatnya atau 

dapat dipindahkan melalui tabung saringan ke berbagai bagian 

tanaman. Sejumlah reaksi, misalnya hidrolisis dengan invertase atau 

pembalikan urutan sintetik, mengubah sukrosa menjadi monosakarida 

yang dapat dijadikan sumber oligosakarida atau polisakarida lain. 

H. BIOSINTESIS POLISAKARIDA 

1. Glikogen 

Kelebihan Glukosa di dalam hewan disimpan di dalam 

polisakarida glikogen: 

UDP-glukosa + (glukosa)n                 UDP + (glukosa)n+1 

 

Glukosa, diaktifkan dan ditandai oleh keterikatan ke UDP, 

ditambahkan diakhir tanpa reduksi dari suatu molekul glikogen 

yang ada. Enzim glikogen sintase mengkatalisasi pembentukan 

ikatan α (1,4) glikosidik antar glukosa membentuk glikogen. 

Masing-Masing  diakhir tanpa reduksi  glikogen boleh bertindak 

sebagai suatu lokasi untuk pemasangan unit glukosa baru untuk 

penyimpanan.  dicatat bahwa ini adalah lokasi sama yang menjadi 

penempatan glikogen fosforilase. reaksi  total untuk 

menggabungkan satu sisa glukosa-6-fosfat ke dalam glikogen 

yang ada adalah: 

Glukosa-6-fosfat + UTP + ( glukosa)n + H2O         

glukosa)n+1  +  UDP + 2Pi 

Hanya satu fosfoanhidrida yang terikat dikonsumsi di 

dalam penyimpanan suatu molekul glukosa. Ini suatu cara yang 

Glukosa sudah ada Glukosa diperpanjang 
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sangat hemat untuk menyimpan glukosa dan dapat menghasilkan 

diatas 30 fosfoanhidrida yang terikat ketika dioksidasi di bawah 

kondisi aerob. 

2. Pati 

Penyimpanan  glukosa di dalam tumbuhan mengikuti jalur yang 

serupa untuk  hewan kecuali glukosa yang diaktifkan oleh ADP, bukan 

UDP dan terkumpulkan didalam pati (glukosa)n 

ADP-glukosa  +   (glukosa)n           ADP  + (glukosa)n+1 

Sintesis pati dikatalisasi dengan penambahan sisa glukosa baru 

diakhir tanpa reduksi dari suatu molekul pati yang ada oleh 

pembentukan  α (1, 4) ikatan glikosidik. 

3. Selulosa 

Sellulosa merupakan polisakarida dengan struktur utama di 

dalam dinding sel tumbuhan dan beberapa bakteri. Ikatan selulosa 

terdiri atas residu glukosa berhubungan β (1,4 ) ikatan glikosidik.  Jalur 

sintesis sellulosa serupa dengan pati. Bentuk glukosa yang diaktifkan 

adalah UDP-glukosa dalam beberapa organisma, tetapi GDP-glukosa di 

pihak lain. 

UDP-glukosa  +   (glukosa)n       UDP  +    (glukosa)n+1 

Atau GDP                 atau GDP 

 

I. MEKANISME PENGATURAN  

Organisme mengatur produksi karbohidrat dengan berbagai 

mekanisme yang mencakup umpan balik positif dan negatif. Inilah 

beberapa konsep umum yang terkait dengan regulasi produksi 

karbohidrat: 

Sellulosa sudah ada 
Sellulosa diperpanjang 
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1. Umpan Balik Negatif (Negative Feedback): 

Umpan balik negatif adalah mekanisme regulasi yang 

digunakan oleh organisme untuk menjaga keseimbangan dalam 

proses-produksi biokimia. Ketika konsentrasi karbohidrat 

dalam tubuh suatu organisme meningkat di atas ambang batas 

tertentu, organisme akan merespons dengan mengurangi 

produksi lebih lanjut. Ini dilakukan untuk menghindari 

penumpukan yang berlebihan. Sebagai contoh, dalam tubuh 

manusia, peningkatan kadar glukosa dalam darah 

menyebabkan pelepasan insulin oleh pankreas, yang pada 

gilirannya merangsang penyerapan glukosa oleh sel-sel dan 

pengubahan glukosa menjadi glikogen untuk penyimpanan. 

2. Umpan Balik Positif (Positive Feedback): 

Umpan balik positif merupakan mekanisme yang memperkuat 

suatu proses dan pengendalian peningkatan eksponensial 

dalam produksi karbohidrat. Namun, mekanisme ini jarang 

digunakan dalam regulasi karbohidrat karena dapat 

menyebabkan ketidakstabilan dan perubahan yang ekstrem. 

Contoh jarang yang menggunakan umpan balik positif adalah 

pembentukan bekuan darah saat terjadi luka. Ketika suatu 

proses dimulai, itu memicu lebih banyak reaksi yang sama, yang 

pada akhirnya menghentikan proses itu sendiri. 

3. Kontrol Enzim 

Produksi karbohidrat dikendalikan melalui regulasi enzim-

enzim yang terlibat dalam biosintesis karbohidrat. Organisme 

dapat mengaktifkan atau menonaktifkan enzim-enzim ini 

sesuai dengan kebutuhan. Umumnya, enzim-enzim yang 

terlibat dalam biosintesis karbohidrat diatur oleh berbagai 
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sinyal hormonal, seperti insulin dan glukagon dalam tubuh 

manusia. 

4. Konsentrasi Substrat dan Produk 

Organisme juga mengatur produksi karbohidrat berdasarkan 

konsentrasi substrat (bahan awal) dan produk (karbohidrat) 

dalam jalur biosintesis. Konsentrasi substrat yang tinggi dan 

produk yang rendah akan merangsang produksi lebih banyak 

karbohidrat, sementara konsentrasi produk yang tinggi dapat 

menghambat proses produksi. 

5. Koordinasi Metabolik 

Selain itu, organisme juga mengatur produksi karbohidrat 

dengan koordinasi metabolik yang kompleks. Ini melibatkan 

berbagai jalur metabolik yang terkait, seperti glikolisis, 

glukoneogenesis, dan glikogenolisis, yang berinteraksi untuk 

menjaga homeostasis karbohidrat. 

 

Regulasi produksi karbohidrat sangat penting karena 

karbohidrat adalah sumber energi utama bagi organisme. 

Mekanisme regulasi ini memastikan bahwa tubuh memiliki 

cukup energi tetapi juga mencegah potensi bahaya akibat 

penumpukan glukosa yang berlebihan dalam tubuh. 

  



 
65 

 
 

 

REFERENCE 

Adeva-Andany, M. M., González-Lucán, M., Donapetry-García, C., 
Fernández-Fernández, C., & Ameneiros-Rodríguez, E. (2016). 
Glycogen metabolism in humans. BBA Clinical, 5, 85–100. 
https://doi.org/10.1016/j.bbacli.2016.02.001 

Chen, G. X., Zhou, J. W., Liu, Y. L., Lu, X. B., Han, C. X., Zhang, W. Y., Xu, Y. 
H., & Yan, Y. M. (2016). Biosynthesis and Regulation of Wheat 
Amylose and Amylopectin from Proteomic and Phosphoproteomic 
Characterization of Granule-binding Proteins. Scientific Reports, 
6(May), 1–15. https://doi.org/10.1038/srep33111 

Gary w Morrow, (2016) Biosythesis of carbohydrates and amino acid, 

Bioorganic Synthesis : an Itroduction 

Lenardon, M. D., Munro, C. A., & Gow, N. A. R. (2010). Chitin synthesis 
and fungal pathogenesis. Current Opinion in Microbiology, 13(4), 
416–423. https://doi.org/10.1016/j.mib.2010.05.002 

Li, W., McArthur, J. B., & Chen, X. (2019). Strategies for chemoenzymatic 

synthesis of carbohydrates. Carbohydrate Research, 472, 86–97. 

https://doi.org/10.1016/j.carres.2018.11.014 

Na, L., Li, R., & Chen, X. (2021). Recent progress in synthesis of 
carbohydrates with sugar nucleotide-dependent 
glycosyltransferases. Current Opinion in Chemical Biology, 61, 81–
95. https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2020.10.007 

Polko, J. K., & Kieber, J. J. (2019). The regulation of cellulose biosynthesis 
in plants. Plant Cell, 31(2), 282–296. 
https://doi.org/10.1105/tpc.18.00760 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1038/srep33111
https://doi.org/10.1016/j.carres.2018.11.014


 
66 
 
 
 

 

PROFIL PENULIS 

 

Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si. 

Merupakan dosen tetap pada fakultas 

sains dan tekhnologi jurusan kimia universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar bidang biokimia. 

Lahir pada tanggal 8 Januari 1978 , Soppeng, 

Sulawesi Selatan.  Pendidikan dasar, menengah 

dan tingkat atas diselesaikan di Daerah batu-batu 

Kabupaten Soppeng. 

Penulis menyelesaiakan pendidikan S3  

tahun 2017 pada universitas Hasanuddin. 

Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan protein secara strukturan dan 

fungsional, telah mengisolasi enzim selulase, amilase dan lignase pada 

beberapa larva diantanya Coosus cossus, larva kumbang sagu, larva 

kumbang tanduk, dan larva ulat grayak. Kajian spesifik berkaitan dengan 

mikroba simbion. Peneliti juga telah menkaji beberapa biomolekul 

karbohidrat lignoselulosa  dari  limbah yang punya potensi dijadikan 

bioenergi.  

Buku yang sudah ditulis diantaranya biokimia Tahun 2013, 

metabolisme biomolekul Tahun 2022 dan  pada tahun ini menulis buku 

bioteknologi enzim (2023). 

 

Email Penulis: bmaswati@gmail.com 

 

  

 

 

Foto Penulis 

mailto:bmaswati@gmail.com


 
67 

 
 

 

 

  



 
68 
 
 
 

BAB 4 

BIOSINTESIS ASAM AMINO DAN 

NUKLEOTIDA 

(Dr. Tahirah Hasan, S.Si., M.Si) 

Institusi: Universitas Islam Makassar 

Email:(tahirah.dty@uim-makassar.co.id) 

A.  PENDAHULUAN 

Asam amino merupakan komponen utama penyusun protein 

yang mengontrol seluruh proses seluler dalam tubuh.  Asam amino 

memiliki dua gugus fungsi yaitu –NH2 dan –COOH, jika gugus amino 

terikat langsung pada karbon alfa maka disebut asam amino alfa.  Asam 

amino diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu asam amino-

esensial dan non-esensial.  Asam amino esensial adalah asam amino 

yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh sehingga harus diperoleh dari 

asupan makanan yang mengandung protein, sedangkan asam amino 

non-esensial adalah asam amino yang dapat di produksi dalam tubuh 

atau disebut sebagai asam amino endogen.  Struktur umum asam amino 

diperlihatkan pada Gambar 1 (Winarno, 2008). 

 

mailto:tahirah.dty@uim-makassar.co.id
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Gambar 4. 1.  Struktur Umum Asam Amino 

Meskipun  asam amino tidak berperan langsung untuk fungsi 

fisiologis di dalam tubuh, namun asam amino memiliki peran  yang 

sangat penting dalam sintesis proten dan beberapa sintesis senyawa 

lain yang membutuhkan nitrogen dalam strukturnya.  Beberapa jalur 

biokimia terlibat dalam biosintesis asam amino, termasuk sintesis asam 

amino dari prekursor lain.   Sintesis asam amino non-esensial dilakukan 

melalui jalur sederhana, sedangkan biosintesis asam amino esensial 

melalui jalur yang lebih kompleks (Azhar, M., 2016). 

 

B. KLASIFIKASI ASAM AMINO  

Berdasarkan sifat kepolaran (polarity) gugus R, asam amino 

dapat dibagi menjadi 4 golongan (Lehninger. 2008). 

1. Asam amino dengan gugus R yang tak mengutub 

Golongan asam amino ini terdiri dari lima asam amino yang  

mengandung gugus R alifatik (Alanin, Lesin, Isolesin, Valin dan Prolin), 

dua dengan gugus R. aromatik, (fenilalanin dan triptofan), dan satu 

mengandung atom sulfur pada gugus R-nya        yaitu metionin.   

2. Asam amino dengan gugus R mengutub tak bermuatan 

Golongan asam amino dengan gugus R mengutub lebih mudah 

larut dalam air karena gugus R yang mengutub dapat membentuk 

ikatan hidrogen dengan molekul air.  Kelarutannya dalam air 
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disebabkan oleh gugus hidroksil pada gugus R asam amino serin, 

treonin dan tirosin, gugus amida pada gugus R asam amino asparagin 

dan glutamin dan gugus sulfhidril pada asam amino sistein yang dapat 

membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. 

3.  Asam amino dengan gugus R bermuatan negatif (asam amino 

asam) 

Asam amino dalam golongan ini, bermuatan negatif pada pH 6,0 

– 7,0 dan gugus R-nya mempunyai gugus karboksil sehingga pada asam 

amino ini mempunyai 2 gugus karboksil.   

4.  Asam amino dengan gugus R bermuatan positif (asam amino 

basa) 

Asam amino dalam golongan ini, pada pH 6,0 lebih dari 50% 

molekul asam amino ini bermuatan positif, pada pH 7,0 kurang dari 

10% bermuatan positif.  Gugus R dari asam amino lisin dan arginin 

mengandung gugus amino pada posisi -, gugus basa lemah, imidazol 

dari histidin. 

Di samping ke 20 asam amino yang umum terdapat dalam 

protein, juga terdapat golongan asam amino yang jarang didapat 

sebagai satuan pembentuk dan yang sama sekali tidak merupakan 

satuan pembentuk protein. Beberapa asam amino bukan protein 

mempunyai fungsi penting sebagai sumber atau senyawa antara dalam 

metabolisme. β-alanin, merupakan sumber vitamin asam pantotenat, 

sitrulin dan ornitin merupakan senyawa antara dalam sintesa arginin.   

Berdasarkan kemampuan tubuh mensintesis, asam amino 

dibagi menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial.  

Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis 

oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi.  

Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis  
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oleh tubuh  

 

Tabel 4. 1.  Asam Amino Esensial dan Asam Amino Non- 

Esensial 

Asam Animo 
Esensial 

Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, 
Methionine* Phenylalanine*, Threonine, 
Tyrptophan, Valine 

Asam Amino 
Non-Esensial 

Alanine, Asparagine, Aspartate, Cysteine, 
Glutamate, Glutamine, Glycine, Proline, Serine, 
Tyrosine, Arginine 

 

Prekursor asam amino yang digunakan dalam sintesis beberapa 

asam amino lainnya adalah aspartat, treonin, fenilalanin, serin dan 

glutamat.  Tirosin dapat disintesis dari fenilalanin, sistein dan glisin 

dapat disintesis dari serin. Aspartat dapat menghasilkan  asam amino 

asparagin, metionin, lisin dan treonin, terakhir dapat membentuk 

isoleusin. Alfa ketoglutarat, oksaloasestat, ribosa-5-fosfat dan  3-

fosfogliserat adalah substrat yang digunakan dalam reaksi untuk 

sintesis asam amino glutamat, aspartat, histidin dan serin. Glutamat 

yang diperoleh dari alfa-ketoglutarat dapat membentuk glutamin, 

prolin dan arginin. Substrat lain yaitu piruvat dapat menghasilkan 

fenilalanin, tirosin dan triptofan.  Asam amino ini merupakan prekursor 

untuk sintesis glukosa melalui jalur glukoneogenesis. Semua asam 

amino memiliki sifat glukogenik kecuali  lisin dan leusin . Lisin dan 

leusin adalah asam amino bersifat ketogenik, yang hanya dapat masuk  

melalui jalur intermediat asetil KoA atau asetoasetil KoA.   

Jalur metabolik utama asam amino meliputi; pertama, produksi 

asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet 

serta sintesis asam amino di hati. Kedua, pengambilan nitrogen dari 

asam amino.  Ketiga, katabolisme asam amino menjadi energi melalui 
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siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil 

sampingan pemecahan asam amino.  Keempat, adalah sintesis protein 

dari  asam-asam amino.   

Asam amino selain sebagai penyusun sintesis protein, beberapa 

diantaranya memainkan peran utama dalam fungsi yang lain.  Asam 

amino berperan dalam regulasi pergantian protein dan tranduksi sinyal, 

pengangkutan nitrogen dan karbon melintasi organ, atau transmisi 

saraf. Biosinteis asam amino melibatkan beberapa jalur biokimia 

dimana asam amino dibentuk dari prekursor lain.   

 

C.  BIOSINTESIS ASAM AMINO 

Gambaran umum sintesis asam amino non-esensial yang 

dibentuk dari glukosa melalui zat antara dalam proses glikolisis atau 

siklus asam trikarboksilat (ATK), Gambar 2.  Sepuluh asam amino non-

esensial kerangka karbonnya berasal dari glukosa. Empat asam amino 

non-esensial yaitu serin, glisin, sistein dan alanin dibentuk dari glukosa 

melalui komponen jalur glikolitik.  Enam asam amino non-esensial 

lainnya kerangka karbonnya disediakan oleh zat  antara pada siklus 

ATK yang dibentuk dari glukosa.  Tirosin adalah asam amino non-

esensial disintesis melalui proses hidroksilasi asam amino esensial 

fenilalanin (Marks, D.B. at al. 2000). 
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Gambar 4. 2.  Gambaran Umum Sintesis Asam Amino 
Non-Esensial 

 

Asam amino non-esensial dapat disintesis apabila prekursornya 

tersedia di dalam tubuh (Marks, D.W., 2000). 

Sintesis Serin 

Jalur utama untuk sintesis serin dimulai dari intermediat 

glikolitik 3-fosfogliserat. Gugus α-hidroksil dioksidasi oleh NAD+ 

dengan bantuan enzin dehidrogenase mengubah 3- fosfogliserat 

menjadi 3-fosfopiruvat, kemudian mengalami proses transaminasi 

membentuk 3-fosfoserin. Aktivitas aminotransferase dengan glutamat 

sebagai donor menghasilkan 3-fosfoserin. Senyawa ini mengalami 

defosforilasi yang diubah menjadi serin oleh fosfoserin fosfatase. 

 

Glukosa

Glisin

Fosfogliserat Metionin (S)

Serin Sistein
Asparagin

TA
Piruvat Alanin

Glutamin
TA

Aspartat Oksaloasetat Asetil KoA

Sitrat

Isositrat Glutamin

TA
α-Ketoglutarat Glutamat Glutamat

GDH semialdehid

Prolin Arginin
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Sintesis Glisin  

Jalur utama untuk sintesis glisin melalui satu tahap reaksi, yang 

terjadi secara reversibel dikatalisis oleh enzim serin 

hidroksimetiltransferase yang melibatkan tetrahidrofolat (THF) . THF 

adalah koenzim yang mentransfer gugus hidroksimetil dari serin  

menghasilkan glisin dan N 5 , N10-metilen-THF. 

Gambar 4. 3. Sintesis Serin dan Glisin 

 

Sintesis Alanin 

Alanin disintesis dari piruvat yang merupakan zat antara 

dalam proses glikolisis.  Proses ini  melalui reaksi transaminasi yang 
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dikatalisis oleh enzim alanin transaminase (ALT) dan secara 

reversibel dapat diubah kembali menjadi piruvat. Hati  

mengakumulasi  alanin  plasma,  kebalikan  transaminasi  yang terjadi 

di otot dan secara proporsional meningkatkan produksi urea. Alanin 

dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan perpindahan glukosa 

dari hati kembali ke otot. Proses ini  dinamakan  siklus  glukosa-alanin.  

Alanin adalah asam amino glukogenik utama karena dapat  masuk 

kembal ke jalur produksi piruvat, dan merupakan prekursor untuk 

sintesis glukosa melalui jalur glukoneogenesis. Ada dua jalur utama 

untuk memproduksi alanin otot yaitu pertama, secara langsung melalui 

degradasi protein.  Kedua, melalui  transaminasi  piruvat  dengan  

bantuan  enzim  alanin  transaminase (ALT) atau dikenal sebagai serum 

glutamat-piruvat transaminase (SGPT)             (Marks, D.W., 2000). 

Sintesis Sistein  

Untuk sintesis sistein karbon dan nitrogen disediakan dari 

serin, sulfur berasal dari metionin. Dalam sintesis sistein, 

homosistein berkondensasi dengan serin menghasilkan sistationin 

dengan bantuan enzim sistationase. Selanjutnya dengan bantuan 

enzim sistationin liase, diubah menjadi sistein dan α-ketobutirat. 

Gabungan dari 2 reaksi terakhir ini dikenal sebagai trans-sulfurasi 

(Marks, D.W., 2000). 
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Gambar 4.4 Sintesis Sistein  

 

           

Sintesis Aspartat dan Asparagin  

Aspartat disintesis melalui reaksi transaminasi oksaloasetat 

dan reaksinya terjadi secara reversibel, sehingga aspartat dapat 

diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pembentukan asparagin dari 

aspartat dengan glutamin        yang menyediakan nitrogen untuk 

membentuk gugus amida (Marks, D.W., 2000). 

Sintesis Arginin  

Arginin disintesis dari glutamat melalui semialdehid 

membentuk glutamat semialdehid, kemudian mengalami proses 

transaminasi membentuk ornitin yang merupakan zat intermediat 

pada siklus urea.  Enzim arginase dan melepasReaksi yang terjadi pada 

siklus urea mengubah ornitin menjadi arginin.  Arginin dapat diubah 

kembali menjadi ornitin oleh enzim arginase dan melepaskan urea 

(Harvey, R.A, 2014). 
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Gambar 4.5. Sintesis Arginin  

 

 

 

Sintesis Glutamat dan Glutamin.  

Untuk sintesis glutamat, glutamin, prolin dan arginin, 

prekursornya adalah α-ketoglutarat. Glutamat disintesis dengan 

aminasi reduktif α-ketoglutarat yang dikatalisis oleh glutamat 
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dehidrogenase yang merupakan reaksi nitrogenfixing.  Glutamat juga 

dihasilkan oleh reaksi aminotranferase, yang dalam hal ini nitrogen 

amino diberikan oleh sejumlah asam amino lain. Sehingga, glutamat 

merupakan kolektor umum nitrogen amino.  Glutamin dihasilkan dari 

glutamat oleh enzim glutamat sintetase dengan penambahan NH4+ ke 

gugus karboksil rantai samping sehinga terbentuk suatu amida. 

Glutamin dapat diubah kembali menjadi glutamat oleh enzim 

glutaminase (Harvey, R.A, 2014). 

Sintesis Prolin 

Glutamat merupakan prekursor dalam sintesis ornitin dan 

prolin. Glutamat mula-mula mengalami fosforilasi kemudian direduksi 

pada gugus karboksil pada gugus R menjadi glutamat semialdehid.  

Semialdehid secara spontan membentuk siklik basa shiff internal 

antara aldehid dan gugus α-amino, selanjutnya senyawa siklik 

direduksi menghasilkan prolin.  Prolin diubah kembali menjadi 

glutamat semialdehid dan direduksi menjadi glutamat                  

(Harvey, R.A, 2014). 

Gambar 4. 6.  Sintesis Prolin 
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Sintesis Tirosin  

Tirosin disintesis di dalam sel dengan hidroksilasi fenilalanin. 

Setengah dari fenilalanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. 

Jika diet kita kaya tirosin, hal ini akan mengurangi kebutuhan 

fenilalanin sampai dengan 50%.  Fenilalanin hidroksilase adalah 

suatu oksidase yang memiliki fungsi campuran, yaitu molekul 

oksigen memberikan satu oksigen pada molekul air dan satu atom ke 

roduknya            yaitu tirosin. Kofaktor, tetrahdrobiopterin (BH4) 

teroksidasi menjadi dihidrobiopterin (BH2)dan harus direduksi 

kembali menjadi BH4 agar reaksi tetap dapat menghasilkan tirosin   

(Marks, D.W., 2000). 
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Gambar  4.7  Sintesis Tirosin 

 

 

D.   MANFAAT BEBERAPA ASAM AMINO 

Asam amino sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia.  Beberapa 

fungsi asam amino yaitu memperbaiki jaringan yang rusak pasca 

operasi, melindungi hati dari berbagai zat toksik, menurunkan tekanan 

darah, mengatur metabolisme kolesterol, mendorong sekresi hormon 

pertumbuhan, dan mengurangi kadar amonia di dalam darah (Kamiya 

et al. (2002)  

Manfaat dari beberapa asam amino esensial diantaranya adalah  

metionin merupakan suatu antioksidan yang baik karena dapat 

mensuplai belerang, menginaktifkan radikal bebas dan membantu 

meningkatkan daya ingat. Metionin sebagai prekursor sistein yang 

merupakan asam amino penghasil glutation untuk detoksifikasi di hati.  

Kekurangan metionin dapat menyebabkan akumulasi lemak di hati, dan 

pertumbuhan yang lambat. Treonin, dapat mencegah penumpukan 

lemak di hati, membantu hati dengan fungsi lipotropiknya. Kekurangan 

treonin akan menyebabkan warna kulit menjadi tidak normal               

(Wu, G., 2009).   
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Menurut Villanueva et al. (2004), arginin merupakan asam 

amino non-esensial yang diperlukan tubuh untuk pembuatan cairan 

seminal, meningkatkan kesuburan pria, dan memperkuat sistem imun. 

Arginin bermanfaat dalam meningkatkan daya tahan tubuh atau 

produksi limfosit, meningkatkan pengeluaran hormon pertumbuhan 

atau human growth hormone (HGH). Arginin membantu detoksifikasi 

hati pada sirosis hati dan perlemakan hati  (Linder, 1992).   

Asam glutamat merupakan asam amino non-esensial yang 

berperan dalam menunjang fungsi otak, mempermudah dan 

memperkuat daya ingat. Asam glutamat juga bermanfaat untuk 

membantu dalam meningkatkan massa otot.  Keberadaan asam 

glutamat, glisin, dan sistein  di dalam tubuh juga sangat penting karena 

asam amino tersebut merupakan prekursor pembentukan glutation. 

Glutation adalah senyawa antioksidan enzim yang diproduksi di dalam 

tubuh dan dapat mendeaktivasi radikal bebas sebagai pemicu 

terjadinya penyakit degeneratif seperti kanker (Hasan, T. at al, 2015). 

Glutamin memfasilitasi penyimpana dan transport amonia yang 

tidak toksik, dan memerlukan ATP dan enzim glutamat sintetase untuk 

pembentukan glutamin dari glutamat dan amonia yang terutama 

terjadi di dalam hati dan otot.  Glutamin penting juga di dalam sistem 

saraf yang merupakan tempat bagi mekanisme pembuangan amonia 

yang utama di dalam otak.  Glutamin ditemukan di dalam plasma 

dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam amino 

lainnya (Harvey, R.A., 2014). 

 

E.  NUKLEOTIDA 

Nukleotida merupakan ester dari asam posfat dan nukleosida. 

Nukleotida terdapat bebas di dalam sel, dan  memiliki banyak fungsi 
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dalam metabolisme selular.   Nukleotida sebagai prekursor untuk asam 

nukleat, deoxyribonucleic acid (DNA) dan ribonucleic acid (RNA). 

Sintesis protein dan metabolisme biomolekul dan komponen selular 

lainnya merupakan produk informasi yang sudah terprogram dalam 

nukleotida (Lehninger. 2008). 

RNA adalah polimer dari nukleotida yang memiliki beberapa 

fungsi. Ribosomal RNA (rRNA) adalah komponen ribosom yang 

bertanggungjawab pada sintesis protein. Massenger RNA (mRNA) 

membawa informasi genetik dari suatu gen ke ribosom untuk sintesis 

protein. Transfer RNA (tRNA)  menerjemahkan kode genetik dari 

mRNA menjadi asam amino tertentu.  Nukleotida memiliki peran 

yang penting untuk semua sel, dan merupakan komponen dari 

koenzim, donor gugus fosforil (ATP dan GTP), donor gula (UDP dan 

GDP-gula) atau donor lipid (CDP-asilgliserol). Asam nukleat dibentuk 

dari nukleotida yang terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen, dan 

gugus fosfat.  Basa nitrogen terdiri dari basa-basa purin dan 

pirimidin, Gambar 8 (Marks, D.W., 2000). 

Gambar 4. 8 Struktur Basa Nitrogen (Purine dan Pirimidin) 

 
Purine 

 

Pirimidine 
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Nukleosida Monofosfat  

Nukleosida monofposfat dalam ribonukleotida dapat mengikat 

asam fosfat pada posisi 2’, 3’ dan 5’ dari cincin pentosa, sedangkan 

dalam deoksiribonukleotida hanya terdapat pada posisi 3’, dan 5’.  

Strutur dasar dari berbagai senyawa utama ribonukleotida 5'-

monofospat dan deoksiribonukleosida             5'-monoposfat   (Stryer, L. 

2000). 

Gambar 4. 9  Struktur Ribonukleotida Dan 
           Deoksiribonukleotida 

 

 
 

Nukleotida trifosfat (NTP) mengandung energi. ATP adalah 

salah satu contoh NTP yang memiliki gugus fosfat dan pirofosfat serta 

berperan pada transfer energi kimia pada reaksi enzimatik.  ATP dapat 

mengalami defosforilasi menjadi ADP, sebaliknya ADP dapat 

mengalami refosforilasi menjadi ATP pada proses respirasi. Selain 

sisten ATP-ADP, transfer gugus fosfat pada sel dapat melibatkan GTP, 

UTP dan CTP,  akan tetapi sistem ini hanya berlangsung pada bagian 

biosintesis spesifik.  Sumber energi ini tersebar pada sel-sel tubuh dan 

menyediakan energi untuk fungsi metabolisme seperti sintesis asam 

amino, protein, membran sel, dan organel pergerakan sel dan organel 

(intraselular dan ekstraselular); hingga pembelahan sel 

https://id.wikipedia.org/wiki/Membran_sel
https://id.wikipedia.org/wiki/Organel
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melalui mitosis dan meiosis, struktur nukleotida pada Gambar 11 

(Marks, D.W., 2000). 

Gambar 4. 10.  Struktur Nukleotida 

 

 
Tabel 4. 2.  Ribonuklesida 5-fosfat dan Deoxyribonukleosida 
     5-fosfat 

 Base Mono Di Tri 
Ribonuklesida 5-
fosfat 

Adenine AMP ADP ATP 
Guanine GMP GDP GTP 

Sitosine CMP CDP CTP 

Uracil UMP UDP UTP 

Deoxyribonukleosida 
5-fosfat 

Adenine dAMP dADP dATP 

Guanine dGDP dGDP dGTP 

Sitosine dCDP dCTP dCTP 

Thymine dTDP dTDP dTTP 

Sumber: Kurniawati, P. dan Banowati, R. 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mitosis
https://id.wikipedia.org/wiki/Meiosis
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Tabel 4. 3.  Nukleotida Dan Asam Nukleat 

 
Sumber: Kurniawati, P. dan Banowati, R. 

Selain menjadi monomer penyusun untuk asam nukleat, 

mononukleotida berperan dalam penyimpanan dan penyediaan energi 

seluler, persinyalan seluler, sebagai sumber gugus fosfat yang 

digunakan untuk memodulasi aktivitas protein dan molekul 

persinyalan lainnya.  Nukleotida juga berperan sebagai kofaktor 

enzimatik yang sering melakukan reaksi redoks. Beberapa nukleotida 

persinyalan memiliki konfigurasi gugus fosfat yang berbeda, karena 

memiliki beberapa gugus fosfat yang terikat pada lokasi berbeda pada 

gula. Kofaktor nukleotida mengandung gugus kimia yang lebih luas 

yang terikat pada gula melalui ikatan glikosidik, 

termasuk nikotinamida dan flavin. Gula ribosa pada senyawa flavin,  

lebih linier dibandingkan bentuk cincin yang terlihat pa da nukleotida 

lain.  Mononukleotida dan dinukleotida yang bukan merupakan 

pembentuk asam nukleat, beberapa diantaranya adalah nikotinamid 

mononukleotida, merupakan sumber nikotinamid adenin dinukleotida 

(NAD). Flavin mononukleotida (FMN) berfungsi sebagai koenzim dalam 

proses respirasi dan merupakan sumber untuk sintesis  flavin  adenin 

dinukleotida (FAD). Kofaktor ini dalam sel memainkan peran 

penting dalam fiksasi energi misalnya fotosintesis, metabolisme, dan 

transduksi sinyal selular (Murray R.K., 2003)  

https://id.wikipedia.org/wiki/Persinyalan_sel
https://id.wikipedia.org/wiki/Redoks
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikatan_glikosidik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Nikotinamida
https://id.wikipedia.org/wiki/Flavin
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A. STRUKTUR PROTEIN 

Protein dari kata Yunani protos, yang berarti “paling penting” 

adalah makromolekul biologis yang terbentuk dari asam amino 

(monomer) dan merupakan bahan penyusun utama organisme hidup. 

Protein terbentuk melalui proses sintesis protein, yang melibatkan 

langkah transkripsi dan translasi. Protein adalah sekumpulan 

biomolekul besar yang memainkan peran sangat penting dalam 

organisme hidup Untuk memperoleh protein, RNA harus melalui 

proses translasi Proses memperoleh RNA terjadi melalui proses 

transkripsi DNA (Haryanto T dan Ardi Surya B, 2015). 

Protein adalah makromolekul polipeptida yang terdiri dari 

beberapa asam L-amino dihubungkan oleh ikatan peptida. Molekul 

protein terdiri dari beberapa asam amina dengan susunan tertentu dan 

merupakan turunan. Asam amino terdiri dari unsur-unsur  karbon, 

hidrogen, oksigen dan nitrogen. Nitrogen merupakan unsur utama 

protein 16% dari massa protein. Molekul protein juga mengandung 

fosfor, belerang dan jenisnya berbeda-beda protein yang mengandung 

unsur logam seperti tembaga dan besi (Probosari E, 2019). 
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Protein yang tersusun dari rantai asam amino akan memiliki 

berbagai macam struktur yang khas pada masing masing protein. 

Protein disusun oleh asam amino yang berbeda secara kimiawinya, 

maka suatu protein akan terangkai melalui ikatan peptide dan bahkan 

terkandang dihubungkan oleh ikatan sulfida. Protein terlibat dalam 

hampir semua fungsi biologis dan menyumbang setengah (50%). 

Massa sel kering  organisme hidup. Pembentukan ikatan peptida antara 

gugus amino dan karboksil dari dua asam amino yang berbeda 

merupakan dasar  terbentuknya rantai polipeptida yang besar dan 

kompleks (Janke, 2019). 

Struktur umum asam amino penyusun protein  

 

Level dari Struktur Protein 

 

 

Reaksi Pembentukan Peptida Melalui Pembentukan Reaksi 

Dehidrasi 
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a. Struktur Primer 

Pada tahun 1953, Frederick Sanger menentukan urutan 

asam amino insulin, suatu hormon protein. Hal ini merupakan 

peristiwa penting karena pertama kali memperlihatkan dengan 

tegas bahwa protein mempunyai urutan asam amino yang 

tertentu yang tepat. Struktur primer merupakan urutan dari 

asam amino.  

Ruang residu asam amino yang berdekatan dalam urutan 

linier. Pengaturan sterik ini memberi struktur periodik. Urutan 

asam amino inilah yang kemudian dikenal sebagai struktur 

primer. Struktur primer protein adalah struktur sederhana 

yang urutan asam aminonya tersusun dengan lurus mirip 

dengan susunan huruf pada kata dan tidak terjadi percabangan 

rantai (Taylor et al, 2001).  

b. Struktur Sekunder 

Struktur sekunder protein merupakan struktur dua 

dimensi suatu protein dan merupakan kombinasi struktur 

primer linier yang distabilkan oleh ikatan hidrogen antara 

gugus =CO dan =NH di sepanjang tulang punggung polipeptida 

(Taylor et al, 2001). Struktur sekunder merupakan rangkaian 

asam amino yang membentuk struktur terpilih melingkar. 

Struktur sekunder protein adalah rangkaian asam amino yang 

membentuk struktur tiga dimensi (3D) lokal, seperti struktur 

alfa-heliks (H), beta-sheet (E), atau kumparan-kumparan(C) 

(Atar, dkk. 2010). 
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α-Heliks (H) 

 

 

Beetha-sheet (B) 
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Coil (C) 

 

Glosarium 

 

c. Struktur Tersier 

Struktur tersier suatu protein adalah kombinasi berbagai 

struktur sekunder setelah  proses pelipatan protein. Peranan 

suatu protein dapat diketahui dari bentuk struktur tersiernya, 

namun struktur tersiernya dapat diketahui jika diketahui 

struktur primer dan sekundernya (Haryanto, 2011). Morfologi 

struktur ini diklasifikasikan menjadi struktur alpha-helix (H), 

beetha-sheet (B), dan coil (C). 
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Struktur tersier protein merupakan suatu lapisan yang 

tumpang tindih pada pola struktur sekunder yang terdiri dari 

lilitan tak beraturan antara ikatan rantai samping (gugus R) 

dari asam amino yang berbeda. Struktur tersier 

menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang 

berjauhan dalam urutan linier dan pola ikatan-ikatan disulfida 

(Murray et al, 2009 dan Lehninger et al, 2004). Struktur tersier 

ditentukan oleh ikatan tambahan antara gugus R dari asam 

amino, yang memberikan bentuk tiga dimensi dan membentuk 

struktur protein  yang padat dan padat (Enny, 2019). 

Struktur tersier mewakili keseluruhan aksi dari sebagian 

besar dari gaya intramolekul, termasuk gaya struktural primer 

dan sekunder. Satu-satunya ikatan kovalen  yang terlibat dalam 

struktur tersier adalah ikatan disulfida, yang dibentuk oleh 

oksidasi gugus sulfhidril  dari dua residu sisteinil. Tingkat 

struktural keempat mengacu pada interaksi antara dua atau 

lebih rantai polipeptida yang bergabung dengan cara tertentu 

untuk membentuk protein yang aktif secara biologis (Enny, 

2019). 

d. Struktur Kuartener 

Struktur kuartener merupakan kombinasi dua atau lebih 

polipeptida, namun tidak semua protein memiliki struktur 

kuartener (Kappel et al, 2019 dan Banach et al, 2019). 

Kompleks struktural protein kuarter juga disebut  multimer, 

memainkan peran penting dalam  sel. Struktur kuarter dibagi 

menjadi lima kategori: monomer, dimer, trimer, tetramer, dan 

oligomer orde tinggi. Setiap kategori memiliki perbedaan 
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dalam urutan asam amino, entropi termodinamika, dan luas 

permukaan yang dapat diakses (Huang et al, 2018). 

 

Struktur kuartener protein merupakan asosiasi yang 

terjadi antara dua atau lebih rangkaian polipeptida menjadi 

protein multisubunit (Wibowo, 2009).  

B. STRUKTUR ASAM AMINO 

Struktur umum asam amino adalah satu atom C yang 

menghubungkan empat gugus yaitu gugus amina (NH2), gugus 

karboksil (COOH), atom hidrogen H dan satu residu (R atau residu) 

atau disebut juga gugus rantai samping. yang memisahkan satu asam. 

Asam amino dengan asam amino lainnya (Winarno, 1997). Analisis 

asam amino sangat diperlukan, misalnya dalam analisis produk 

industri seperti pangan, pakan, obat obatan, serta cairan biologis dan 

hidrolisat protein (Rediatning, 1987). 

Struktur Glisin dan Alanin 
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Asam Amino dengan Rantai Samping Karboksilat dan 

Karboksamin 

 

 

C. IKATAN KIMIA YANG MENSTABILKAN PROTEIN 

1. Ikatan Hidrogen 

Ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom hidrogen dengan 

atom lain, seperti oksigen dalam satu molekul dan salah satu 

komponen (N, O, F) dalam molekul lain. Inilah gaya tarik menarik 

antar molekul (Effendy, 2018). Ikatan hidrogen terbentuk pada 

atom yang mempunyai elektronegativitas tinggi dengan atom 

hidrogen dan terikat secara kovalen pada atom yang elektronegatif 

(Rachmania et al., 2015). Ikatan hidrogen antar residu pada protein 

B4ZE95 sebanyak 83 ikatan, menunjukkan bahwa protein merpati 

β-NGF berada dalam keadaan stabil. Sheu, et al (2009) melaporkan 

bahwa ikatan hidrogen dapat menstabilkan beberapa residu asam 
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amino dalam struktur tiga dimensi protein dan merupakan penentu 

dinamika dan stabilitas protein. Ikatan hidrogen terbentuk antara 

atom hidrogen dalam molekul yang mengandung salah satu unsur 

(N, O, F) (Effendy, 2006),  dan digambarkan sebagai  bentuk interaksi 

elektrostatis antara atom hidrogen yang terikat pada atom 

elektronegatif (Pranoto, 2013). Santoso, A (1999) menyatakan 

bahwa ikatan  hidrogen terbentuk antar molekul  karena adanya 

gaya elektrostatik di antara keduanya.  

Ikatan Kimia pada Protein  

Pengaruh Ikatan Hidrogen terhadap Struktur Molekul Etanol 

merupakan bahan bakar yang mengandung molekul O-H. Ikatan 

hidrogen adalah suatu bentuk interaksi elektrostatik antara atom 

hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif dan atom 

elektronegatif lainnya. Ikatan hidrogen biasanya terjadi antara 

atom hidrogen dan nitrogen, oksigen, dan tepung. Interaksi ini 

secara sederhana  ditulis sebagai D-HA. Donor proton (D) adalah 

atom elektronegatif yang bergabung dengan hidrogen sehingga 

memiliki bagian positif, dan akseptor proton (A) adalah atom 

elektronegatif lain yang berinteraksi dengan bagian positif  atom 

hidrogen. 
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Ikatan Hidrogen Air dan Etanol  

    

Ikatan antara etanol dan air mempunyai dua struktur ikatan 

hidrogen berkenaan dengan isomer yang terbentuk, etanol 

merupakan akseptor proton pada RHO-H₂O dan donor proton pada 

ROH ---ОН Air larut dalam molekul etanol. Jika iya maka akan 

terlihat seperti ini: Terlepas dari ini, ikatan hidrogen antara molekul 

etanol terputus. Dalam keadaan ini, molekul etanol dikelilingi oleh 

molekul air. Hal ini terjadi karena perbedaan keelektronegatifan 

antara molekul etanol dan etanol serta antara molekul etanol dan 

air. Menurut teori ini, setiap molekul air  dikelilingi oleh empat 

molekul etanol. Representasi ini ditunjukkan pada gambar di bawah 

ini: 

Ikatan Hidrogen Etanol Air 
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Struktur Molekul Etanol 95,11% v/v 

 

Dari gambar terlihat bahwa dua molekul ethanol sebelah kiri 

akan mengikat molekul polar lain baik itu ethanol maupun air, 

demikian juga halnya dengan 2 molekul ethanol sebelah kanan. Jika 

pada molekul tersebut ditambahkan dua molekul ethanol, untuk 

meningkatkan nilai kalor karena air tidak memiliki nilai kalor, maka 

terjadi struktur molekul seperti pada gambar. Pada gambar terlihat 

struktur molekul ethanol dengan sedikit air akan menjadi pendek 

dengan oksigen terpusat ditengah. Dengan semakin baiknya 

struktur molekul bahan bakar, sedikit kadar air pada ethanol yang 

terpusat ditengah berfungsi sebagai oksigenit akan meningkatkan 

karakteristik pembakaran. Jika dalam molekul bahan bakar terdapat 

satu molekul air dengan massa molekul (M) 18,015 gram dan 

densits (p) air adalah 1g/ce. Juga terdapat 6 molekul ethanol dengan 

massa molekul (M) 46,068 g/mol, dan p-0,789 g/cc. Jika komposisi 

tersebut diprosentasekan dalam fraksi volume maka menjadi 

ethanol 95.11%. 

2. Ikatan Peptida 

Ikatan peptida adalah ikatan antara gugus karboksil α dari satu 

asam amino dan gugus α-amino dari asam amino lain. ikatan peptida 

dapat mengubah struktur protein dan menurunkan kadar protein. 

Polipeptida dan protein adalah polimer yang terbuat dari asam 
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amino. Perbedaan antara polipeptida dan protein adalah jumlah 

asam amino penyusunnya. Polipeptida adalah polimer yang terbuat 

dari asam amino yang memiliki unit asam amino lebih sedikit 

dibandingkan protein. Istilah polipeptida biasanya mengacu pada 

senyawa peptida dengan kurang dari 50 monomer asam amino. 

Sebaliknya, protein  memiliki lebih dari 50 monomer asam amino. 

Dalam senyawa peptida, dua atau lebih asam amino bergabung 

melalui ikatan  peptida. Ketika gugus α-amino dari satu asam amino  

bergabung  dengan gugus α-karboksil dari asam amino lain, ikatan 

peptida terbentuk dan molekul air  dilepaskan. Istilah dipeptida 

digunakan untuk senyawa peptida yang mengandung  dua asam 

amino. Tripeptida mengandung tiga asam amino. 

Pembentukan Ikatan Peptida 

 

Peptida berbeda dari protein karena mereka memiliki panjang 

asam amino yang lebih pendek dan berat molekul yang lebih rendah. 

Artinya peptida lebih mudah larut dalam air panas atau dingin, lebih 

mudah dicerna, dan masuk ke aliran darah dengan cepat dan efektif. 

Peptida bersifat selektif dan efektif, relatif aman, dan karena terbuat 

dari fragmen protein, tidak dianggap sebagai zat asing seperti bahan 

kimia dan dikenal sebagai bahan yang mudah ditoleransi oleh tubuh, 

serta digunakan dalam aplikasi medis dan bidang farmasi (Viruly, 

2021). Peptida dan protein adalah polimer yang tersusun dari unit 
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asam  asam amino melalui ikatan peptida antara  gugus α-amino dari 

satu asam  gugus amino dan  karboksil dari asam amino lainnya. 

Ikatan peptida ini terjadi  membentuk gugus Amida. Asam amino 

yang menyusun peptida disebut   residu Contoh peptida yang 

dibentuk oleh glisin dan serin diberi nama  glisilserin. Ada dua 

kemungkinan kombinasi dipeptida, yaitu  di bawahnya. Tripeptida 

dapat membentuk kombinasi  asam amino  dalam enam cara. 

Dengan demikian, residu asam amino semakin banyak  Semakin 

banyak kemungkinan kombinasi  Asam  Amino Peptida diberi nama 

dari sebelah kiri nama asam amino   tepat ( Reza Fadhilla 2019). 

Selama sintesis protein, rantai panjang asam amino yang disebut 

rantai peptida terbentuk. Ikatan kimia yang menghubungkan dua 

asam amino disebut ikatan peptida.Ikatan ini terjadi karena  

hidrogen (H)  gugus amino suatu asam amino bergabung dengan 

hidroksil (OH)  gugus karboksil asam amino  lain.Proses ini 

menghasilkan  molekul air, dan sisa CO dan NH membentuk ikatan 

peptida. Di sisi lain, ikatan peptida ini  dipecah menjadi asam amino 

oleh asam dan enzim ketika molekul air ditambahkan.Proses ini 

disebut hidrolisis (Rismayanthi, 2006) 

Peptida bioaktif dapat diproduksi dengan beberapa metode, 

yaitu hidrolisis  enzimatik dengan enzim pencernaan, aktivitasnya 

menggunakan fermentasi   mikroba dan sintesis kimia (Bhat et al., 

2015). Hidrolisis enzimatik protein  dengan enzim proteolitik yang 

sesuai yang mampu menghasilkan peptida   tindakan yang 

diharapkan Kondisi fisiko-kimia substrat, seperti suhu dan pH  

Solusinya harus memenuhi kondisi optimal untuk aktivitas enzim. 

Beberapa enzim adalah  enzim yang  biasa digunakan dalam 

hidrolisis adalah papain, trypsin, α-chymotrypsin,  pepsin, 
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bromelain, alkalase dan netraz. Faktor terpenting dalam produksi 

peptida  bioaktif adalah berat molekul peptida. Metode yang umum 

digunakan  Produksi peptida dengan berat molekul tertentu adalah 

suatu sistem  membran ultrafiltrasi. Sistem hidrolisis bertingkat   

Beberapa enzim  mampu secara bersamaan menghasilkan peptida 

dengan ukuran berbeda  lebih sedikit. Kombinasi hidrolisis 

multistage dan sistem reaktor membran. Sistem membran 

ultrafiltrasi mampu menghasilkan peptida  yang sangat aktif  lebih 

optimal (Kim dan Wijesekara, 2010). Peptida bioaktif yang terbuat 

dari protein makanan dapat mengurangi  tekanan darah, menjaga 

keseimbangan berat badan, menghindari aktivitas  Endopeptidase 

spesifik prolin, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah 

agregasi  trombosit, menghambat proses protease dan oksidasi HIV 

efek antibakteri dan antijamur, mengikat ion dan meningkatkan 

pengangkutan mineral  dan meningkatkan nilai gizi makanan (Li 

dan Yu, 2014; Chakrabarti et al. 2014). 

Peptida terdiri dari beberapa asam amino dan merupakan 

rantai  gugus  Gugus karboksil dari satu asam amino terikat pada 

gugus amino dari asam amino lain  melalui  ikatan peptida. Sintesis 

ikatan peptida ini terjadi pada sel a  langkah-langkah reaksi yang 

sangat kompleks. Ikatan peptida terbentuk dengan menghilangkan 

molekul  air, menghubungkan gugus karboksilat dari  asam amino 

ke gugus amino   asam amino lainnya. Asam amino yang 

dihubungkan oleh dua ikatan peptida disebut dipeptida, peptida   3 

asam amino disebut tripeptida dll. Jika peptida  polipeptida yang 

mengandung lebih dari 10 asam amino. Oligopeptida terdiri dari 

empat asam  amina dapat dilihat pada gambar dengan ujung  

karboksil (-COOH) dan  ujung terminal amino (-NH2). Jika peptida 
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terdiri dari asam amino netral, maka peptida tersebut   hanya 

mengionisasi gugus karboksil dan gugus amino pada kedua 

ujungnya. Tapi jika  Peptida terdiri dari asam amino  basa atau asam, 

termasuk ionisasinya   ditemukan di bagian lain dari molekul 

tersebut. Dan cluster ini bisa aktif dan berfungsi (Normah dan fahmi, 

2015). 

Ikatan Peptida 

 

 

Beberapa peptida dengan aktivitas biologis yang signifikan 

meliputi:  adalah glutathione yang terdiri dari 3 asam amino, 

sedangkan hormon vasopresin dan oksitosin  adalah nonapeptida. 

Oksitosin menyebabkan kontraksi otot, vasopresin meningkat  

tekanan darah akibat vasokonstriksi perifer. Ini juga termasuk 

berbagai antibiotik  Polipeptida termasuk gramicidin, tyrosidine dan 

penisilin. Contoh lainnya adalah hormon  ACTH 

(adrenokortikotropik) merupakan polipeptida dari 39 residu asam 

amino, sedangkan  Insulin terdiri dari 51 asam amino, yang terdiri 

dari dua rantai polipeptida. 
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3. Ikatan Disulfida 

Ikatan disulfida adalah jenis ikatan kimia yang terjadi 

antara dua atom belerang dalam molekul. Ikatan ini merupakan 

ikatan kovalen yang sangat kuat dan umumnya terbentuk 

antara dua gugus sulfhidril (-SH) dari dua molekul protein atau 

antara dua rantai polipeptida yang sama. Proses pembentukan 

ikatan disulfida, dikenal sebagai oksidasi sulfhidril, terjadi 

ketika dua gugus sulfhidril berdekatan pada rantai polipeptida 

mengalami reaksi oksidasi. Akibatnya, terbentuklah ikatan 

disulfida yang menghasilkan struktur jembatan yang kuat 

antara dua rantai polipeptida atau dalam suatu rantai 

polipeptida yang sama. Ikatan disulfida sangat penting dalam 

membentuk dan mempertahankan struktur tiga dimensi dari 

protein-protein kompleks. Struktur tiga dimensi ini merupakan 

salah satu faktor kunci yang menentukan fungsi protein dalam 

tubuh. Contohnya, dalam protein struktural seperti keratin 

yang membentuk struktur rambut, kuku, dan kulit, ikatan 

disulfida membantu menjaga kekuatan dan kekakuan protein 

tersebut. Dalam enzim, ikatan disulfida dapat mempengaruhi 

aktivitas katalitik enzim dengan memodifikasi struktur protein. 

Pentingnya ikatan disulfida juga terlihat dalam konteks 

pengembangan obat-obatan. Dalam penelitian farmasi, 

pemahaman terhadap ikatan disulfida membantu para ilmuwan 

dalam merancang obat-obatan yang dapat berinteraksi dengan 

protein tertentu dengan cara yang diinginkan. Manipulasi 

ikatan disulfida pada protein dapat menjadi strategi dalam 

pengembangan obat karena dapat mengubah struktur protein 

dan, akibatnya, memodifikasi aktivitas biologisnya. Selain itu, 
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ikatan disulfida juga dapat mempengaruhi sifat fisik dan 

mekanik dari material biologis. Contohnya, pada pembuatan 

produk pangan, pembentukan atau penghancuran ikatan 

disulfida pada protein dapat mempengaruhi tekstur dan 

konsistensi makanan. Pemahaman tentang ikatan disulfida 

sangat penting dalam berbagai bidang ilmu, termasuk biokimia, 

biologi molekuler, farmakologi, dan rekayasa protein. Studi 

yang lebih mendalam tentang sifat dan interaksi ikatan disulfida 

juga dapat membuka peluang untuk pengembangan material 

baru, obat-obatan inovatif, dan pemahaman yang lebih baik 

terhadap mekanisme biologis yang mendasarinya. Ini adalah 

sebagian kecil dari pentingnya ikatan disulfida dalam berbagai 

bidang ilmu dan aplikasinya dalam berbagai aspek kehidupan 

sehari-hari. (Bechtel & Weerapana, 2017). 

D. METODE PEMISAHAN DAN PEMURNIAN PROTEIN 

1. Kromatografi Filtrasi Gel 

Kromatografi  filtrasi  gel  merupakan  teknik pemisahan 

protein berdasarkan ukuran molekul. Matriks filtrasi gel adalah gel 

berpori seperti dekstran, agarosa, atau poliakrilamida. Pori-pori  

matriks  dapat  menampung  molekul  yang  lebih  kecil.  Molekul 

kecil menembus pori-pori matriks, namun molekul besar tidak 

terperangkap di pori-pori kolom (Rahmi, et al.,2020). Pada metode 

kromatografi filrasi gel terdapat fase diam, yang dimana fase diam 

yang  digunakan  adalah  silika  atau  polimer  berpori,  sehingga  

zat  terlarut  dapat melewati pori-pori atau berdifusi melalui fase 

diam (Gandjar dan Rohman, 2007). 
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Kromatografi filtrasi gel digunakan untuk proses pemurnian 

protease Pseudomonas aeruginosa. Protease Pseudomonas aeruginosa 

menunjukkan aktivitas tertinggi sebesar 0,243 IU/ml setelah inkubasi 

48 jam pada medium LB. Proses pemurnian protease juga 

membutuhkan Sephadex G-100 sebagai matriks dan buffer Tris-HCl 

0,05 M, pH 8 sebagai eluennya. Pengendapan dilakukan dengan 

amonium sulfat 70% sebelum dimurnikan menggunakan kromatografi 

gel (Baehaki, A.,et al.,2008). Matriks pada filtrasi gel adalah gel berpori  

yang  diatur  dalam kolom. proses penyaringan gel ini bergantung pada 

perbedaan kemampuan molekul- molekul protein enzim untuk masuk 

kedalam pori-pori pada fase diam (Putranto, et al,. 2006). 

Prinsip Pemisahan Protein dengan Filtrasi Gel 

 

Kromatogram Pemisahan Protein yang Berbeda 
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Protease yang dimurnikan dengan filtrasi gel melalui Sephadex G-

100 memiliki aktivitas spesifik dan kemurnian yang lebih tinggi 

dibandingkan langkah sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan Sephadex G-100, protein yang diinginkan yaitu enzim  

dapat  dipisahkan  dari  senyawa  selain  pengotor.  Logam  berat  dan  

asam  nukleat biasanya mengganggu kerja enzim, dan kontaminan 

tersebut dapat dihilangkan untuk meningkatkan   aktivitas   enzim   

(Haris   dan   Angal,   1989).   Kromatografi   filtrasi   gel menggunakan 

matriks berpori seperti dekstran, agarosa, atau poliakrilamida untuk 

memisahkan protein dan makromolekul biologis berdasarkan ukuran 

mereka. Matriks komersial seperti sepharose, sephadex, dan biogel 

digunakan dalam kolom untuk menampung molekul kecil di dalam 

pori-porinya, sedangkan molekul besar tidak tertahan, sehingga 

menyebabkan  molekul  besar  keluar  lebih awal dari kolom 

dibandingkan dengan molekul yang lebih kecil (Bouvier dan Koza 

2014). 

2. Metode Kromatografi Afinitas 

Pemurnian   protein   memiliki   beberapa   metode   salah   satunya   

ialah   metode kromatografi afinitas. Kromatografi afinitas merupakan 

cara utama dalam memisahkan dan membersihkan sebagian besar 

molekul biologi dengan mempertimbangkan susunan kimianya. yang 

dimana metode ini secara spesifik serta reversibel memiliki interaksi 

antara ligan pada fasa diam dengan produk target ( Alami et al., 2022). 

Adapun tiga komponen penting dalam afinitas, yaitu padatan 

pendukung, lengan penghubung dan juga ligan (Muldiani dan Widarti, 

2017).  Metode  kromatografi  afinitas  didasarkan oleh suatu interaksi 

yang terdapat secara spesifik dan reversibel antara ligan pada suatu 

fasa diam yang didalam kolom dengan produk targetnya. Fasa diam 
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dalam kromatografi afinitas terdapat tiga komponen utama yang ada, 

yaitu padatan pendukungnya, lengan penghubung, dan ligan. Selain 

pada interaksinua, secara spesifik juga produk target yang terdapat 

pada ligan saat berproses terhadap pemurnian memungkinkan untuk 

terjadi suatu retensi produk target pada padatan pendukung dan 

lengan penghubungnya (Ratu & Sri, 2017). Kromatografi afinitas 

adalah suatu metode yang paling sering digunakan pada setiap 

percobaan sampel, karena memiliki keuntungan yaitu, selektivitas 

yang tinggi, resolusi yang tinggi, dan menghasilkan protein pada 

kapasitas yang tinggi. Metode ini menggunakan buffer yang digunakan 

untuk membantu pada proses pemurniannya, seperti NaCl dan 

imidazol. NaCl juga berfungsi untuk dapar pengikat protein untuk  

menghindarkan  protein  dari  kontaminannya,  sedangkan  imidazol  

sebagai  dapar pemisah antara ikatan ligan dan protein, sehingga 

protein yang dapat dihasilkan sesuai dengan harapan (IBA 

Lifesciences, 2012; Puspitaningrum et al., 2018). 

Afinitas adalah kemauan suatu elemen atau senyawa untuk 

membentuk ikatan kimia dengan elemen atau senyawa lainnya. Ketika 

massa molekul ion organik bertambah besar, afinitasnya biasanya juga 

meningkat; dan semakin besar muatan ion, maka afinitas resin juga 

cenderung meningkat (Windasari dan Sari, 2021). Teknik ini sangat 

umum digunakan karena menawarkan selektivitas tinggi, resolusi yang 

baik, serta kemampuan untuk menghasilkan protein dalam jumlah 

besar. Proses pemurnian melibatkan penggunaan berbagai jenis buffer 

seperti NaCl dan imidazol. NaCl digunakan sebagai senyawa yang dapat 

mengikat protein untuk  menghindari  kontaminasi,  sedangkan  

imidazol  berfungsi  sebagai  senyawa pemisah antara ligan dan protein 

untuk menghasilkan protein sesuai kebutuhan ( Alami et al., 2022). 
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Kromatografi  afinitas  adalah  jenis  kromatografi  cair  yang  

menggunakan  interaksi mirip biologis untuk pemisahan dan analisis 

spesifik komponen sampel. Teknik ini menawarkan selektivitas tinggi, 

sehingga resolusi tinggi, dan biasanya kapasitas tinggi untuk protein 

yang diminati. Pemurnian dapat mencapai beberapa ribu kali lipat dan 

pemulihan materi aktif umumnya sangat tinggi. Kromatografi afinitas 

(juga disebut pemurnian afinitas) memanfaatkan  interaksi  pengikatan  

khusus  antara molekul.  Ligand  tertentu  diimobilisasi secara kimiawi 

atau "coupled" ke dukungan padat sehingga ketika campuran kompleks 

dilewatkan melalui kolom, molekul-molekul yang memiliki afinitas 

pengikatan spesifik terhadap  ligand  menjadi  terikat.  Setelah  

komponen  sampel  lainnya  dicuci, molekul yang terikat dihilangkan 

dari dukungan, menghasilkan pemurnian dari sampel asli. Ide dasarnya 

telah banyak dimanfaatkan sebagai alat yang kuat untuk pemisahan 

dan pemurnian berbagai macam makromolekul biologis. Keefektifan 

pemurniannya bergantung pada selektivitas interaksi, dan dengan 

demikian adsorpsi, dari makromolekul biologis pada adsorben afinitas 

yang disiapkan melalui imobilisasi kovalen ligand spesifik pada 

matriks polimer padat (Shirisha et al, 2018). 

Prinsip Kromatografi Afinitas 
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3. Kromatografi Cair Penukar Kation 

Kromatografi cair penukar kation (CEX) adalah metode non-

denaturasi yang umum digunakan  untuk  mengidentifikasi dan 

mengukur varian mAb asam dan basa, bergantung pada  muatan 

permukaan yang tersedia. Selain icIEF, CEX juga dianggap sebagai 

strategi standar  emas  lainnya  untuk  menganalisis  varian  muatan  

dalam  protein.  Tergantung pada kekuatan interaksi antara fase diam 

dan protein, resin penukar kation lemah atau kuat yang mengandung  

gugus  asam  karboksilat  atau  sulfonat  pada  permukaannya dapat 

digunakan. 

CEX memungkinkan dua pendekatan untuk mengelusi senyawa 

ionik dari kolom. Melemahkan interaksi ionik antara analit dan fase 

diam dengan meningkatkan konsentrasi garam (mode gradien garam) 

atau Ubah pH larutan (Farsang, et al., 2019). Pertukaran dengan 

menggunakan resin penukar kation hanya dapat menurunkan 

kosentrasi ion positif yang ada dalam limbah air terproduksi, seperti 

ion natrium yang merupakan ion dominan dalam limbah terproduksi 

(Partuti, 2014). kromatografi penukar ion adalah teknik pemisahan 

yang umum dan  populer  dalam  memisahkan  serta  menentukan  ion  

ion  organik  dan  anorganik dalam campuran. Oleh karena itu, metode 

ini sering digunakan diberbagai lingkungan, termasuk laboratorium 

dan industri, karena kemudahan dan keefektifannya (Anggraeni, et al., 

2017). 
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Kromatografi Cair Penukar Kation 

 

Kendala  dalam  pemisahan  metode  kromatografi    pertukaran    

ion    pada  kolom terbuka ini cukup berat, karena memerlukan    resin   

dalam jumlah  banyak  dengan  harga yang    mahal,    hal  ini  yang  

menyebabkan  banyak  dari  para    peneliti  yang  melakukan penelitian   

mengenai pembuatan resin penukar ion berbahan dasar polimer, baik   

polimer organik    maupun   anorganik.   Polimer atau    ko-polimer   

stiren mempunyai  sifat   aliran yang konstan   pada   suhu   dibawah   

suhu   degradasi,   dan dapat dilelehkan dengan mudah (Gooch, 2007). 

Dalam suatu kesetimbangan     dan     pembentukan    ion,  proses  

pertukaran ion   memberikan variasi   yang cukup banyak   bagi   suatu 

pemisahan   unsur dengan menggunakan    resin    penukar   anion   dan 

kation (Cochrane, 1986). Kapasitas pertukaran ion menggambarkan 

kemampuan resin untuk bertukar ion, sebanding dengan jumlah gugus 

aktif  yang  terikat  pada resin. Semakin banyak gugus aktif yang terikat 

pada resin, maka kapasitas pertukaran ion akan dihasilkan semakin 
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besar. Penentuan nilai kapasitas pertukaran ion dilakukan melalui 

titrasi asam- basa.Nilai kapasitas pertukaran ion dapat dihitung dengan 

mengukur selisih konsentrasi natrium hidroksida sebelum dan sesudah 

resin polistiren hasil sintetis direndam (Zainudin, et al., 2015). 

Kromatografi    ion   merupakan   teknik   yang   sangat   

menguntungkan   terhadap penggunaan teknik absorpsi radiasi atomic 

absorption spectrometry (AAS) dan emisi radiasi inductively coupled 

plasma atomic spectro scopy (ICP) (Jenke D., 2011). Kromatografi ion 

adalah  suatu  kombinasi proses pemisahan antara analit yang 

berdasarkan pada perbedaan migrasi ion dan deteksi analit. 

Kromatografi cair pertukaran ion adalah salah satu bagian dari 

kromatografi ion dan memungkinkan penggunaannya terhadap 

pemisahan molekul- molekul yang  dapat  terionisasikan  berdasarkan  

oleh  perbedaan  sifat suatu muatannya. Metode ini sering digunakan 

karena relatif tidak mahal dan memungkinkan otomatisasinya 

(Cummins P., et al., 2017). Pada umumnya, metode kromatografi 

penukar ion sudah efektif untuk memisahkan DPO dari protein-protein 

pengotor lain. Sebenarnya ada metode lain yang sangat selektif untuk 

memurnikan suatu DPO yaitu dengan metode kromatografi afinitas 

pada resin yang  digunakan  yaitu  resin  Ni-NTA  (Singh,  2015). Namun 

metode tersebut memerlukan sampel yang sangat banyak   saat  

memisahkan dengan resin Ni-NTA karena selektivitasnya yang tinggi 

dan hanya menghasilkan sample murni yang relatif sedikit (Singh, 

2015). 
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Ilustrasi Pemisahan pada Kromatografi Penukar Ion 

 

 

4. Kromatografi Eksklusi 

Metode yang paling umum dan efisien untuk memperoleh 

informasi mengenai berat molekul dan distribusi berat molekul dari 

makromolekul adalah melalui kromatog rafi eksklusi.  Meskipun  teknik  

ini  mulai  digunakan  sekitar  tahun  1950,  kemajuan  signifikan terjadi 

di sekolah kromatografi Swedia, khususnya setelah publikasi 

fundamental oleh Porath dan  Flodin  pada  tahun  1959  tentang  

pemisahan  substansi  makromolekul  larut  dalam air menggunakan  

dextran  yang  saling  terikat  (Gooding  dan  Regnier  2002).  

Kromatografi Eksklusi   (size   exclusion   chromatography/SEC)   adalah   

cara   yang   digunakan   untuk memurnikan enzim. Teknik kromatografi 

eksklusi ukuran (SEC) adalah metode yang telah lama digunakan untuk 

karakterisasi mendalam protein terapeutik dan dapat dianggap sebagai 
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metode referensi yang kuat untuk mengevaluasi secara kualitatif 

maupun kuantitatif agregat. Keunggulan utama dari pendekatan ini 

terletak pada kondisi fase gerak yang ringan, memungkinkan 

karakterisasi protein dengan dampak minimal pada struktur 

konformasional dan lingkungan lokal. Dengan suatu proses yang 

memisahkan protein berdasarkan muatan ion pada permukaannya, 

dengan menggunakan resin yang telah dimodifikasi dengan gugus 

kimia yang  bermuatan  positif  (anion  exchanger)  atau negatif (cation 

exchanger) (Tan dan Yiap 2009). Size exclusion chromatography ini 

biasanya efektif untuk digunakan pada tahap awal purifikasi 

(Robinson, 2015). SEC juga disebut suatu proses pemisahan protein 

yang berdasarkan pada ukurannya. Proses ini pula merupakan proses 

pemisahan yang sangat sederhana. Karena sampel tidak dapat 

berikatan dengan medianya sehingga komposisi yang terdapat 

buffernya tidak dapat mempengaruhi resolusi (Tan dan Yiap, 2009). 

Prinsip pemisahan dengan kromatografi ekslusi atau Size 

Exclution Cromatography (SEC) 

 

Meskipun istilah SEC sering digunakan untuk pemisahan dalam 

larutan air dan GPC untuk pemisahan dalam eluen organik, latar 
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belakang teoritis, struktur, kelebihan, dan keterbatasannya  sama.  

Namun,  dari perspektif mekanisme pemisahan, SEC (kromatografi 

eksklusi ukuran) adalah nama yang paling deskriptif (Sriegel et al., 

2009). SEC dapat digunakan  untuk  mengukur  berat molekul dan 

distribusi makromolekul. Paling sering itu adalah polidispersitas. 

Artinya, dalam kasus paling sederhana, ini adalah campuran fisik dari 

molekul berbeda dengan panjang rantai   (berat molekul) berbeda. Hal 

ini merupakan keuntungan besar ketika memilih teknik analisis untuk 

mengkarakterisasi makromolekul, karena teknik yang bersaing hanya 

dapat mengukur sifat massal (Kilz, 2006). 

5. Kromatografi Interaksi Hidrofobik 

Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan 

perbedaan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. 

Pada kromatografi, komponen-komponennya   akan  dipisahkan  

antara  dua  buah  fase  yaitu  fase diam  dan  fase  gerak.  Fase  diam  

akan menahan komponen campuran sedangkan fase gerak akan 

melarutkan zat komponen campuran. Komponen yang mudah tertahan 

pada fase diam akan tertinggal. Sedangkan komponen yang mudah 

larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat. ( Kantasubrata, et 

al.,1993). Kromatografi interaksi hidrofobik adalah sistem 

kromatografi dasar yang menggunakan media hidrofobik dan dapat 

dibagi menjadi (a) fase terbalik dan (b) kromatografi interaksi 

hidrofobik. Dalam kromatografi interaksi hidrofobik, solut (protein) 

diadsorpsi dan dipisahkan pada fase padat diam (sistem dua dimensi) 

yang membawa gugus hidrofobik yang terimobilisasi. Di sisi lain, 

dalam kromatografi fase terbalik, solut diserap dan dipisahkan 

(terpartisi) dalam fase cair stasioner apolar (sistem tiga dimensi) dan 

bukan pada fase padat. Karena perbedaan cakupan dan detail 
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metodologi yang signifikan, kromatografi fase terbalik dan 

kromatografi partisi hidrofobik cair-cair tidak akan dibahas di sini. 

Perbedaan tidak akan dibuat antara sistem kromatografi klasik dan 

kromatografi cair bertekanan tinggi atau kromatografi cair kinerja 

tinggi, karena pada dasarnya, kinerja yang lebih tinggi (misalnya, 

kapasitas produksi dan resolusi) dalam metode terakhir disebabkan 

oleh ukuran butiran yang kecil dan monodispersitas, bukan oleh sifat 

hidrofobik permukaan. Interaksi nonkovalen tipe hidrofobik telah 

dijelaskan sebagai 'daya tarik yang sangat kuat antara molekul 

nonpolar dan permukaan dalam air' (Israelachvili, 1985). 

Kromatografi   interaksi   hidrofobik   merupakan   metode   

pemisahan   berdasarkan interaksi hidrofobik antara penyerap dan 

sampel. Agar interaksi hidrofobik enzimatik dapat terjadi,  kondisi  

optimal  tertentu  harus  dipenuhi.untuk  mencapai  aktivitas  xilanase  

yang optimal harus dilakukan optimalisasi kondisi. Dalam penelitian 

ini, dua parameter optimal yang dipertimbangkan adalah pH dan 

konsentrasi amonia sulfat (Yuliana,2009). Kromatografi interaksi 

hidrofobik (HIC) merupakan teknik penting untuk pemurnian protein; 

ia mengeksploitasi sifat hidrofobik zat terlarut (protein) dan sering 

digunakan dalam kombinasi dengan kromatografi penukar ion dan 

kromatografi permeasi gel. HIC melibatkan pemisahan molekul protein 

yang memiliki interaksi diferensial dari molekul-molekul ini dengan 

situs hidrofobik pada permukaan penyangga padat. Dalam proses 

pemisahan, bercak hidrofobik pada protein berinteraksi dengan 

molekul hidrofobik yang tidak bergerak pada permukaan fase padat 

hidrofilik ( Jennissen, et al,2000). 

Pemurnian enzim bertujuan untuk memisahkan enzim yang 

dikehendaki dari enzim lain yang tidak diinginkan.Ada tiga strategi 
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yang harus diperhatikan dalam pemurnian enzim: 

1) kualitas, perlu tindakan untuk mempertahankan aktivitas enzim 

dengan mengurangi proteolisis dan denaturasi, 2) kuantitas, perlu 

diperhatikan jumlah pemakaian akhir protein murni, dan 3) 

ekonomis, perlu dipertimbangkan biaya apabila diterapkan dalam 

skala laboratorium maupun industri. Seperti yang ditunjukan gambar 

dibawah ini (Harris dan Angal, 1989).  Kromatografi  interaksi  

hidrofobik  adalah  metode  pemisahan berdasarkan interaksi 

hidrofobik antara penyerap dan sampel.  Metode ini adalah sebuah 

metode  yang ringan dan diketahui  meningkat  dan    dengan  kekuatan  

tinggi  di  dalam  kromatografi  ini,  campuran protein dipisahkan untuk 

bertindak sebagai fase gerak,  sedangkan matriksnya memiliki ligan 

hidrofobik  bertindak sebagai fase padat (Roe, 1989; Eriksson, 1998). 

Prinsip Pemisahan pada Kromatografi Interaksi Hidrofobik  

 

HIC digunakan terutama untuk pemisahan makromolekul 

biologis, terutama protein. Ukuran,  struktur kompleks, dan 

kecenderungan terjadinya denaturasi protein membuatnya agak sulit 

dilakukan menjelaskan pengaruh suhu terhadap energi proses retensi 

dalam HIC dengan eluit berprotein. Untuk ini sebab itulah kami 
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dijadikan model senyawa asam dansylamino,  yang  mana adalah  

molekul  yang  relatif  sederhana  dengan  hidrofobik yang cukup  besar 

gugus, diperkirakan tidak akan menjalani konformasi pada kolom 

perubahan kondisi yang digunakan dalam HIC, dipertahankan 

secukupnya, dan terdeteksi pada konsentrasi rendah karena sinar UV 

yang kuat penyerapan. Gambar kromatogram khas enam asam dansyl 

amino yang diperoleh HIC dengan elusi gradien dalam kondisi  yang  

mirip  dengan  pemisahan  protein.  Faktor  retensi  asam  dansylamino  

terpilih adalah diukur dalam kisaran suhu dari 5°C hingga 45°C kolom 

A dan dari 5°C hingga 50°C pada  kolom  B  dan  C.  Dengan  pengaturan  

sewenang-wenang  nilai  rasio  fase  terhadap kesatuan, datanya 

dipasang sesuai dengan persamaan logaritma dan kuadrat yaitu, 

Persamaan 7 dan 8-dengan r2 2 0,995 yang paling cocok persamaan 

logaritmik dengan data yang diperoleh dengan ketiganya kolom. Plot 

van't Hoff sangat nonlinier dan, dengan beberapa pengecualian, 

lakukan secara maksimal dalam eksperimen interval suhu. Perilaku ini 

menunjukkan panas yang besar perubahan kapasitas yang menyertai 

proses retensi di HIC (Tanford, C.,1980). Retensi dan selektivitas dalam 

HIC kemungkinan besar akan diatur oleh efek hidrofobik Studi  tentang  

termodinamika  aspek  interaksi  hidrofobik,  yang  diyakini  

menentukan  juga arsitektur tiga dimensi, stabilitas,dan dinamika 

molekul protein (Kauzmann, W.1959), telah menjadi tujuan lama studi 

kalorimetri pada pelipatan protein (Privalov, P. L. & Makhatadze, G.  

I.,1992).  Lebih  sering daripada tidak, sistem model yang relatif 

sederhana, seperti itu sebagai pelarutan senyawa gas, cair, dan padat 

dalam air,telah digunakan untuk mengevaluasi besaran termodinamika 

berhubungan dengan interaksi hidrofobik. Studi kalorimetri pada 

transfer hidrokarbon cair (Gill, S. J. & Wadso, I. 1976), gas nonpolarzat 
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(Dec, S. F. & Gill, S. J.1984),  dan  dipeptida  siklik  padat  (Murphy,  K.  P.  

&  Gill, S. J. ,990) menjadi air telah mengungkapkan   efek   kapasitas   

panas   yang   signifikan.   Perilaku   ini   adalah  terutama disebabkan   

oleh   penghilangan   luas   permukaan  nonpolar   dari   molekul   dari   

air  saat dipindahkan (Sturtevant, J. M.,1977). 

Kemajuan yang dicapai dalam menjelaskan dampak dari hal ini 

masih kurang suhu pada retensi di HIC. Peningkatan yang diamati pada 

retensi protein dengan suhu, misalnya, telah terjadi  dianggap  berasal  

dari  peningkatan  interaksi  hidrofobik  dengan  peningkatan  suhu 

karena perubahan konformasi protein yang disebabkan oleh suhu dan 

peningkatan yang bersamaan area kontak hidrofobik setelah berikatan 

dengan permukaan kromatografi (Wu, S.-L., Figueroa, A. & Karger, B. 

L.,1986). Sejauh ini satu-satunya studi termodinamika yang dilakukan 

pengaruh suhu pada HIC dilakukan dengan alifatik alkohol dan asam 

karboksilat pada fase diam oktil-agarosa dengan buffer fosfat berair 

murni (Gelsema, W. J., Brandts, P. M., de Ligny, C. L., Theeuwes, A. G. M. 

& Roozen, A. M. P.1984) dan hidro-organik fase gerak yang 

mengandung metanol atau etilen glikol (Brandts, P. M., Gelsema, W. J. & 

de Ligny,  C. L. (1986) J. Chromatogr. 354, 19-36.).Karena konsentrasi 

garam sangat rendah dalam penelitian ini, maka kondisi berbeda dari 

yang digunakan untuk pemisahan protein di HIC. Untuk menjelaskan 

retensi HIC perilaku protein, perlu dipahami terlebih dahulu dasar 

fisikokimia HIC dengan molekul sederhana itu tidak mengalami 

perubahan konformasi yang signifikan dan dapat digunakan biaya 

publikasi artikel ini dibiayai sebagian oleh biaya halaman pembayaran. 

Oleh karena itu, artikel ini harus diberi tanda "iklan" disesuai dengan 

18  U.S.C.  1734 semata-mata untuk menunjukkan fakta ini. kondisi yang 

mensimulasikan kondisi yang digunakan untuk pemisahan protein. 
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A. DEFINISI DAN SIFAT ENZIM 

1. Definisi dan Aspek Umum Enzim 

Reaksi biokimia yang sangat beragam membentuk sistem 

biologis. Tanpa katalis, reaksi-reaksi ini akan sangat lambat untuk 

menghasilkan produk metabolisme pada waktu yang tepat. Enzim 

melakukan banyak hal dalam sistem biologis (Ischak, salami, 

botutihe biokimia dasar). Enzim adalah katalis, atau senyawa yang 

dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dengan 

hadirnya enzim, molekul awal yang disebut substrat akan 

mengalami perubahan yang dipercepat menjadi molekul lain yang 

disebut produk. Enzim adalah biomolekul berbentuk bulat 

(globular) yang terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida.  

Suatu reaksi yang di katalisis oleh enzim akan memiliki energi 

aktivasi yang lebih rendah, sehingga membutuhkan energi yang 

lebih sedikit untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Salah satu 

keunggulan enzim sebagai biokatalisator adalah spesifitasnya yang 

tinggi, kemampuan mereka untuk mempercepat reaksi kimia 

tanpa menciptakan produk samping, produktivitasnya yang tinggi, 

dan kemampuan mereka untuk menghasilkan produk akhir yang 
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tidak terkontaminasi, yang mengurangi biaya purifikasi dan 

dampak negatif terhadap lingkungan (Chaplin and Bucke 1990).  

Komponen enzim ada dua, yaitu protein atau disebut dengan 

Apoenzim, dan non-protein atau disebut gugus prostetik. Beberapa 

enzim hanya membutuhkan residu asam aminonya untuk 

berfungsi. Enzim lainnya membutuhkan kofactor, yaitu satu atau 

lebih ion inorganik seperti Fe2+, Mg2+, Mn2+, atau Zn2+ (Tabel 1), 

atau molekul organik kompleks atau molekul metaloorganik. 

Koenzyme berfungsi sebagai pembawa sementara gugus fungsi 

atau elektron tertentu. Definisi tentang protein enzim ini dapat 

dilihat dari Gambar 6. 1. 

 

Tabel 6.1. Beberapa Kofaktor Ion logam pada Enzim (Azhar 

2016). 

Ion  Enzim  
Cu2+  Cytochrome oxidase  
Fe2+ atau Fe3+  Cytochrome oxidase, catalase, peroxidase  
K+  Pyruvate kinase  
Mg2+  Hexokinase, glucose 6-phosphatase, pyruvate 

kinase  
Mn2+  Arginase, Ribonucleotide reductase  
Mo  Dinitrogenase  
Ni2+  Urease  
Se  Glutathione peroxidase  
Zn2+  Carbonic anhydrate, alcohol dehydrogenase, 

carboxypeptidase A dan B  
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Gambar 6. 1. Defenisi protein enzim secara sistematis 

 

Sumber: (Palmer 1991) 

Gugus prostetik merupakan gugus bukan protein yang terikat 

kuat pada protein, sehingga sukar terurai dalam larutan, sedangkan 

kofaktor merupakan gugus yang tidak begitu kuat terikat pada 

protein, sehingga mudah dipisahkan secara dialisis. gugus prostetik 

maupun koenzim adalah bagian enzim yang memungkinkan enzim 

dapat bekerja terhadap substrat, yaitu reaktan dari suatu reaksi. 

Beberapa enzim hanya dapat berfungsi jika mereka memiliki 

coenzyme dan satu atau lebih cofactor. Gugus prostetik adalah 

ikatan coenzyme atau cofactor yang kuat atau bahkan kovalen pada 

protein enzim. Holoenzim adalah enzim aktiv yang terikat dengan 

coenzyme dan atau cofactornya (Gambar  6. 2). 

Gambar 6. 2. Enzim dengan kofaktor dan koenzim 

 

 (sumber: (Azhar 2016) 
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2. Sifat dan Karakteristik Enzim 

 Enzim adalah senyawa yang memiliki struktur protein baik 

murni maupun terikat pada gugus non-protein. Mereka memiliki 

sifat yang sama dengan protein lain, seperti: enzim dapat 

terdenaturasi oleh panas; dapat terpresipitasikan atau terendapkan 

oleh senyawa organik cair seperti etanol dan aseton, serta oleh 

garam organik berkonsentrasi tinggi seperti ammonium sulfat; dan 

mereka memiliki bobot molekul yang besar sehingga tidak dapat 

melewati membran semipermeabel. 

 Enzim mempunyai tenaga katalitik yang luar biasa. Daya 

katalitik enzim sering jauh lebih besar daripada katalis inorganik 

atau katalis sintetik. Enzim mempunyai derajat kespesifikan yang 

tinggi untuk substratnya. Enzim mempercepat reaksi dengan 

dahsyat dan enzim berfungsi dalam larutan berair pada kondisi pH 

dan suhu tertentu. Sedikit katalis nonbiologi yang mempunyai 

semua sifat ini (Azhar 2016) 

Sifat umum enzim adalah sebagai berikut:  

a. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Ini berarti bahwa 

enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau 

mengubah keseimbangan reaksi, tetapi hanya meningkatkan 

laju reaksi.  

b. Enzim bekerja secara spesifik, sehingga hanya mempengaruhi 

substrat tertentu.  

c. Karena enzim adalah protein, enzim memiliki sifat yang mirip 

dengan protein, seperti bekerja pada suhu ideal, biasanya suhu 

kamar. Karena pH yang terlalu asam atau basa kuat, serta 

pelarut organik, enzim akan kehilangan aktivitasnya. Panas 

yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi, 
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menyebabkan mereka tidak dapat berfungsi dengan baik. 

d. Karena sifatnya sebagai katalisator, enzim diperlukan dalam 

jumlah kecil. 

e. Enzim bekerja berulang kali. Enzim dapat mengontrol reaksi. 

Ini menunjukkan bahwa enzim tidak mengontrol arah reaksi, 

tetapi hanya mempercepatnya untuk mencapai keseimbangan. 

Enzim memiliki kemampuan untuk menguraikan suatu 

senyawa menjadi senyawa lain atau sebaliknya, menyusun 

senyawa tertentu menjadi senyawa baru. 

f. Faktor lingkungan memengaruhi enzim. Suhu, pH, aktivator 

(pengaktif), inhibitor (penghambat), dan konsentrasi substrat 

adalah beberapa faktor yang memengaruhi kerja enzim. 

Berbeda dengan katalis kimia (nonenzimatis), enzim adalah 

katalis yang unik terhadap substrat tertentu. Ini berbeda dengan 

katalis lain (bukan enzim) yang dapat bekerja terhadap berbagai 

macam reaksi. Untuk ilustrasi, enzim urease hanya berinteraksi 

dengan urea sebagai subsratnya. Namun, ada enzim yang bekerja 

dengan lebih dari satu substrat, tetapi tetap memiliki karakteristik 

tertentu. Misalnya, enzim esterase memiliki kemampuan untuk 

menghidrolisis beberapa ester asam lemak, tetapi tidak dapat 

menghidrolisis jenis ester lain. 

Dibandingkan dengan katalis nonenzimatis biasa, enzim 

berbeda dalam beberapa hal berikut:  

a. Reaksi yang dikatalisis enzim terjadi pada kondisi yang lunak 

(mild), biasanya pada suhu di bawah 100 °C dan pH sekitar 

netral.  

b. Reaksi ini juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi, 106 

hingga 1012 kali lebih cepat daripada reaksi yang tidak 
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dikatalisis  

c. Enzim memiliki spesifisitas yang tinggi terhadap substrat dan 

produknya 

d. Enzim mempunyai kemampuan dalam regulasi, salah satunya 

yaitu modifikasi kovalen dan kontrol alosterik sebagai 

mekanisme pengaturan enzim. 

 

B. KLASIFIKASI ENZIM 

Berdasarkan tipe reaksi yang dikatalisis, enzim dibagi menjadi 

enam kelas utama dan beberapa subkelas, seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 6. 2 di bawah ini (McMurry and Castellion 1991).  

No Kelas Tipe Reaksi Subkelas 
Tipe Reaksi yang 

dikatalisis 
1 Oksidore

duktase 
Reaksi 
reduksi 
oksidasi 
(transfer 
elektron dari 
satu substrat 
ke substrat 
lainnya) 

Oksidase Oksidasi substrat 
Reduktase Reduksi substrat 
Dehidrogen
ase 

Pelepasan atom 
hidrogen (H2) 
sehingga 
terbentuknya 
ikatan rangkap 

2 Transfer
ase 

Transfer 
atom atau 
gugus dari 
satu substrat 
ke substrat 
lain 

Transamina
se 

Transfer gugus 
amino antara 
substrat 

Kinase Transfer gugus 
Fosfat antara 
substrat 

3 Hidrolas
e 

Reaksi 
hidrolisis 
(pemecahan 
ikatan karena 
adanya air) 

Lipase Hidrolisis gugus 
ester dalam lipid 

Protease Hidrolisis gugus 
amida dalam 
protein 

Nuklease Hidrolisis gugus 
fosfat dalam lasam 
nukleat 

4 Liase Penambahan 
gugus fungsi 
pada ikatan 

Dehidrase Kehilangan air 
Dekarboksil
ase 

Kehilangan 
karbondioksida 
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rangkap 
(adisi) atau 
pemutusan 
ikatan 
rangkap 
dengan 
pelepasan 
gugus 
fungsi 

5 Isomeras
e 

Reaksi 
isomerisasi 
(penyusunan 
ulang atom-
atom 
substrat) 

Epimerase Isomerisasi pada 
pusat kiral 
substrat 

6 Ligase Pembentukan 
ikatan C-C, C-
S, C-O, dan C-
N 
diikuti 
dengan 
pemutusan 
isofosfat dari 
ATP 

Sintetase Pembentukan 
ikatan baru 
dengan 
melibatkan ATP 

Karboksilas
e 

Pembentukan 
ikatan baru antara 
substrat dan CO2 
dengan 
melibatkan ATP 

 

C. PROSES REGULASI AKTIVITAS ENZIM 

 Dalam reaksi yang dikatalisis enzim, enzim membentuk 

kompleks dengan substrat. Hubungan atau kontak antara enzim 

dan substrat diperlukan agar enzim dapat bekerja pada suatu zat 

atau substrat. Suatu enzim memiliki ukuran yang lebih besar 

daripada substrat. Akibatnya, tidak setiap komponen enzim dapat 

berhubungan dengan substrat. Enzim diikat oleh substrat melalui 

ikatan nonkovalen pada sisi aktif enzim. Asam amino-asam amino 

di sisi aktif enzim memiliki gugus fungsional khusus yang berfungsi 

untuk mengikat molekul substrat. Sisi aktif ini juga disebut sebagai 

sisi katalitik atau sisi pengikatan substrat.  

 Hubungan hanya dapat terjadi apabila sisi aktif memiliki ruang 
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yang cukup untuk menyimpan substrat. Substrat yang memiliki 

bentuk atau struktur lain tidak dapat berikatan dengan gugus-

gugus tertentu pada sisi aktif enzim, sehingga enzim tidak dapat 

berfungsi terhadap substrat tersebut. Ini memberikan penjelasan 

tentang mengapa setiap enzim memiliki sifat unik terhadap 

substrat tertentu. Kompleks enzim-substrat terbentuk karena 

hubungan atau kontak enzim dengan substrat. Kemampuan katalis 

enzim dimulai dengan pembentukan transition state dalam 

kompleks enzim substrat. Substrat terikat pada sisi aktif enzim, 

area tertentu seperti pada Gambar 6. 3: 

Gambar  6. 3. Kompleks Enzim-subtrat/ sisi aktif  

 

sumber: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Enzim diakses 
Desember 1, 2023) 

 

Model sisi aktif pada kompleks Enzim-Substrat terdiri dari dua, 

yaitu: 

1. Lock and Key (Kunci dan Anak Kunci) 

Situs aktif enzim dibuat dengan cara yang tepat untuk 

menampung substrat khusus. Fischer mengemukakan model kunci 

dan anak kunci pada tahun 1890, bahwa struktur enzim dan 

substratnya mempengaruhi kespesifikan enzim. Kunci selalu 

berpasangan dengan anak kuncinya karena bentuk molekul substrat 

mewakili situs pengikatan enzim (Gambar 6. 4).  

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Enzim%20diakses%20Desember%201
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Enzim%20diakses%20Desember%201
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Gambar 6. 4. Model lock and key 

 

 (Sumber: (Wahyuni 2017) 

 Menurut model ini, struktur enzim dan substrat tampaknya 

sangat kaku. Jika substrat berbentuk kotak, situs pengikat pada enzim 

harus berbentuk kotak; jika tidak, substrat tidak dapat masuk dan 

berikatan dengan enzim. Sisi aktif pada enzim yang belum terikat 

komplementer dengan bentuk substrat (Gambar 6. 5). 

Gambar 6. 5. Penggunaan model lock and key untuk mengikat 

substrat pada lokasi sisi aktif enzim 

 

 (Sumber: (Puspitaningrum and Adhiyanto 2016) 
2. Induced Fit (Penyesuaian) 

 Teori yang dikenal sebagai penyesuaian, atau induced-fit, 

pertama kali diusulkan oleh Daniel Koshland pada tahun 1958. 

Karena sisi aktif enzim bukan struktur yang kaku, model ini luwes. 

Pengikatan substrat dapat menyebabkan perubahan konfirmasi sisi 

aktif hingga berada di tempat yang tepat. agar substrat dan enzim 

membentuk ikatan (Gambar 6. 6). 
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Gambar 6. 6 Model Induced-fit 

                
Sumber (Wahyuni 2017) 

Menurut teori ini, sebelum substrat menempel pada situs aktif 

enzim, struktur atau konformasi tiga dimensi substrat tidak sama 

dengan bentuk situs aktif enzim, tetapi situs aktif enzim fleksibel 

(Gambar 6. 7). Dengan ikatan substrat pada enzim, perubahan 

konfirmasi enzim terjadi. 

Gambar 6. 7. Penggunaan model Induced-fit untuk mengikat 

substrat pada lokasi sisi aktif enzim 

 

 (Sumber: (Puspitaningrum and Adhiyanto 2016) 
 
 

D. KINETIKA ENZIM 

Studi kinetika enzim dimulai pada tahun 1902 ketika Adrian 

Brown mempelajari enzim ragi (yeast) untuk mengkatalisis sukrosa 

menjadi glukosa dan frukrosa. Studi ini juga dapat digunakan untuk 

menghitung seberapa efisien suatu enzim bekerja. Hasil akhir 
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menunjukkan bahwa konsentrasi sukrosa lebih tinggi daripada enzim, 

dan kecepatan reaksi tidak lagi bergantung pada konsentrasi sukrosa. 

Ini menunjukkan bahwa enzim tidak dapat lagi menampung substrat 

karena telah "jenuh" dengan substrat. 

Pada tahun 1913, Leonor Michelis dan Mauden Menten 

mengusulkan bahwa dalam reaksi enzimatis, kompleks enzim-substrat 

(ES) pertama kali terbentuk. Kemudian, kompleks ES ini akan 

membentuk produk reaksi dan enzim kembali. Michaelis dan Menten 

menemukan bahwa kecepatan reaksi bergantung pada konsentrasi 

kompleks enzim-substrat (ES). Karena itu, jika konsentrasi ES 

bergantung pada konsentrasi substrat (s), penambahan kecepatan 

reaksi yang digambarkan akan berbentuk garis lurus. Oleh karena itu, 

reaksi dengan enzim biasanya digambarkan sebagai berikut: 

 

Dengan k1, k2, dan k3 adalah tetapan kecepatan reaksi pembentukan 

kompleks ES, tetapan (konstanta) kecepatan reaksi pembentukan 

kembali E dan S, dan tetapan (konstanta) kecepatan reaksi penguraian 

kompleks ES menjadi enzim dan hasil reaksi. 

 Kita dapat membuat diagram yang menghubungkan kecepatan 

reaksi dengan konsentrasi susbtrat untuk melihat bagaimana reaksi 

dikatalisis oleh enzim. Dari diagram terlihat bahwa laju reaksi akan 

bernilai nol saat substrat tidak ada, dan laju reaksi akan bertambah 

seiring dengan peningkatan jumlah substrat. Namun, semakin banyak 

substrat yang ditambahkan akan membuat laju reaksi mencapai 

puncaknya. 
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Gambar 6. 8. Kurva penjenuhan Michaelis–Menten pada reaksi 

enzim menunjukkan hubungan antara laju reaksi dan 

konsentrasi substrat 

 

(Sumber: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Enzim  diakses 
Desember 2, 2023) 

 
Untuk reaksi terkatalisis enzim pada konsentrasi enzim konstan, 

Gambar 8 menunjukkan laju reaksi dibandingkan dengan konsentrasi 

substrat yang dituliskan dalam persamaan Michaelis–Menten seperti 

berikut:  

 

Laju reaksi dipengaruhi oleh larutan dan konsentrasi substrat. 

Aktivitas enzim akan dihilangkan dalam kondisi yang dapat 

menyebabkan denaturasi protein, seperti suhu tinggi, konsentrasi 

garam yang tinggi, dan nilai pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

Sementara peningkatan konsentrasi substrat biasanya mengarah pada 

peningkatan aktivitasnya. Konsentrasi substrat harus ditingkatkan 

sampai laju pembentukan produk yang terpantau menjadi konstan 

untuk memaksimalkan kelajuan reaksi enzimatik. Kurva kejenuhan di 

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Enzim
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bawah menunjukkan hal ini. Kejenuhan terjadi karena semakin banyak 

enzim bebas yang diubah menjadi kompleks substrat-enzim ES seiring 

dengan konsentrasi substrat.  

Pada kelajuan maksimum (Vmax), semua tapak aktif enzim akan 

terikat dengan substrat, dan jumlah kompleks ES sama dengan jumlah 

enzim total. Vmax, bagaimanapun, hanyalah satu konstanta kinetika 

enzim. Jumlah substrat yang dibutuhkan untuk mencapai kelajuan 

reaksi tertentu juga sangat penting. Konstanta Michaelis-Menten (Km), 

yang merupakan konsentrasi substrat yang diperlukan oleh suatu 

enzim untuk mencapai setengah kecepatan maksimumnya, adalah cara 

untuk menggambarkan hal ini. Nilai Km yang berbeda-beda untuk 

suatu subtrat dimiliki oleh setiap enzim, yang menunjukkan seberapa 

kuat pengikatan substrat ke enzim. 

Sangat sulit untuk menentukan harga KM secara tepat dari grafik 

Michaelis-Menten. Oleh karena itu, untuk menganalisis data yang sudah 

ada, digunakan teknik tambahan, yaitu grafik Lineweaver-Burk 

(Gambar 9). Suatu garis lurus dengan slope Km/Vmax dan intercept 

sumbu y 1/Vmax digunakan sebagai grafik hubungan 1/v dan 1/[S]. 

Persamaan Lineweaver-Burk 
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Gambar 6. 9. grafik Lineweaver-Burk  

 

Untuk mendapatkan reaksi yang lebih terkendali dan murni yang 

melibatkan interaksi enzim-substrat, berbagai faktor yang menentukan 

laju aktivitas enzim (seperti konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, 

pH, dan suhu) harus dipelajari dengan cermat dan diatur kondisinya. 

Pola kinetika senyawa bioaktif dapat diamati untuk mengetahui apakah 

ia berfungsi sebagai inhibitor atau aktivator. Untuk mengetahui 

bagaimana pola kinetikanya berubah terhadap lingkungan tempat 

reaksi enzim berlangsung, senyawa bioaktif ditambahkan dalam 

konsentrasi tertentu, dan pola kinetika yang dihasilkan dibandingkan 

dengan pola kinetika dasar (hanya interaksi enzim-substrat) (Price & 

Stevens 1996). 

Pola kinetika enzim yang dihasilkan oleh inhibitor atau aktivator 

dapat diidentifikasi dengan menggunakan grafik, seperti persamaan 

Michaelis-Menten atau persamaan Lineweaver-Burk. Inhibitor enzim 

adalah zat yang mengubah tindakan katalis enzim sehingga aktivitas 

enzim menjadi lebih lambat atau turun, atau bahkan dapat 

menghentikan kerja katalis atau enzim. Pola kinetika enzim yang 

dihasilkan berbeda-beda tergantung pada mekanisme reaksi yang 

terjadi. Inhibisi kompetitif, nonkompetitif, atau unkompetitif dapat 
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menjadi bentuk mekanisme inhibisi (Voet et al., 2001). 

 

E. PROSES INHIBISI ENZIM 

Inhibitor adalah molekul yang dapat memperlambat atau 

mengurangi aktivitas enzim. Molekul ini dapat berupa pengawet 

makanan, obat-obatan, atau antibiotik. Inhibitor enzim dapat terlibat 

pada jalur metabolik dan mengganggu aktivitas biokimia atau biologi. 

Sebaliknya, dalam pengobatan, inhibitor digunakan untuk mengontrol 

aktivitas enzim. Antibiotik digunakan untuk mengeliminasi atau 

mengurangi aktivitas enzim tertentu. Inhibitor enzim juga dapat 

berikatan dengan sisi aktif enzim dan mengurangi aktivitas enzim 

tersebut. Proses inhibisi enzim dapat dilihat pada Gambar  6.10. 

 

Gambar 6.10. Proses terjadinya a). reaksi dengan katalisis enzim, 

dan b). proses inhibisi enzim oleh inhibitor 

 

 (sumber: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Enzim diakses 
desember 3 2023) 

 

Inhibitor secara langsung mengurangi laju pertumbuhan 

maksimum (Vmaks) atau meningkatkan konstanta Michaelis-Menten 

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Enzim
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(Km). Inhibisi enzim dibagi menjadi dua jenis: inhibisi reversibel dan 

irreversibel. Inhibisi irreversibel terjadi ketika molekul memasuki sisi 

aktif enzim dan membentuk ikatan kovalen dengannya, yang membuat 

sisi aktif enzim inaktif secara irreversibel. Inhibisi reversibel terbagi 

menjadi tiga kategori:  

1. Inhibisi Kompetitif 

 Inhibisi kompetitif terjadi di bagian sisi pengikatan (binding site) 

enzim. Ini terjadi karena inhibitor kompetitif memiliki struktur yang 

hampir sama atau mirip dengan substrat enzim, jadi substrat tidak 

dapat berinteraksi dengan enzim jika inhibitor terlebih dahulu 

berikatan dengan enzim. Untuk menghilangkan efek inhibisi dari 

inhibitor kompetitif, konsentrasi subsrat harus ditambahkan (juml 

Akibatnya, proses penjenuhan enzim oleh subsrat menjadi lebih 

lambat, yang mengakibatkan peningkatan nilai Km akhir setelah 

inhibisi. Namun, karena ES tidak terganggu, nilai Vmax tidak berubah. 

 

Gambar 6. 11. Reaksi Inhibitor bersaing dengan substrat beserta 

grafik Lineaweaver-Burk untuk inhibisi kompetitif.  

  

Contoh kasus penggunakan ekstrak daun salam (S. polyanthum) 

sebagai inhibitor enzim xanthine oksidase dalam menghasilkan asam 

urat, dapat dilihat grafik Lineaweaver-Burknya seperti pada Gambar 

6.12 yang menunjukkan terjadinya inhibisi kompetitif: 
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Gambar 6. 12. Kinetika inhibisi kompetititf dari S. 

polyanthum terhadap Xantina oksidase dengan metode 

Lineaweaver-Burk 

 

 (Sumber: Ernis, Saprudin, and Darusman 2018) 

2. Inhibisi Non-Kompetitif 

Inhibisi non-kompetitif terjadi ketika subsrat belum atau sudah 

terikat pada sisi aktif enzim. Inhibitor jenis ini tidak terikat dan tidak 

mengganggu sisi aktif enzim; sebaliknya, mereka melekat pada sisi 

selain sisi aktif atau ketika enzim membentuk kompleks dengan 

subsrat. Karena sifat inhibitor tidak mempengaruhi sisi aktif enzim, 

nilai Km tidak berubah, tetapi Vmax menjadi lebih kecil. 

 
Gambar 6. 13. Reaksi yang melibatkan Inhibitor nonkompetitif 
dengan substrat beserta grafik Lineaweaver-Burk untuk inhibisi 
non-kompetitif.  
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3. Inhibisi Un-Kompetitif 

 Inhibisi unkompetitif terjadi pada enzim yang telah terikat 

dengan subsrat (kompleks ES). Ini dapat terjadi karena perubahan 

konformasi pada enzim yang menyebabkan sisi pengikatan untuk 

inhibitor, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14. Namun, inhibitor 

unkompetitif tidak dapat terikat pada enzim bebas.  

 Melalui penambahan senyawa tertentu yang dapat berinteraksi 

dengan inhibitor sehingga inhibitor tidak dapat membentuk kompleks 

ESI, perlu ditambahkan konsentrasi subsrat untuk mengatasi efek 

inhibisi inhibitor ini. Semakin banyak konsentrasi subsrat yang 

ditambahkan, semakin banyak kompleks ESI yang dapat dibentuk, 

sehingga enzim lebih cepat jenuh oleh subsrat ketika diinhibisi, 

akibatnya nilai Km akhir setelah inhibisi akan menjadi lebih kecil dari 

Km sebelum inhibisi, demikian juga dengan nilai Vmax. 

 
Gambar 6.14. Reaksi yang melibatkan Inhibitor unkompetitif 
dengan substrat beserta grafik Lineaweaver-Burk untuk inhibisi 
non-kompetitif.  
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BAB 7 

METABOLISME KARBOHIDRAT 

(Dr. Sofi Siti Shofiyah.) 

Universitas OSO; Jl. Untung Suropati No. 99 Kota Pontianak 

78113 

Email: sofi@oso.ac.id 

 

Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi makhluk 

hidup dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk di alam. 

Karbohidrat terdiri atas tiga unsur utama, yaitu karbon, hidrogen, dan 

oksigen. Serangkaian proses biokimia kompleks yang terjadi di dalam 

sel untuk mengubah karbohidrat menjadi energi yang dapat digunakan 

oleh sel disebut dengan metabolisme karbohidrat.  

Fungsi dan peran karbohidrat dalam organisme yang paling 

utama adalah sebagai sumber energi. Glukosa, monosakarida utama, 

merupakan sumber energi utama dalam metabolisme seluler. Selain itu, 

karbohidrat juga memiliki fungsi sebagai penyimpanan energi. 

Polisakarida seperti amilum pada tumbuhan dan glikogen pada hewan 

berfungsi sebagai cadangan energi yang dapat diubah menjadi glukosa 

saat diperlukan. Pada manusia, glikogen disimpan di hati dan otot 

manusia sebagai bentuk penyimpanan energi yang dapat segera 

diakses saat dibutuhkan.  

Tidak hanya terkait dengan fungsinya sebagai sumber energi, 

karbohidrat dapat berfungis sebagai pembangun struktur sel, seperti 

selulosa, polisakarida utama pada dinding sel tumbuhan, serta kitin 

yang ditemukan pada dinding sel jamur dan eksoskeleton artropoda. 
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Fungsi karbohidrat lainnya adalah sebagai komponen utama dalam 

penyusunan struktur asam nukelat DNA dan RNA, dan juga memiliki 

peran dalam interaksi seluler.  

Pada bab ini, pembahasan akan difokuskan pada metabolisme 

karbohidrat yang memiliki peran sebagai sumber energi dan 

penyimpangan energi sebagai bahan bangunan untuk pertumbuhan 

dan perkembangan organisme. Pembahasan metabolisme karbohidrat 

akan dimulai dari jalur utama metabolisme karbohidrat, regulasi dari 

metabolisme karbohidrat, serta pembentukan glikogen sebagai 

penyimpanan energi.  

 

A. JALUR UTAMA METABOLISME KARBOHIDRAT  

1. Glikolisis 

Metabolisme karbohidrat terdiri atas beberapa tahap. Tahap 

pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah suatu jalur metabolik 

yang terjadi di dalam sel untuk mengubah glukosa menjadi piruvat. 

Proses ini merupakan langkah awal dalam metabolisme 

karbohidrat dan menghasilkan sejumlah kecil energi dan 

prekursor metabolik untuk jalur-jalur metabolik lainnya. 

Tahap persiapan diawali dengan fase pengaktifan, yaitu 

glukosa diubah menjadi glukosa-6-fosfat melalui reaksi fosforilasi 

yang dikatalisis oleh enzim heksokinase. Proses ini memerlukan 

ATP dan menghasilkan ADP. Kemudian, dilanjutkan dengan fase 

isomerisasi, yaitu mengubah glukosa-6-fosfat menjadi fruktosa-6-

fosfat melalui reaksi isomerisasi yang dikatalisis oleh enzim 

fosfoheksoisomerase. 

Fruktosa-6-fosfat dipecah menjadi dua molekul tiga karbon, 

yaitu dihidroaseton fosfat dan gliseroldehid-3-fosfat melalui reaksi 



 
147 

 
 

 

aldolase, dapat disebut sebagai tahap pemecahan, atau fave klivasi. 

Dihidroaseton fosfat mengalami fase rearrangement menjadi 

gliseroldehid-3-fosfat melalui reaksi isomerisasi. 

Tahap pembentukan ATP dan NADH merupakan fase oksidatif, 

yaitu gliseroldehid-3-fosfat dioksidasi menjadi 1,3-

bifosfogliseraldehida. Dalam prosesnya, reaksi ini menghasilkan 

NADH dan mereduksi NAD+. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim 

gliceroldehid-3-fosfat dehidrogenase. Senyawa 1,3-

bifosfogliseraldehida mengalami fosforilasi melalui menjadi 3-

fosfogliseraldehida melalui transfer fosfat ke ADP, menghasilkan 

ATP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfogliseraldehida kinase. 

Tahap terakhir dalam glikolisis adalah tahap penghasilan 

ATP dan Piruvat. Pemindahan Fosfat dari 3-fosfogliseraldehida 

menjadi 2-fosfogliseraldehida melalui transfer fosfat ke ADP, 

menghasilkan ATP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim 

fosfogliseraldehida kinase. Reaksi dephosphorylation terjadi untuk 

menghasilkan piruvat melalui reaksi dehidrasi dan 

dephosphorylation dari  2-fosfogliseraldehida. Reaksi ini 

menghasilkan NADH dan mereduksi NAD+. Keseluruhan tahap 

glikolisis dapat dilihat pada Gambar 7. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
148 
 
 
 

Gambar  7. 1 Tahap perubahan glukosa menjadi piruvat dalam 
proses glikolsis 

  

Sumber: 
https://www.sciencefacts.net/wpcontent/uploads/2022/04/Glycolysis.jpg 
Hasil metabolisme satu molekul glukosa dari proses glikosisisi adalah 
sebanyak 2 molekul ATP diinvestasikan, dan 4 molekul ATP 
dihasilkan, sehingga menghasilkan keuntungan bersih 2 molekul ATP. 
Selain itu, dalam glikolisis dihasilkan 2 molekul NADH dan dua 
molekul piruvat dihasilkan sebagai produk akhir glikolisis. 
 

Glikolisis berlangsung di sitoplasma sel dan dapat terjadi baik 

dalam kondisi aerobik (dengan oksigen) maupun anaerobik (tanpa 

oksigen). Piruvat yang dihasilkan selama glikolisis dapat memasuki 

siklus asam sitrat jika oksigen tersedia atau mengalami fermentasi jika 

oksigen tidak cukup. Glikolisis adalah jalur sentral dalam metabolisme 

karbohidrat dan berfungsi untuk menyediakan energi dan prekursor 

metabolik untuk sel. 
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2. Konversi Piruvat menjadi Asetil-KoA 

Proses konversi piruvat menjadi asetil-KoA merupakan tahap 

penting dalam metabolisme karbohidrat dan menyambung antara 

glikolisis dan siklus Krebs. Tahap ini disebut juga sebagai "link reaction" 

atau "pyruvate decarboxylation." Reaksi ini menghubungkan glikolisis 

dengan siklus Krebs karena asetil-KoA yang dihasilkan akan memasuki 

siklus Krebs untuk menghasilkan lebih banyak molekul pembawa 

energi (NADH dan FADH2) dan ATP melalui fosforilasi substrat dan 

fosforilasi oksidatif, sehingga dapat memasok energi dan prekursor 

metabolik untuk sel-sel dalam tubuh. 

Proses ini terjadi di mitokondria sel eukariotik, tepatnya di dalam 

matriks mitokondria. Piruvat, yang dihasilkan dari glikolisis di 

sitoplasma sel masuk ke dalam mitokondria untuk mengalami konversi 

menjadi asetil-KoA. Piruvat yang masuk ke dalam matriks mitokondria 

mengalami dekarboksilasi, yaitu pelepasan sebuah gugus karboksil 

dalam bentuk CO2. Enzim piruvat dehidrogenase bertanggung jawab 

atas reaksi ini. Gugus karboksil yang dilepaskan menghasilkan CO2. Sisa 

molekul yang dihasilkan setelah dekarboksilasi disebut gugus asetil, 

yang selanjutnya menghasilkan suatu senyawa yang disebut asetil-KoA. 

Dalam proses ini, NADH terlibat dan direduksi menjadi NAD+ (Gambar 

2)  
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Gambar 7. 2 Reaksi yang terjadi pada perubahan piruvat menjadi 

asetil-KoA 

 

Sumber: https://img.brainkart.com/imagebk28/Bsvihtw.jpg 

 

Asetil-KoA yang dihasilkan akan memasuki siklus Krebs untuk 

menghasilkan energi melalui oksidasi lengkap karbon organik. Dalam 

proses ini juga, menghasilkan NADH, yang berperan dalam rantai 

transpor elektron untuk menghasilkan ATP melalui reaksi fosforilasi 

oksidatif. 

3. Siklus Krebs (siklus asam sitrat) 

Siklus Krebs dikenal juga sebagai siklus asam sitrat atau siklus 

asam trikarboksilat. Siklus krebs merupakan suatu jalur metabolisme 

yang terjadi di dalam mitokondria sel eukariotik. Siklus ini memainkan 

peran kunci dalam menghasilkan energi, khususnya dalam bentuk ATP, 

melalui oksidasi molekul organik. Siklus Krebs berperan sebagai pusat 

konvergensi berbagai jalur metabolisme dalam sel, memungkinkan 

integrasi sumber daya dan regulasi keseimbangan energi seluler.  

Dalam metabolisme karbohidrat, siklus Krebs dimulai ketika 

asetil-koenzim A (asetil-KoA) yang berasal dari piruvat hasil glikolisis, 

masuk ke dalam siklus. Asetil-KoA bergabung dengan oksaloasetat, 

membentuk senyawa antara, sitrat. Selama siklus, asetil-KoA dan 

oksaloasetat mengalami serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan 

beberapa senyawa antara dan memulihkan oksaloasetat (Gambar 3). 

Reaksi-reaksi ini melibatkan dehidrogenasi, dekarboksilasi, dan reaksi 
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transfer gugus fungsional. Selama proses siklus krebs, dihasilkan 

beberapa senyawa antara, seperti sitrat, isositrat, α-ketoglutarat, 

suksinil-KoA, suksinat, fumarat, malat, dan kembali ke oksaloasetat. 

Setiap putaran siklus menghasilkan satu molekul ATP, tiga molekul 

NADH, satu molekul FADH2, dan dua molekul CO2. 

 

Gambar 7. 3 Siklus Krebs (Siklus Asam Sitrat) 

 

(Sumber: Frontiers in Bioscience 8, s1084-1106, September 1, 2003, doi: 
10.2741/1119) 

 

Dalam siklus Krebs, terdapat tahap dehidrogenasi yang 

signifikan terjadi selama siklus, yaitu pada α-ketoglutarat dan suksinil-

KoA. Reaksi ini menghasilkan NADH yang akan digunakan dalam rantai 

transpor elektron untuk menghasilkan ATP. Oksaloasetat yang awalnya 

bergabung dengan asetil-KoA dipulihkan di akhir siklus, sehingga siklus 

Krebs dapat berulang. Oksaloasetat yang dihasilkan kemudian dapat 

bergabung dengan asetil-KoA baru untuk memulai siklus berikutnya. 

Siklus Krebs menghasilkan molekul yang dapat memasok 

energi ke rantai transpor elektron dan fosforilasi oksidatif. Siklus Krebs 

terintegrasi dengan berbagai jalur metabolik, termasuk glikolisis, 

oksidasi asam lemak, dan glukoneogenesis. 
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4. Rantai Transpor Elektron dan Fosforilatif Oksidatif  

Rantai transpor elektron dan fosforilatif oksidatif merupakan dua 

tahap utama dalam produksi ATP selama metabolisme karbohidrat di 

mitokondria, setelah siklus Krebs. Kedua proses ini  merupakan tahap-

tahap kunci dalam produksi ATP selama respirasi aerobik. Secara garis 

besar, rantai transpor elektron menghasilkan gradien proton dan 

fosforilatif oksidatif menggunakan energi dari gradien tersebut untuk 

menghasilkan ATP. Proses ini mengonversi energi kimia yang 

tersimpan dalam NADH dan FADH2 menjadi ATP, yang merupakan 

sumber utama energi seluler. 

Rantai transpor elektron atau dikenal sebagai respirasi aerobik 

terjadi di membran dalam mitokondria. Serangkaian kompleks protein 

membentuk rantai transpor elektron, termasuk kompleks I, kompleks 

II, kompleks III, dan kompleks IV (Gambar 4). Molekul pemindah 

elektron, seperti NADH dan FADH2, mentransfer elektron melalui 

kompleks-kompleks ini. Selama transfer elektron, proton (H+) dipompa 

ke luar membran mitokondria, menciptakan gradien elektrokimia. 

Gambar 7.  4 Rantai transpor elektron dan fosforilatif oksidatif 

 

(Sumber: Expert Opinion on Orphan Drugs 9(3), doi: 
10.1080/21678707.2021.1932459) 
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Proses dilanjutkan ke tahap fosforilatif oksidatif yang terjadi jg 

di membran dalam mitokondria. Fosforilatif oksidatif menghasilkan 

ATP melalui pemompaan proton dan aliran balik proton melalui ATP 

sintase. ATP sintase adalah protein yang berfungsi sebagai enzim yang 

memfasilitasi sintesis ATP. Gradien proton yang telah terbentuk selama 

rantai transpor elektron digunakan untuk menghasilkan energi yang 

diperlukan untuk membentuk ATP pada ATP sintase dengan 

memanfaatkan potensial energi dari gradien proton. Pemompaan 

proton selama rantai transpor elektron menciptakan kondisi yang 

mendukung aliran proton kembali ke mitokondria, memungkinkan ATP 

sintase menghasilkan ATP. Proton yang dipompa keluar selama rantai 

transpor elektron kembali ke dalam mitokondria melalui ATP sintase. 

Energi dari aliran proton ini digunakan untuk menggabungkan ADP dan 

fosfat menjadi ATP melalui fosforilasi  

Dengan adanya rantai transpor elektron dan fosforilatif 

oksidatif, sel dapat mengoptimalkan efisiensi energi seluler. Proses ini 

membuktikan bahwa respirasi aerobik adalah mekanisme yang sangat 

efektif untuk mendapatkan energi dari substrat organik, seperti 

karbohidrat, dan menyimpannya dalam bentuk ATP yang dapat 

digunakan oleh sel untuk menjalankan berbagai fungsi biologisnya. 

 

B. REGULASI METABOLISME KARBOHIDRAT  

Hormon-hormon tertentu memainkan peran kunci dalam 

pengaturan keseimbangan glukosa dalam tubuh. Dua hormon utama 

yang terlibat dalam regulasi kadar glukosa darah adalah insulin dan 

glukagon, yang diproduksi oleh pankreas.  Pada individu sehat, 

glukagon dan insulin bekerja sama untuk mempertahankan kadar 
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glukosa dalam darah normal (Gambar 5). Selama hiperglikemia, sel 

beta (b) pankreas melepaskan insulin, yang merangsang penyerapan 

glukosa oleh sel-sel yang memakan energi dan pembentukan glikogen 

di hati. Selama hipoglikemia, sel alfa (a) pankreas melepaskan 

glukagon, yang merangsang glukoneogenesis dan glikogenolisis di hati 

dan pelepasan glukosa ke plasma darah. 

Gambar 7. 5 Regulasi kadar gula darah oleh hormon insulin dan 

glukagon 

 

(Sumber: Mayo Clinic Proceedings 93(2), 

DOI:10.1016/j.mayocp.2017.12.003) 

1. Insulin 

Hormon insulin diproduksi oleh sel beta di pankreas. Insuli berperan 

dalam stimulasi penyerapan glukosa. Insulin akan merangsang 

penyerapan glukosa oleh sel-sel, khususnya di otot dan jaringan 

adiposa. Selain itu, insulin akan menstimulus proses glikolisis. Dengan 

adanya insulin, aktivitas enzim-enzim yang terlibat dalam glikolisis 

akan meningkat, sehingga terjadi proses pemecahan glukosa menjadi 

energi. Selain itu, insulin dapat menginhibisi glukoneogesis. Insulin 

menghambat proses glukoneogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari 

substrat non-karbohidrat. Namun, insulin mendorong penyimpanan 

glukosa sebagai glikogen di hati dan otot. 



 
155 

 
 

 

2. Glukagon 

Hormon glukagon diproduksi oleh sel alpha di pankreas. Glukagon 

berperan merangsang produksi dan pelepasan glukosa dari hati 

melalui glukoneogenesis. Dalam penguraian glikogen, glukagon 

merangsang penguraian glikogen menjadi glukosa di hati dan 

meningkatkan kadar glukosa darah. Glukagon merangsang 

pemecahan lemak pada proses lipolisis menjadi asam lemak dan 

gliserol, yang dapat diubah menjadi glukosa melalui 

glukoneogenesis. Glukagon merupakan hormon yang akan 

mengurangi penyerapan glukosa oleh sel-sel, terutama di otot dan 

jaringan adiposa. 

 

C. PENYIMPANAN DAN PEMINDAHAN ENERGI DALAM BENTUK 

GLIKOGEN  

Glikogen adalah sebuah polisakarida yang terdiri dari rantai-rantai 

glukosa, berperan penting sebagai sumber penyimpanan dan 

pengaturan energi dalam tubuh manusia. Glikogen utamanya disimpan 

di hati dan otot, berfungsi sebagai cadangan glukosa yang dapat 

dilepaskan saat dibutuhkan dan memastikan keseimbangan glukosa 

darah. 

Glikogen dalam metabolisme karbohidrat tidak hanya terbatas 

pada penyimpanan energi, tetapi juga terkait dengan kemampuannya 

untuk memelihara kadar glukosa darah yang stabil. Proses 

pembentukan glikogen, yang dikenal sebagai glikogenesis, melibatkan 

serangkaian reaksi enzimatik yang mengonversi glukosa menjadi 

glikogen, sedangkan pemecahan glikogen kembali menjadi glukosa 

melalui glikogenolisis. Mekanisme ini memainkan peran penting dalam 

menjaga keseimbangan gula darah saat berbagai kebutuhan energi 
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tubuh terpenuhi atau dalam keadaan puasa. 

Selain sebagai sumber energi, glikogen juga terlibat dalam 

mekanisme pemindahan energi yang bersifat cepat dan efisien selama 

aktivitas fisik intensif. Otot dapat menyimpan glikogen dalam jumlah 

besar, serta dapat dengan cepat mengubah glikogen menjadi glukosa 

untuk digunakan sebagai bahan bakar saat tubuh membutuhkan energi 

tambahan selama latihan atau aktivitas fisik lainnya. 

1. Glikogenolisis: 

Glikogenolisis adalah proses penguraian glikogen menjadi glukosa. 

Proses ini terjadi ketika tubuh membutuhkan glukosa tambahan 

untuk memenuhi kebutuhan energi, terutama selama periode 

puasa atau aktivitas fisik intensif. Glikogenolisis terjadi di hati dan 

otot. Penguraian glikogen diawali oleh glikogen fosforilase yang 

memecah ikatan glukosa di rantai glikogen melepaskan glukosa-1-

fosfat, selanjutnya diubah menjadi glukosa-6-fosfat oleh enzim 

fosfoglukomutase. Glukosa-6-fosfat dapat diubah menjadi glukosa 

dan dilepaskan ke dalam darah untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. 

2. Glikogenesis 

Glikogenesis adalah proses sintesis glikogen dari glukosa. 

Proses ini terjadi ketika kadar glukosa dalam darah melebihi 

kebutuhan tubuh atau saat tubuh tidak memerlukan glukosa 

tambahan sebagai sumber energi. Glikogenesis terjadi di hati dan 

otot. Tahap glikogenesis diawali dengan fosforilasi glukosa. 

Glukosa diambil oleh sel dan difosforilasi menjadi glukosa-6-fosfat 

oleh enzim heksokinase atau glukokinase. Selanjutnya, glukosa-1-

fosfat diubah menjadi glukosa-1-fosfat oleh enzim 

fosfoglukomutase.  Glukosa-1-fosfat diubah menjadi uridinil 

glikosa-1-fosfat (UDP-glukosa) oleh enzim uridin difosfat glukosa 
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fosforilase (UDP-glukosa fosforilase). Penggabungan menjadi 

glikogen terjadi saat UDP-glukosa ditransfer ke rantai glikogen dan 

diintegrasikan oleh enzim glikogen sintase untuk membentuk 

glikogen. 

Proses glikogenolisis dan glikogenesis diatur dengan cermat 

oleh hormon, khususnya insulin dan glukagon. Insulin merangsang 

glikogenesis dan menghambat glikogenolisis, sementara glukagon 

merangsang glikogenolisis dan menghambat glikogenesis. Dengan 

demikian, keduanya berkontribusi pada pengaturan 

keseimbangan energi dan kadar glukosa darah dalam tubuh. 

Perbandingan kedua proses ini dapat dilihat pada Gambar 7.  6.  

 

Gambar 7. 6 Perbandingan proses glicogenesis dan glicogenolisis 

 

(sumber: May 2013Clinical Biochemistry 46(15), 
DOI:10.1016/j.clinbiochem.2013.04.027) 
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D. PENGARUH GANGGUAN METABOLISME KARBOHIDRAT 

TERHADAP KESEHATAN 

Gangguan metabolisme karbohidrat dapat memiliki dampak yang 

signifikan pada kesehatan karena karbohidrat merupakan sumber 

utama energi bagi tubuh manusia. Gangguan ini dapat berkaitan dengan 

berbagai kondisi kesehatan, termasuk penyakit metabolik dan penyakit 

kronis. Berikut adalah beberapa pengaruh gangguan metabolisme 

karbohidrat terhadap kesehatan: 

1. Resistensi Insulin dan Diabetes Mellitus Tipe 2: 

Resistensi insulin adalah kondisi saat sel-sel tubuh tidak 

merespons insulin dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan 

peningkatan kadar glukosa darah. Jika resistensi insulin berlanjut, 

dapat berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2, di mana tubuh 

tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin dengan 

efektif. Diabetes mellitus tipe 2 terkait dengan risiko tinggi 

penyakit kardiovaskular, gangguan mata, ginjal, dan neuropati. 

2. Obesitas 

Gangguan metabolisme karbohidrat dapat terkait erat dengan 

obesitas. Diet tinggi gula dan karbohidrat sederhana, bersama 

dengan ketidakseimbangan antara asupan kalori dan pembakaran 

energi, dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan obesitas. 

Obesitas meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2, penyakit 

jantung, dan kondisi kesehatan lainnya. 

3. Hipoglikemia dan Gangguan Glikogen 

Gangguan dalam pemecahan glikogen atau regulasi kadar glukosa 

darah dapat menyebabkan hipoglikemia, yaitu kadar glukosa 

darah rendah. Gejala yang timbul seperti pusing, lemas, gemetar, 
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dan bahkan kehilangan kesadaran. Kondisi ini dapat terjadi pada 

orang dengan gangguan seperti penyakit hati, penyakit glikogen, 

atau disfungsi hormonal. 

4. Penyakit Jantung dan Kesehatan Kardiovaskular 

Gangguan metabolisme karbohidrat dapat meningkatkan risiko 

penyakit jantung dan masalah kesehatan kardiovaskular lainnya. 

Hal ini terkait dengan resistensi insulin, sehingga peningkatan 

kadar glukosa darah dan peradangan kronis dapat merusak 

pembuluh darah dan jantung. 

5. Gangguan Sistem Saraf 

Gangguan metabolisme karbohidrat, terutama hiperglikemia yang 

tidak terkendali, dapat merusak sistem saraf. Neuropati diabetik 

adalah komplikasi umum diabetes yang dapat menyebabkan 

kerusakan saraf perifer dan gangguan fungsi saraf. 
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BAB 8 

METABOLISME LEMAK, METABOLISME 

LEMAK TAK JENUH, DAUR UREA, DAN 

APLIKASI HDL DAN LDL 

(Marwati, S.Farm., M.Si) 

Prodi Sarjana Farmasi, Fakultas ilmu Kesehatan Universitas 

Almarisah Madani, Alamat, Jl Perintis Kemerdekaan KM 13 Daya. 

Kota/Kabupaten, Kota Makassar. Kode Pos, 90242. Telepon, 

0411 8037222. Faximile, 0411 8037222 

Email:(watimar514@gmail.com) 

 

A. PENCERNAAN DAN TRANPOR LEMAK 

1. Pencernaan Lemak 

Metabolisme merupakan proses-proses kimia yang 

terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel, metabolisme 

disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi 

selalu menggunakan katalisator enzim. Oleh karena itu, 

metabolisme lipida berarti proses pembakaran lipid atau 

lemak, ataupun proses penguraian atau perombakan lemak 

di dalam tubuh. 

Hubungan antara proses biologi dan kimia pada 

makhluk hidup saling berkaitan erat. Hal tersebut dapat 

dilihat, misalnya dari proses pencernaan makanan dalam 
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tubuh yang tidak lepas dari kedua proses tersebut. 

Metabolisme kimiawi dalam sistem pencernaan makanan 

memiliki peranan penting dalam tiap prosesnya. Reaksi-

reaksi kimia yang terjadi dalam sistem pencernaan dapat 

membantu pemecahan molekul- molekul makanan menjadi 

molekul yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh 

tubuh. 

Seperti halnya lemak juga merupakan sumber energi 

dalam proses metabolime yang terjadi di dalam tubuh. 

Besarnya energi yang dihasilkan setiap gram lemak adalah 

lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh 1 gram 

karbohidrat atau 1 gram protein. 1gram lemak 

menghasilkan 9 kal, sedangkan karbohidrat atau protein 

hanya menghasilkan 4 kal/gram. 

Metabolisme lipid atau lemak dalam tubuh terjadi 

dalam hati /hepar dilakukan oleh lipase yang terdapat pada 

getah usus dan getah pankreas, dengan pH optimum 7,5 – 8 

lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya 

adalah dari lipid netral, yaitu trigliserida (ester antara 

gliserol dengan 3 asam lemak). Secara ringkas, hasil dari 

pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol, selain itu 

ada juga yang masih berupa monogliserid. Karena larut 

dalam air, gliserol 

masuk sirkulasi portal (vena porta) menuju hati. Asam-asam 

lemak rantai pendek juga dapat melalui jalur ini. Sebagian 

besar asam lemak dan monogliserida karena tidak larut 

dalam air, maka diangkut oleh miselus (dalam bentuk besar 
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disebut emulsi) dan dilepaskan ke dalam sel epitel usus 

(enterosit). Di dalam sel ini asam lemak dan monogliserida 

segera dibentuk menjadi trigliserida (lipid) dan berkumpul 

berbentuk gelembung yang disebut kilomikron. Selanjutnya 

kilomikron ditransportasikan melalui pembuluh limfe dan 

bermuara pada vena kava, sehingga bersatu dengan 

sirkulasi darah. Kilomikron ini kemudian ditransportasikan 

menuju hati dan jaringan adiposa. 

Di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron 

segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. 

Selanjutnya asam-asam lemak dan gliserol tersebut, 

dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Sewaktu-

waktu jika kita membutuhkan energi dari lipid, trigliserida 

dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, untuk 

ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi 

energi. Proses pemecahan lemak jaringan ini dinamakan 

lipolisis. Asam lemak tersebut ditransportasikan oleh 

albumin ke jaringan yang memerlukan dan disebut sebagai 

asam lemak bebas (free fatty acid/FFA).1 

Pencernaan lemak terutama terjadi dalam usus, karena 

dalam mulut dan lambung tidak terdapat enzim lipase yang 

tidak dapat menghidrolisis lemak. Dalam usus lemak diubah 

dalam bentuk emulsi, sehingga dengan mudah berhubungan 

dengan enzim steapsin dalam cairan pankreas. Hasil akhir 

proses pencernaan lemak ialah asam lemak, gliserol, 

monogliserol, digliserida serta sisa trigliserida. 

Pegeluaran cairan pankreas dirangsang oleh hormon 
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sekretin dan pankreozimin.2 

Lemak yang keluar dari lambung masuk ke usus 

merangsang pengeluaran hormon kolesistokinin yang pada 

gilirannya menyebabkan kantung empedu berkontraksi 

hingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum. 

Lipid lainnya yang dapat terhidrolisis oleh cairan pankreas 

antara lain adalah lesitin oleh fosfolipase, fosfatase, dan 

esterase. Ester kolesterol dan kolesterol esterase 

dihidrolisis menjadi kolesterol dan asam lemak. 

Pada proses oksidasi 1 gram lemak dihasilkan energi 

sebesar 9 kkal, sedangkan 1 gram karbohidrat maupun 

protein hanya menghasilkan 4 kkal. Selain itu lemak 

mempunyai fungsi melindungi organ-organ tubuh tertentu 

dari kerusakan akibat benturan atau goncangan, sumber 

energi, dan sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Lemak juga 

merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung 

vitamin A, D, E, dan K.3 

Gambar 8.1. Proses Pencernaan Lemak 
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2. Tranpor Lemak 

Pada umumnya 2,5 hingga 3 jam setelah orang makan, 

makanan yang mengandung banyak lemak, kadar lemak 

dalam darah akan kembali normal. Dalam darah lemak 

diangkut dalam tiga bentuk, yaitu berbentuk kilomikron, 

partikel lipoprotein yang sangat kecil, dan bentuk asam 

lemak yang terikat dalam albumin. Kilomikron yang 

menyebabkan darah tampak keruh, terdiri atas lemak 81-

82%, Protein 2%, fosfolipid 7% dan kolesterol 9%. 

Kekeruhan akan hilang dan darah menjadi jernih kembali 

apabila darah telah mengalir melalui beberapa organ tubuh 

atau jaringan-jaringan, karena terjadinya proses hidrolisis 

lemak oleh enzim lipoprotein lipase. Lipoprotein lipase 

terdapat dalam sebagian besar jaringan, terdapat dalam 

jumlah banyak pada jaringan adiposa dan otot jantung. 

Sebagian besar lemak yang diabsorbsi diangkut ke hati. 

Disini lemak diubah menjadi fosfolipid yang kemudian 

diangkut ke organ-organ maupun ke jaringan- jaringan 

tubuh. 

Asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai 

panjang. Adapun rumus umum dari asam monokarboksilat 

adalah: CH3(CH2)nCOOH atau CnH2n+1-COOH4 

B. OKSIDASI Β (BETA) DAN SINTESIS ASAM LEMAK 

1. Oksidasi β (Beta) 

Saat tubuh dalam keadaan lapar/puasa dan tidak ada 

asupan makanan, tubuh mampu menggunakan lemak 
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sebagai sumber energi menggantikan karbohidrat. Lemak-

lemak di dalam tubuh akan dipecah menjadi asam lemak 

yang selanjutnya akan didegradasi melalui oksidasi α (alfa) 

dan oksidasi β (beta). Oksidasi α akan memecah asam lemak 

menjadi molekul dengan 1 atom C, sedangkan oksidasi β 

memecah asam lemak menjadi molekul dengan 2 atom 

C.4 

Oksidasi β merupakan jalur utama dari degradasi asam lemak. 

Langkah-langkah reaksi beta oksidasi adalah : 

a. Proses dehidrogenasi asil lemak-KoA dengan enzim 

asil- KoA dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil-

KoA. Pada reaksi ini FAD sebagai koenzim direduksi 

menjadi FADH2. 

b. Ikatan rangkap pada enoil-KoA dihidrasi menjadi 

hidroksiasil-KoA oleh enzim enoil Ko-A hidratase. 

c. Hidroksiasil Ko-A dioksidasi menjadi ketoasil-KoA 

menggunakan enzim β hidroksiasil-KoA 

dehidrogenase. Pada reaksi ini NAD sebagai koenzim 

direduksi menjadi NADH. 

d. Reaksi tahap akhir dimana β hidroksiasil-KoA bereaksi 

dengan KoA bebas menghasilkan asetil-KoA dan sisa 

asam lemak, reaksi tersebut karena aktivitas enzim 

asetil- KoA asiltransferase. 

e. Asetil-KoA akan lepas dan meninggalkan sisa asam 

lemak yang akan dipotong-potong lebih lanjut menjadi 

asetil-KoA yang lain. 
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Oksidasi beta adalah proses pemecahan asam lemak menjadi 

asetil KoA, yang akan diproses lebih lanjut menghasilkan energi dalam 

bentuk ATP. Proses pemecahan/degradasi asam lemak pada 

eukariotik terjadi di mitokondria, jadi asam lemak yang ada di 

sitoplasma harus dibawa ke mitokondria dulu agar dapat berlangsung 

oksidasi beta. 

Asam lemak yang terdapat pada sitoplasma harus diaktivasi 

terlebih dahulu menjadi asil lemak-KoA sebelum masuk mitokondria. 

Asil lemak-KoA tidak dapat begitu saja menembus membran 

mitokondria, molekul tersebut harus dibawa oleh pembawa (karier) 

yang disebut karnitin. Asil lemak-KoA akan berikatan dengan karnitin 

membentuk asil lemak karnitin dan menembus membrane 

mitokondria. Di dalam mitokondria, asil lemak kornitin akan bereaksi 

dengan koenzim A sehingga terbentuk asil lemak KoA dan karnitin 

kembali. Karnitin kemudian akan keluar mitokondria untuk 

membawa asil lemak-KoA yang lainnya. 

Gambar 8. 2. Reaksi Beta Oksidasi 
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Asil lemak yang telah masuk mitokondria kemudian 

akan menjalani Beta Oksidasi, dengan langkah-langkah 

sederhana sebagai berikut : 

a. Asil lemak-KoA akan diubah menjadi enoil-KoA oleh 

enzim asil-KoA dehydrogenase 

b. Enoil-KoA kemudian diubah menjadi hidroksiasil-KoA 

oleh enzim enoil-KoA hidratase 

c. Hidroksiasil-KoA diubah menjadi ketoasil-KoA oleh 

enzim hidroksiasil-KoA dehidrogenase 

d. Ketoasil-KoA kemudiaan akan dipotong menjadi asetil- 

KoA dan sisa asam lemak 

e. Asetil-KoA akan lepas dan masuk siklus krebs untuk 

menghasailkan energi, sedangkan sisa asam lemak 

akan mengulangi reaksi dari awal agar dapat 

menghasilkan asetil-KoA lainnya. 

Setiap asam lemak akan dipecah setiap 2 atom C 

sehingga apabila asam palmitat (16 atom C) akan dipecah 

menjadi 8 asetil-KoA (masing-masing 2 atom C). Asetil-KoA 

kemudian dapat masuk ke dalam siklus krebs untuk 

menghasilkan ATP. Karena tiap jenis asam lemak memiliki 

atom C yang bervariasi maka jumlah asetil-KoA yang 

dihasilkan berbeda- beda. Sebagai contoh asam palmitat 

dipecah menjadi 8 molekul asetil-KoA, asam oleat menjadi 9 

asetil-KoA, dan asam arakidonat menjadi 10 asetil-KoA. 

Molekul asetil-KoA akan masuk siklus krebs untuk 

menjalani serangkaian proses untuk menghasilkan ATP.5 
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B-oksidasi terdiri dari pemisahan dua atom karbon 

asam lemak pada suatu waktu dalam bentuk asam asetat 

yang selalu mengoksidasi karbon ketiga (C-3 atau karbon β) 

mulai dari ujung karboksil (atom yang dengan nomenklatur 

lama diindikasikan sebagai karbon β). Untuk alas an ini 

seluruh proses disebut β-oksidasi. 

B-oksidasi adalah proses yang terjadi dalam matriks 

mitokondria dan terkait erat dengan siklus krebs (untuk 

oksidadi asetat lebih lanjut) dan ke rantai pernapasan 

(untuk reoksidasi koenzim NAD dan FAD). 

Tahapan B-oksidasi; Reaksi β-oksidasi pertama adalah 

dehidrogenasi asam lemak oleh enzim yang disebut asil KoA 

dehydrogenase. Enzi mini adalah enzim FAD dependen. Enzi 

mini memungkinkan pembentukan ikatan rangkap antara 

C2 dan C3: atom hydrogen hilang berkat ikatan 

dehydrogenase dengan FAD yang menjadi FADH2. Reaksi 

kedua terdiri dari penambahan molekul air ke ikatan 

rangkap (hidrasi). Reaksi ketiga adalah dehidrogenasi lain 

yang mengubah gugus hidroksil pada C3 menjadi gugus 

karbonil. Akseptor hidrogen kali ini adalah NAD. Reaksi 

keempat melibatkan pemisahan ketoasid dengan tiolase: 

asetil KoA terbentuk dan asil KoA dengan rantai yang lebih 

pendek (2 C kurang). 

Rangkaian reaksi ini diulang sebanyak C rantai / 2 

minus satu, karena di bagian bawah dua asetil KoA 

terbentuk. Contoh: palmity KoA 16: 2-1 = 7 kali. Asetil KoA 

diproduksi dengan β-oksidasi dapat memasuki siklus krebs 
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di mana ia mengikat oksalat asetat untuk oksidasi lebih 

lanjut hingga karbon dioksida dan air. Untuk setiap asetil 

KoA teroksidasi dalam siklus krebs 12 ATP diproduksi.6 

2. Sintesis Asam Lemak 

Sintesis de novo adalah pembentukan asam lemak 

(palmitat) dari asetil KoA Asetil-KoA ini berasal dari 

glikolisis dan dari katabolisme asam-asam amino. Sintesis 

de novo terjadi terutama di dalam hati untuk kemudian 

sebagian besar diangkut dan disimpan dalam jaringan lemak 

dalam bentuk trigliserida. 

Proses ini terjadi di sitosol, sedangkan asetil-KoA yang 

merupakan bahan dasarnya, terbentuk dari piruvat di dalam 

mitokondria Asetil-KoA keluar dari mitokondria dengan 

jalan membentuk sitrat setelah bereaksi dengan 

oksaloasetat. Reaksi ini adalah sebagian dari siklus TCA 

(tricarboxylicacid acid). Sebagian dari sitrat tidak 

mengalami oksidasi lebih lanjut pada siklus TCA 

(tricarboxylicacid acid), tetapi dipindahkan keluar dari 

mitokondria oleh trnasporter-trikarboksilat yang terdapat 

pada membran dalam mitokondria. Reaksi ini adalah 

sebagian dari siklus TCA (tricarboxylicacid acid). Sebagian 

dari sitrat tidak mengalami oksidasi lebih lanjut pada siklus 

TCA (tricarboxylicacid acid), tetapi dipindahkan keluar dari 

mitokondria oleh trnasporter-trikarboksilat yang terdapat 

pada membran dalam mitokondria. Pada sitosol, dengan 

adanya ATP dan koenzim A, sitrat dipecah oleh enzim ATP-

sitrat liase, membebaskan kembali asetilKoA dan 

oksaloasetat. Dengan demikian, asetil-KoA yang semula 
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terbentuk dari piruvat dalam mitokondria dipindahkan 

kesitosol untuk disintesis menjadi palmitat oksaloasetat 

yang dibebaskan pada sitosol, dengan adanya NADH, 

membentuk malat Malat kemudian oleh enzim malat 

menjadi piruvat dengan melepaskan hidrogen, yang 

ditangkap oleh NADP. NADPH yang terbentuk digunakan 

sebagai donor hidrogen pada sintesis de novo. Piruvat yang 

terbentuk masuk kembali ke dalam mitokondria dan dengan 

dikatalisis enzim piruvat karboksilase, membentuk kembali 

oksaloasetat yang semula dipakai untuk membentuk sitrat. 

Perjalanan dari surat- oksaloasetat-malat-piruvat-

oksaloasetat dan membentuk kembali sitrat ini sebagai 

siklus sitrat-pirupat. 

Malat yang terbentuk, selain membentuk piruvat, juga 

dapat memasuki mitokondria dengan bantuan transporter 

dikarboksilat, yang kemudian masuk kesiklus TCA 

(tricarboxylicacid acid) membentuk kembali oksaloasetat. 

Selain asetil-KoA denovo juga memerlukan : NADH, yang 

diperoleh dari reaksi yang dikatalisis oleh enzim malat, dari 

HMP Shunt dan dari yang dikatalisis oleh enzim isositrat 

dehidrogenase; ATP dan CO2 untuk sintesis malonil-KoA. 

CO2 diperoleh dari bikarbonat HMP-shunt (lintasan heksosa 

monophospat) merupakan siklus pentosa phospat tidak 

menghasilkan ATP (jalur alternatif untuk oksidasi glukosa), 

tetapi mempunyai dua fungsi utama yaitu: (1) sebagai 

produksi NADPH atau digunakan sintesis reduktif seperti 

biosintasis asam lemak dan steroid (2) sebagai penghasil 

ribosa pada biosintesis nukleotida serta asam lemak. 
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Lintasan ini bekerja aktif di dalam hati, jaringan 

adiposa, korteks adrenal, tiroid, eritrosit, testis, kelenjar 

mammae dari wanita yang menyusui, dan memiliki aktivitas 

yang rendah di dalam otot skelet (otot skelet mampu 

mensintesisribosa 5- phospat untuk sintesis nukleotida).7 

Badan Keton dan Kolesterol 

3. Badan Keton 

Ketika asetil KoA melebihi kapasitas penerimaan dari 

siklus krebs (defisiensi oksalat asetat) ia diubah menjadi 

badan keton. Konversi ke glukosa melalui gluconeogenesis 

tidak dimungkinkan. Secara khusus kelebihan asetil KoA 

berkondensasi menjadi dua molekul asetil KoA membentuk 

asetil-KoA. 

Mulai dari asetil-KoA, enzim menghasilkan asetoasetat 

(salah satu dari tiga badan keton) yang dapat diubah 

menjadi 3-hidroksiburat, atau dengan dekarboksilasi, dapat 

diubah menjadi aseton (dua badan keton lainnya). Badan 

keton yang terbentuk dapat digunakan oleh tubuh dalam 

kondisi ekstrim sebagai sumber energi alternatif. 
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Gambar 7.3. Tiga badan Keton; Aseton (kiri), 

Asetoasetat (tengah), Beta-Hidroksibutirat 

(kanan). 

 

 

Oksidasi asam lemak pada jumlah atom karbon ganjil, 

jika jumlah atom karbon asam lemak ganjil pada akhirnya 

diperoleh molekul propionil-KoA dengan 3 atom karbon. 

Propionil-KoA di hadapan biotin adalah karboksilasi dan 

diubah menjadi D-metilmalonil-KoA. Dengan epimerase, D 

metilmalonil KoA akan ditransformasikan menjadi L 

metilmalonil KoA. L metilmalonil KoA oleh mutase dan 

dengan adanya cyanocoballamin (vitamin B12) akan 

ditransformasikan menjadi suksinil KoA (perantara siklus 

krebs). 

Suksinil KoA dapat digunakan secara langsung atau 

tidak langsung dalam berbagai proses metabolism seperti 

gluconeogenesis. Oleh karena itu, dari propionil KoA, tidak 

seperti asetil KoA, dimungkinkan untuk mensintesis 

glukosa.8 
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C. PEMECAHAN ASAM LEMAK 

Ada beberapa jenis lemak, diantaranya adalah asam lemak, 

gliserida dan fosfogliserida. Asam lemak adalah asam 

monokarboksilat yang mempunyai rantai panjang. Asam lemak 

mempunyai rentang ukuran sebesar C12 hingga C24. Terdapat 

2 jenis asam lemak, yakni: 

1. Asam Lemak Jenuh 

Asam lemak jenuh atau saturated fatty acid tidak 

mempunyai ikatan rangkap pada rantainya. 

2. Asam Lemak Tak Jenuh 

Asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid 

mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap pada rantainya. 

Lemak gliserida terdiri atas gliserida netral atau lemak 

netral. Maksudnya netral ialah perbandingan antara gliserol 

dengan asam lemak sama. Setiap gliserol memiliki ikatan 1,2, 

atau 3 asam lemak yang berbeda. Monogliserida, merupakan 

gliserol yang berikatan dengan 1 asam lemak. Digliserida, 

merupakan gliserol yang berikatan dengan 2 asam lemak. 

Trigliserida, merupakan gliserol yang berikatan dengan 3 

asam lemak. Contoh trigliserida yang banyak kamu jumpai 

dalam kehidupan sehari-hari adalah minyak dan lemak. Kedua 

trigliserida tersebut mempunyai perbedaan, yakni: 

a). Lemak 

Biasanya didapatkan pada hewan. Pada suhu ruang 

memiliki bentuk atau wujud yang padat. Lemak (fat) 
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merupakan susunan dari asam lemak jenuh.10 

b). Minyak 

Pada umumnya ditemukan pada tumbuhan. Pada suhu 

ruang memiliki wujud cair. Minyak (oil) merupakan susunan 

dari asam lemak tak jenuh. 

Fosfogliserida (fosfolipid) di dalam lipid terdapat 

kandungan gugus fosfat. Lemak akan mengalami modifikasi 

pada saat terdapat fosfat yang menggantikan salah satu rantai 

pada asam lemak. Fosfogliserida berfungsi sebagai agen 

emulsi dan komponen untuk menyusun membran sel.11 

D. SINTESIS ASAM LEMAK 

Jalan yang tampak untuk mensintesis asam lemak berbeda 

sekali dari Jalan oksidasinya. Senyawa yang digunakan untuk 

menambah panjang rantai asam lemak adalah malonil-KoA, 

yang disiintesis dari asetil-KoA. Pada hewan tingkat tinggi 

sintesis asam lemak terutama terjadi dalam hati, jaringan 

adiposa dan dalam kelenjar susu. Di tingkat sel 

pembentukan asam lemak berlangsung dalam sitosol, 

sebaliknya pada oksidasi asam lemak terjadi pada 

mitokondria.Asam sitrat dan karbondioksida merupakan 

senyawa yang penting pada biosintesis asam lemak, 

kemungkinan besar kedua senyawa di atas bertindak sebagai 

katalisator. Setelah berakhirnya reaksi, CO2 yang mula-mula 

terlibat di dalamnya, tidak terdapat dalam asam lemak yang 

dibentuk. 

Enzim yang mengkatalisis biosintesis asam lemak merupakan 

enzim kompleks yang terdiri dari tujuh protein. Tahapan 

https://academia.co.id/koloid/
https://academia.co.id/koloid/
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Sintesis Asam Lemak sebagai berikut : 

1). Pengangkutan asetil-KoA ke dalam sitoplasma 

Asetil-KoA yang terdapat dalam mitokondria berasal dari 

tiga sumber yaitu: 1) dekarboksilasi asam piruvat, 2) 

degradasi asam amino dan 3) β-oksidasi asam lemak. 

Senyawa beratom11 C dua buah diatas tidak dapat keluar 

menembus dinding mitokondria untuk menuju ke Sitosol 

tempat berlangsungnya sintesis asam lemak. Asetil-KoA itu 

dapat keluar dari mitokondria dengan Jalan mengubah 

senyawa tersebut menjadi asam sitrat atau diangkut oleh 

karnitin. Baik asil- karnitin maupun asam sitrat dapat 

menembus dinding mitokondria dan kemudian terurai lagi 

menjadi bagian-bagian. 

2). Pengubahan asetil-KoA menjadi malonil-KoA 

Satuan yang memperpanjang rantai pada biosentesis asam 

lemak adalah malonil-KoA. Pembentukan senyawa ini 

dikatalisis oleh enzim asetil-KoA karboksilase yang 

membutuhkan biotin, CO2 dan ATP. 

3). Transfer gugus asil ke kompeks enzim 

Senyawa yang bertindak sebagai pemula rantai asam lemak 

adalah asetil-KoA. Senyawa aktif yang beratom C sebanyak 

dua buah ini di kait oleh ACP yang selanjutnya di tempelkan 

ke enzim β-ketoasil-ACP sintas. 

4). Gugus malonil terikat pada ACP 

Malonil-KoA, yang dibentuk melalui reaksi karboksilasi 

asetil-KoA, selanjutnya di kait oleh ACP. Malonil-S-KoA 

+HS-ACP, malonil-S-ACP+KoA-SH dengan bantuan ACP- 
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malonil transferase. 

5). Reaksi kondensasi 

Setelah kedua gugus yang akan bereaksi yaitu asetil dan 

malonil berada pada kompleks enzim maka terjadilah reaksi 

kondensasi 

6) Reaksi reduksi pertama 

Aseto asetil yang masih terikat erat pada kait 4’-

fosfopantetein direduksi menjadi β-hidroksibutiril –S-ACP 

oleh enzim β- ketoasil reduktase. 

7) Dehidrasi 

Senyawa yang terbentuk pada reaksi reduksi di atas 

didehidrasi pada tahap ini. Senyawa yang terbentuk 

tidak jenuh pada atom C α dan β, ikatan gandanya adalah 

trans dan dinamakan asil-S-ACP tak jenuh. 

8) Reaksi reduksi kedua 

Enzim enoil-ACP reduktase (NADPH) mereduksi krotonil-S- 

ACP menjadi butiril-S-ACP. Senyawa yang masih tetap 

terkait pada kompleks melalui kait 4’ fosfopantenin 

kemudian dipindahkan ke enzim sintase. Oleh karena itu 

maka ACP menjadi bebas dan dapat mengkait malonil-KoA 

berikutnya. Senyawa ini kemudian direaksikan dengan 

butiril-S-sintase dan berlangsunglah siklus sintesis yang 

kedua melalui urutan dan mekanisme reaksi yang sama, 

terjadilah siklus-siklus biosintesis berikut, sehingga 

tercapai panjang asam lemak tertentu. Pada biosintesis 
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asam palmitat maka siklus yang dilalui ada sebanyak 7 kali. 

Hasil sintesis yang terakhir adalah palmitoil-S-ACP yang 

dibebaskan dari ACP- nya melalui reaksi hidrolisis dengan 

bantuan enzim tioesterase. Gugus palmitoil yang terikat 

pada ACP bisa langsung dipindahkan pada HS-KoA menjadi 

palmitoil –KoA dan apabila bereaksi dengan asam fosfatidat 

akan membentuk fosfolipida. Pada umumnya jasad hidup 

mensitesis asam lemak hanya sampai C16 saja.12 

E. MALONIL KO-A 

Pengubahan asetil-KoA menjadi malonil-KoA, satuan yang 

memperpanjang rantai pada biosintesis asam lemak adalah 

malonil-KoA. Pembentukan senyawa ini dikatalisis oleh enzim 

asetil-KoA kaboksilase yang membutuhkan biotin, CO2 dan 

ATP.1 

Proses sintesis denovo meliputi pembentukkan malonil- 

KoA. Urutan proses dari sintesis de novo ialah: 

1. Pembentukan malonil-KoA. Malonil-KoA adalah senyawa 

yang diperlukan sebagai penambah 2-atom C pada sintesis 

de novo. Malonil-KoA disentisis dari asetil- KoA, yang 

mengalami karboksilasi dengan katalisis asetil-KoA 

karboksilase. Reaksi ini memerlukan energi yang 

diperoleh dari ATP. 

2. Sintesis palmitat dari asetil-KoA. Di sini, asetil-KoA 

berfungsi sebagai ‖primer‖ untuk sintesis lemak. 

Keseluruhan reaksinya dikatalisis oleh sejumlah enzim 

yang bergabung dalam komplek sintetase asam lemak. 
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Komplek ini berupa dimer yang terdiri 2 monomer identik. 

Tiap monomernya tersusun atas rangkaian peptide yang 

terdiri atas 7 aktivitas enzim yang di bagian ujungnya 

terdapat suatu protein pengikat gugus asil (Acyl Carrier 

Protein = ACP). 

Palmitat itu kemudian dapat diesterifi kasi membentuk 

trigliserida atau fosfolipida atau kolesterol ester. Sebagian lagi 

membentuk asam lemak baru dengan pemanjangan rantai, 

desaturasi atau gabungan keduanya (kedua proses-proses ini 

palmitat harus diaktifkan terlebih dahulu, oleh enzim tiokinase, 

menjadi palmitil-KoA).14 

F. METABOLISME ASAM LEMAK TAK JENUH 

Dalam tubuh, asam lemak jenuh, selain diperoleh dari 

makanan, juga dapat disintesis dari asam lemak jenuh. Proses 

dikatalisis oleh serangkaian enzim yang dikenal sebagai sistem 

desaturasi asam lemak, yang terdapat pada mikrosom. Ikatan 

rangkap yang pertama selalu terbentuk di antara atom C-9 dan 

atom C-10. Pada mammalia sistem enzim desaturasi hanya 

bekerja pada asam-asam lemak dengan 16 atau atom C. Asam 

lemak monoenoat (monounsaturated: asam lemak dengan 

1 ikatan rangkap) tersebut selanjutnya dapat pula disintesis, 

dengan sistem enzim yang sama, menjadi asam lemak 

polienoat, dengan penambahan satu atau beberapa ikatan 

rangkap lagi14 

Ikatan rangkap kedua dan seterusnya tersebut, pada 

hewan selain terbentuk kearah gugus karboksil, dengan jarak 3 

atom C dari ikatan rangkap yang sebelumnya (pada tumbuh-
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tumbuhan, penambahan ikatan rangkap dapat terjadi karah 

gugus karboksil maupun kearah atom C-Ȧ). Akibatnya, selalu 

terbentuk asam polienoat dengan pola sbb: CH3.- C = C - C – C = 

C -COOH. Ikatan rangkap yang terbentuk juga selalu dalam 

konfigurasi cis. Dengan kombinasi antara proses desaturasi 

dan pemanjangan rantai dapat terbentuk berbagai asam 

polienoat dengan panjang rantai yang berbeda-beda. Contoh: 

sistem nomeklatur (pemberian nama) asam-asam lemak. 

Asam-asam lemak dari suatu seri pada desaturasi dan 

pemanjangan rantai selalu menghasilkan asamasam lemak dari 

seri yang sama. Sebaliknya, asam-asam lemak dari seri yang 

satu tidak dapat berubah menjadi asarn-asam lemak dari seri 

yang lain. Karena mammalia hanya dapat mensintesis asam 

lemak jenuh dengan jumlah atom C > 16, dan karena ikatan-

ikatan rangkap berikutnya selalu terbentuk ke arah gugus 

karboksil, maka mammalia tidak dapat mensintesis asam-asam 

lemak dari seri Ȧ < 7.15 

Asam lemak terbagi dua yaitu asam lemak jenuh dan tidak 

jenuh (esensial). Asam lemak jenuh adalah rantai karbon yang 

tidak  mengandung  ikatan  rangkap,  contohnya  asam 

lemak butirat, asam lemak kaproat, asam lemak palmitat, asam 

lemak stearat, asam lemak kaprilat, asam lemak kaprat, asam 

lemak laurat, asam lemak miristat, asam lemak stearat. Asam 

lemak jenuh, yaitu asam lemak yang semua ikatan atom karbon 

pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal (jenuh) seperti 

berikut : 

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 -COOH 
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Contoh: asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. 

Karakteristik asam lemak jenuh (12-24 ºC) pada suhu kamar 

bentuk padat sedangkan (1-2 ºC) bentuk cair, lemak jenuh 

banyak ditemukan pada hewan. Lemak jenuh tidak memiliki 

ikatan ganda antara atom karbon dalam rantai asam lemak. 

Lemak jenuh meningkatkan LDL dalam aliran darah dan 

meningkatkan kadar kolesterol. 

Asam lemak tidak jenuh adalah asam lemak yang 

mengandung atau mempunyai ikatan rangkap lebih dari satu 

dan mengandung asam esensial yaitu asam yang tidak dapat di 

sintesiskan dalam tubuh contohnya asam oleat, asam linoleat, 

asam linolena, asam arakidonat. Asam lemak tak jenuh, yaitu 

asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai 

karbonnya seperti berikut : 

CH3 – CH2 – CH = CH – CH2 – CH = CH – CH2 –COOH 

Contoh: asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. 

Karakteristik asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan 

rangkap. Asam lemak tak jenuh biasanya dijumpai pada lemak 

nabati atau tumbuhan. Asam lemak tak jenuh ini masih 

dibedakan lagi menjadi dua kelompok besar yaitu: 

a). Asam  tak  jenuh  tunggal/Monounsaturated  fatty  acids 

(MUFAs), dimana ikatan ikatan rangkapnya hanya satu. 

b). Asam tak jenuh ganda/Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) 

dimana ikatan rangkapnya lebih dari satu. (kehilangan 

hidrogennya bias 4,6,8 atau kelipatan 2 selanjutnya). 
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PUFAs dibedakan lagi menjadi dua bagian besar yaitu : 

a). Asam lemak Omega-6 Cis 

b). Asam lemak Omega-3 Cis16 

 

G. DAUR UREA 

Daur urea atau siklus urea disebut juga siklus ornitin, reaksi 

pengubah ammonia (NH3) menjadi urea (NH2)CO). Reaksi terjadi 

dihati dan sedikit terjadi di ginjal. Hati menjadi pusat pengubah 

ammonia menjadi urea karena terkait dengan fungsi hati sebagi 

tempat menetralka racun.  

Ammonia merupakan hasil degradasi dari asam amino yang 

berasal dari reaksi transaminase, asam oksalat dikatalis oleh enzim 

aspartate dehydrogenase aspartate, aspartate akan masuk pada 

siklus uea dan reaksi deaminasi, glutamate (hasil transaminase) dan 

H2O yang dibantu oleh NAD- yang menghasilkan NADH dan 

ammonia. Amonia hasil reaksi tersebut yang akan diolah di siklus 

urea.  

Setiap molekul urea yang dibentuk, harus dikonsumsi satu 

molekul HCO3-. Oleh karena itu, siklus urea mempergunakan dan 

mengeluarkan dua hasil buangan yaitu ammonia dan bikarbonat. 

Selanjutnya,kenyataan ini menyatakan bahwa siklus urea 

berpartisipasi dalam pengaturan pH darah, yang bergantung pada 

nisbah CO2 terlarut terhadap HCO3- (Sumarlin, 2020).  

Reaksi di dalam siklus 

Dua siklus utama pertama dari sintesis urea terjadi di matriks 

mitokondria, sedangkan enzim lain dari siklus tersebut berada di 

sitosol.  
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a. Pembentukan karbamoil fosfat 

Pembentukan karbamoil fosfat oleh karbamoil fosfat 

sintetase 1 (CPS1) dilakukan melalui pemecahan dua 

molekul ATP. Amonia yang digabungkan dengan 

karbamoil fosfat terutama disediakan melalui 

deaminasi oksidasi glutamate dehydrogenase 

mitokondria. Pada akhirnya atom nitrogen berasal dari 

ammonia ini menjadi salah satu nitrogen urea.  

b. Pembentukan Sitrulin 

Bagian karbamoil fosfat akan ditransfer ke ornitin oleh 

enzim ornitin transkarbomoilase (OTC) ketika fosfat 

berenergi tinggi dilepas sebagai fosfat anorganik. Pada 

reaksinya, yaitu sitrulin dibawa ke dalam sitosol.  

c. Sintesis arginosuksinat 

Sintesis arginosuksinat menggabungkan sitrulin 

dengan aspartate untuk membentuk arginosiksinat. 

Gugus α-amino dari aspartate meyediakan nitrogen 

kedua, yang pada akhirnya bergabung dengan urea. 

Pembentukan arginosuksinat dilakukan melalui 

pemecahan ATP menjadi AMP dan pirofosfat (Ppi). ATP 

tersebut merupakan molekul ATP ketiga dan terakhir 

yang dipakai dalam pembentukan urea..  

d. Pemecahan arginosuksinat 

Arginosuksinat dipecah oleh arginosuksinat liase untuk 

menghasilkan arginine dan fumarat. Arginin yang 

dibentuk melalui reaksi ini berperan sebagai precursor 

antara urea. Fumarat yang dihasilkan dari siklus urea 

akan dihidrasi menjadi malat sehingga membentuk 
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hubungan dengan beberapa jalur metabolism. Misalnya 

malat dapat diangkat ke dalam mitokondria melalui 

shuttle malat dan masuk kembali ke dalam siklus TCA 

dan mengalami oksidasi untuk membentuk osaloasetat 

(OAA) yang digunakan untuk gluconeogenesis. Oksidasi 

malat menghasilkan NADH dan selanjutnya ATP. 

e. Pemecahan arginine menjadi ornitin dan urea 

Arginase memecah arginin menjadi ornitin dan urea, 

dan hanya terjadi di dalam hati. Sementara di jaringan 

lain seperti ginjal, dapat mensintesis arginine melalui 

reaksi ini, hanya hati yang dapat memecah arginin dan 

akan mensintesis urea. 

f. Nasib urea 

Urea berdifusi dari hati dan diangkut melalui darah ke 

ginjal yang akan di filtrasi dan dieksresikan ke dalam 

urin. Sebagain urea berdifusi dari darah ke dalam usus 

dan dipecah menjadi CO2 dan NH3 oleh urease bakeri. 

Amonia ini sebagian akan menghilang melalui feses dan 

sebagian lagi akan direabsorpsi kembali ke dalam 

darah. 

 

H. APLIKASI LDL DAN HDL 

1. LDL (Low Density Lipoprotein) 

Ada dua tipe kolesterol utama, yakni high density 

lipoprotein (HDL) dan low density lipoprotein (LDL). 

Lipoprotein sendiri tersusun atas lemak dan protein dan 

berfungsi sebagai transportasi untuk mengangkut 

kolesterol di dalam tubuh. 
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LDL dicap sebagai kolesterol jahat. LDL mengangkut 

kolesterol menuju pembuluh darah arteri—menyebabkan 

adanya penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah 

dan dapat menimbulkan plak (aterosklerosis). Adanya plak 

ini dapat menurunkan aliran darah ke otot jantung 

(penyakit jantung koroner), otot di kaki (penyakit jantung 

perifer), atau sumbatan arteri tiba-tiba di otak atau jantung, 

menyebabkan stroke atau serangan jantung. Karena 

meninjau fungsinya, kadar LDL yang lebih sedikit akan lebih 

baik untuk kesehatan yang baik adalah 130 mg/dL. 

Perubahan gaya hidup dan asupan makanan 

merupakan dua cara utama dalam mencegah atau 

menurunkan kadar kolesterol LDL. Percobaan diet yang 

rendah lemak, aktivitas fisik aerobik yang teratur, menjaga 

berat badan ideal, dan mengecilkan lingkar pinggang secara 

bertahap merupakan langkah pertama yang sangat penting 

untuk menurunkan LDL. Beberapa obat-obatan yang dapat 

menurunkan kolesterol, seperti statin. Pada beberapa kasus 

yang jarang, LDL tinggi merupakan kondisi genetik yang 

diturunkan di dalam garis keluarga. 

Kondisi ini disebut hiperkolestrolemia keluarga 

(tingginya kolesterol dalam darah yang berjalan di 

keluarga) yang disebabkan oleh adanya mutasi genetik yang 

menurunkan kemampuan hati untuk membantu 

membereskan kolesterol  yang  berlebih.  Fenomena  

tersebut  dapat menyebabkan serangan jantung atau 

stroke, di usia muda sekalipun.17 
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2. HDL (High Density Lipoprotein) 

HDL berperan dalam pengangkutan kolesterol dari 

seluruh tubuh ke dalam hati. Karena itu, HDL dapat 

mencegah pembentukan plak di pembuluh darah, 

melindungi arteri, dan melindungi diri dari ancaman 

penyakit jantung serta pembuluh darah (seperti 

aterosklerosis). Akibat fungsinya, HDL sering dianggap 

sebagai kolesterol baik. Semakin tinggi kadar HDL dalam 

tubuh, semakin baik. Angka ideal HDL dalam tubuh adalah 

55 mg/dL untuk wanita dan 45 mg/dL bagi pria. Semakin 

tinggi angka HDL, semakin rendah risiko penyakit jantung, 

pembuluh darah, dan stroke. 

Meskipun HDL umumnya ditentukan oleh faktor 

genetik, ada tiga cara utama untuk meningkatkan HDL: 

a. Berhenti merokok 

b. Membiasakan diet yang baik untuk kesehatan jantung, 

seperti rendah lemak dan tinggi serat 

c. Aktivitas fisik aerobik juga memiliki efek yang baik 

untuk HDL. Jika ada kesulitan dalam berolahraga, 

carilah teman untuk menemani dan memberikan 

motivasi untuk terus bergerak dan aktif. 

Saat ini, beberapa obat-obatan juga dapat 

meningkatkan kadar HDL. Namun, semua pengobatan perlu 

didiskusikan lebih lanjut dengan dokter sebelum 

dikonsumsi.18 
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A. JALUR-JALUR UTAMA METABOLISME 

1. Pendahuluan 

 Metabolisme merupakan istilah yang merujuk pada 

proses pertukaran senyawa kimia di dalam tubuh, termasuk 

penjelasan mengenai jalur yang dilalui oleh setiap molekul, 

interaksi antarmolekul, dan mekanisme yang mengatur aliran 

metabolik melalui berbagai jalur metabolisme (Murray et al, 

2014).  Metabolisme juga merupakan serangkaian reaksi yang 

terjadi di dalam sel, memberikan kemampuan pada sel untuk 

mempertahankan kehidupannya (Sismindari et al, 2021).  

Jalur metabolik dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kategori utama: (1) Jalur anabolik, yang bertanggung jawab atas 

sintesis senyawa kompleks dari prekursor yang lebih kecil, 

seperti pembentukan protein dari asam amino dan akumulasi 

cadangan triasilgliserol serta glikogen. Proses anabolisme 

bersifat endotermik, memerlukan energi untuk membentuk 

senyawa (Harper, 2014).  (2) Jalur katabolik, berfokus pada 

penguraian molekul besar, sering melibatkan reaksi oksidatif, 
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dan bersifat eksotermik, menghasilkan energi dalam bentuk 

ATP melalui rantai respiratorik (Murray et al, 2014). 

Katabolisme berfungsi sebagai proses untuk menghasilkan 

energi dari degradasi molekul (Sismindari, 2021). (3) Jalur 

amfibolik, beroperasi di persimpangan metabolisme, berperan 

sebagai penghubung antara jalur katabolik dan anabolik, 

contohnya adalah siklus asam sitrat (Murray et al, 2021).  

Selain itu, di dalam sel, terdapat berbagai jalur 

metabolisme, termasuk glikolisis, siklus Kreb, jalur pentose 

fosfat, siklus urea, oksidasi asam lemak, dan gluconeogenesis, 

serta jalur metabolisme lainnya yang turut berperan.  

2. Metabolisme Karbohidrat Berpusat pada Penyediaan dan 

Nasib Glukosa 

Glukosa berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sebagian 

besar jaringan. Proses metabolisme glukosa melibatkan 

transformasi menjadi piruvat melalui jalur glikolisis. Pada jaringan 

aerob, piruvat kemudian diubah menjadi asetil-KoA, yang dapat 

memasuki siklus asam sitrat untuk mengalami oksidasi penuh 

menjadi CO2 dan H2O. Proses ini terkait dengan pembentukan ATP 

melalui proses fosforilasi oksidatif. Selain itu, glikolisis juga dapat 

terjadi secara anaerob (tanpa oksigen), menghasilkan laktat 

sebagai produk akhir. 

Glukosa dan metabolitnya juga terlibat dalam berbagai proses 

lain, termasuk: (1) Sintesis glikogen sebagai polimer penyimpanan 

energi di otot rangka dan hati. (2) Partisipasi dalam jalur pentose 

fosfat sebagai alternatif sebagian dari jalur glikolisis. Jalur ini 

berperan sebagai sumber ekuivalen pereduksi (NADPH) untuk 

sintesis asam lemak dan sebagai sumber ribosa untuk 
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pembentukan nukleotida dan asam nukleat. (3) Triosa fosfat 

berkontribusi pada pembentukan gugus gliserol triasilgliserol. (4) 

Piruvat dan zat-zat antara siklus asam sitrat menyediakan 

kerangka karbon untuk sintesis asam amino nonesensial, 

sementara asetil-KoA berperan sebagai prekursor untuk sintesis 

asam lemak dan kolesterol (Murray et al, 2014). 

 

Gambar 9.1 Jalur Utama Metabolisme Karbohidat 

 

  Sumber: Jurnal Kimia Sains dan Terapan, VOL 3 NO 2, Oktober 2021.  

 

3. Metabolisme Lipid Terutama Berpusat pada Asam Lemak dan 

Kolesterol 

Sumber utama asam lemak rantai panjang adalah lipid dalam 

makanan atau melalui sintesis de novo dari asetil-KoA yang berasal 

dari karbohidrat atau asam amino. Asam lemak dapat mengalami 

oksidasi menjadi asetil-KoA atau diesterifikasi dengan gliserol 

(oksidasi β), menghasilkan triasilgliserol (lemak) sebagai 

cadangan bahan bakar utama tubuh (Murray et al, 2014). Asetil-

KoA yang terbentuk dari oksidasi β memiliki tiga kemungkinan: (1) 

Dioksidasi menjadi CO2 + H2O melalui siklus asam sitrat, mirip 
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dengan asetil-KoA dari glikolisis; (2) Menjadi prekursor untuk 

sintesis kolesterol dan steroid lainnya; (3) Di hati, digunakan untuk 

membentuk badan keton (asetoasetat dan 3-hidroksibutirat), yang 

menjadi bahan bakar penting selama lama puasa dan kelaparan 

(Murray et al, 2014). 

4. Banyak Metabolisme Asam Amino Melibatkan Transaminasi 

Asam amino diperlukan dalam pembentukan protein, sebagian 

diperoleh dari makanan (asam amino esensial), sementara sisanya, 

yaitu asam amino nonesensial, dapat dibentuk dari zat-zat 

metabolik melalui transaminase dengan menggunakan nitrogen 

amino dari asam amino lain. Setelah deaminasi, gugus amino 

diekskresikan sebagai urea, dan kerangka karbon yang tersisa 

setelah transaminase dapat (1) Dioksidasi menjadi CO2 melalui 

siklus asam sitrat; (2) Digunakan untuk sintesis glukosa 

(gluconeogenesis); atau (3) Digunakan untuk membentuk badan 

keton atau asetil-KoA yang dapat dioksidasi atau digunakan untuk 

sintesis asam lemak (Murray et al, 2014). 

Pada reaksi oksidasi glukosa, asam lemak, dan asam amino, 

dihasilkan adenosis trifosfat (ATP) sebagai energi universal dalam 

sel. NADPH berperan sebagai donor elektron utama dalam 

biosintesis melalui reaksi reduksi.  

Berbagai jalur metabolisme dapat saling terhubung melalui 

"kunci percabangan." Sebagai contoh, kunci percabangan 

melibatkan G-6-fosfat, piruvat, dan asetil-KoA. Saat glukosa 

memasuki sel, mengalami fosforilasi menjadi glukosa-6-fosfat, yang 

kemudian mengalami katabolisme menjadi piruvat. Piruvat dapat 

disimpan sebagai glikogen atau diubah menjadi ribosa-5-fosfat 

melalui jalur pentose fosfat. Glukosa 6-fosfat juga dapat dihasilkan 
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dari glikogen melalui jalur gluconeogenesis. Piruvat, yang 

merupakan kunci percabangan, dapat dihasilkan dari glukosa 6-

fosfat melalui jalur glikolisis (Sismindari et al, 2021). 

Percabangan ketiga melibatkan asetil-KoA, senyawa 2 karbon 

yang teraktivasi yang dihasilkan dari degradasi asam piruvat, beta-

oksidasi asam lemak, atau degradasi asam amino ketogenik. Asetil-

KoA dapat mengalami total oksidasi menjadi CO2 melalui siklus 

urea, diubah menjadi 3-hidroksi-3-metil-glutaril KoA (HMG-KoA) 

yang selanjutnya diubah menjadi badan keton atau kolesterol. 

Asetil-KoA juga dapat dilepaskan ke sitosol dan diubah menjadi 

asam (Sismindari et al, 2021, Hanggu et al, 2021). 

Gambar 9.2  Jalur Percabangan pada Metabolisme Karbohidat 

 

Sumber: Sismindari, et al, 2021. 
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B. POLA METABOLIK PADA ORGAN UTAMA 

Setiap organ dalam tubuh kita memiliki profil metabolisme 

yang unik, dengan liver menjadi satu-satunya organ yang mampu 

menjalankan semua jalur utama metabolisme. (a) Otak mengirim 

sinyal ke organ lain dan mempertahankan membran potensial. (b) 

Otot menggunakan ATP untuk melakukan pergerakan mekanik. (c) 

Jaringan adiposa mensintesis, menyimpan, dan mobilisasi 

triasilgliserol. (d) Liver memproses lemak, karbohidrat, dan 

protein dari makanan serta melakukan sintesis glukosa dan lipid. 

(e) Kelenjar limpa membawa lipid dari usus. (f) Pankreas 

mengeluarkan insulin dan glukagon sebagai respons terhadap 

kadar glukosa dalam darah (Sismindari et al, 2021). 

1. Otak  

Glukosa merupakan bahan bakar utama untuk otak yang 

menghasilkan ATP dan CO2. Pada kondisi kelaparan tanpa 

asupan glukosa, otak menggunakan benda-benda keton sebagai 

bahan bakar. Otak tidak memiliki kapasitas penyimpanan 

bahan bakar seperti otot, sehingga perlu suplai glukosa terus-

menerus. Otak mengkonsumsi sekitar 120 gram glukosa setiap 

hari, yang diangkut oleh transporter glukosa, GLUTE3. Jika 

konsentrasi glukosa turun di bawah 2.2 mM (Km dari GLUTE3), 

otak tidak dapat berfungsi, menyebabkan kehilangan kesadaran 

hingga koma. Pada kondisi kelaparan yang berkepanjangan, 

badan keton digunakan sebagai pengganti bahan bakar dalam 

otak (Sismindari et al, 2021, Wahyuni, 2017). 

2. Otot 

Berbeda dengan otak, otot berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan glikogen, selain liver. Tiga perempat dari total 
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glikogen tersimpan di otot. Beberapa poin penting dalam 

metabolisme otot melibatkan: 

(a) Glukosa, asam lemak, dan badan keton sebagai bahan bakar 

utama.  

(b) Glukosa dipilih sebagai bahan bakar utama saat aktivitas berat, 

di mana glikogen diubah menjadi glukosa. ATP dapat dihasilkan 

lebih cepat melalui glikolisis daripada oksidatif fosforilisasi. 

Akibatnya, piruvat diubah menjadi asam laktat (sistem 

anaerob) untuk meregenerasi NAD+ yang diperlukan dalam 

glikolisis. Akumulasi asam laktat dapat menurunkan pH otot 

dan efisiensi gerak otot.  

(c) Asam lemak menjadi bahan bakar utama pada aktivitas ringan 

jangka panjang dan pada otot jantung, menghasilkan CO2 

(sistem aerob). 

(d) Dalam situasi aktivitas berat, diperlukan daur ulang asam laktat 

untuk diubah menjadi glukosa di hati, kemudian disintesis 

sebagai glikogen di otot untuk digunakan kembali sebagai 

energi (ATP) melalui "Cory Cycle” (Sismindari et al, 2021). 

3. Jaringan Adiposa 

Jaringan adiposa berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

triasilgliserol (TAG) dan melepaskan asam lemak jika 

diperlukan. Liver adalah tempat sintesis asam lemak, yang 

kemudian diesterifikasi dengan gliserol membentuk 

triasilgliserol dan dikemas sebagai lipoprotein densitas rendah 

(LDL). Jaringan ini menyerap asam lemak bebas dari LDL 

melalui hidrolisis TAG dengan lipoprotein lipase ekstraseluler. 

Asam lemak di jaringan adiposa kemudian diubah kembali 

menjadi triasilgliserol dan disimpan (Sismindari et al, 2021). 
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Sintesis TAG membutuhkan glukosa, sehingga tingkat 

glukosa memengaruhi jumlah TAG yang dilepaskan ke dalam 

darah. Glukosa pertama-tama diubah menjadi gliserol-6-fosfat 

sebelum menjadi TAG. Reaksi ini melibatkan asil KoA. 

4. Liver 

Liver memainkan peran kunci dalam metabolisme glukosa 

untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar otak, otot, dan organ 

lainnya. Sebagian besar komponen yang diabsorpsi dari 

makanan melewati liver, memungkinkannya mengatur jumlah 

metabolit dalam darah. 

Hanya liver dan ginjal yang mengandung glukosa-6-fosfat 

karena keduanya berfungsi untuk menjaga kadar glukosa 

darah. Setelah kebutuhan darah terpenuhi, glukosa-6-fosfat di 

liver dapat disimpan sebagai glikogen atau diubah menjadi 

asetil-KoA untuk masuk ke siklus Kreb atau menjadi TAG. 

Glukosa juga dapat diubah menjadi Ribosa-5P (melalui jalur 

pentose fosfat), menghasilkan NADPH (Sismindari et al, 2021, 

Wahyuni, 2017). 

Profil metabolisme liver (asam amino): Liver menyusun 

asam amino menjadi protein yang akan di transfer ke dalam 

darah. Asam amino juga merupakan bahan pembentuk 

nukleotida, hormon, dan protein, yang terdegradasi menjadi 

piruvat (senyawa ketoasam) untuk masuk ke siklus Kreb. 

Sebagian besar asam amino mengalami metabolisme di liver, 

sementara hanya liver dan ginjal yang mampu mengubah 

ammonia hasil katabolisme asam amino menjadi urea 

(Sismindari et al, 2021, Wahyuni, 2017). 

Profil metabolik liver, asam lemak di dalam liver digunakan 
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untuk membentuk lemak. Asam lemak juga diubah menjadi 

asetil-KoA untuk memasuki siklus Kreb. Liver tidak 

mengandung KoA transferase, enzim yang diperlukan untuk 

menggunakan badan keton sebagai sumber energi. Senyawa 

keton yang dihasilkan akan disekresikan ke dalam darah 

sebagai bahan bakar alternatif jika glukosa tidak tersedia 

(Sismindari, 2021). 

Pada kadar glukosa darah tinggi, terjadi sintesis asam lemak 

yang kemudian diubah menjadi triasilgliserol, dikemas sebagai 

very low density lipoproteins, dan disekresikan ke dalam darah. 

Saat kadar glukosa darah rendah, liver akan memproduksi 

benda keton sebagai bahan bakar untuk jantung, otot jantung, 

dan otak  (Sismindari et al, 2021). 

Gambar 9.3 Profil Metabolik di Dalam Liver 

 

Sumber: Sismindari, et al, 2021. 
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5. Ginjal 

Sebagian besar profil metabolisme ginjal terkait dengan 

produksi urin dan sekresi metabolit air larut. Saat kadar gula 

darah rendah, ginjal menjadi penting dalam proses 

gluconeogenesis dan memproduksi setengah dari total glukosa 

dalam darah (Sismindari et al, 2021). 

 

C. REGULASI HORMONAL 

Untuk menjaga kestabilan kadar glukosa dalam darah, 

pankreas mengeluarkan insulin, suatu hormon yang 

mengakibatkan perlambatan penguraian glikogen menjadi 

glukosa. Sebaliknya, saat kadar glukosa dalam darah rendah, 

pankreas mengeluarkan hormon glukagon, yang bekerja secara 

berkebalikan dengan insulin, yakni dengan meningkatkan kadar 

glukosa dalam darah. Hal serupa terjadi pada kelenjar pituitary 

atau hipofisis yang mengeluarkan hormon pertumbuhan, juga 

berkontribusi pada peningkatan kadar glukosa dalam darah 

(Poedjiadi dan Supriyanti, 2012). 

Dalam kondisi normal, insulin, glikogen, dan hormon 

pertumbuhan berada dalam keseimbangan, menjaga kadar 

glukosa darah relatif stabil. Namun, dalam situasi kritis seperti 

kedinginan, bahaya, atau ketakutan, tiga jenis hormon lain 

memainkan peran penting, yaitu adrenalin, kortison, dan tiroksin. 

Saat terjadi ancaman, sistem saraf mendeteksinya dan memberi 

sinyal kepada kelenjar adrenal di atas ginjal untuk mengeluarkan 

adrenalin dan noreadrenalin. Kedua hormon ini meningkatkan 

kadar glukosa darah di otot, mempersiapkannya untuk digunakan 

sebagai sumber energi dalam situasi darurat.  
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Adrenal korteks menghasilkan hormon kortison, yang juga 

berperan dalam meningkatkan kadar glukosa darah saat terjadi 

tekanan fisiologis, seperti kondisi inflamasi yang ditandai dengan 

kemerahan kulit, rasa panas, dan pembengkakan (Poedjiadi dan 

Supriyanti, 2012). 

 Hormon tiroksin berfungsi mengatur metabolisme 

glukosa ketika tubuh menghadapi suhu dingin. Pada keadaan 

tersebut, laju metabolisme glukosa dipercepat untuk 

menghasilkan lebih banyak kalori guna mengatasi kondisi dingin 

tersebut (Poedjiadi dan Supriyanti, 2012). 

 

D. MEKANISME PENGATURAN KADAR GULA DI DALAM DARAH. 

Glukosa selalu menjadi kebutuhan penting bagi sistem saraf 

pusat dan eritrosit. Eritrosit, yang tidak memiliki mitokondria, 

secara mutlak bergantung pada glikolisis (anaerob) melalui jalur 

pentose fosfat. Meskipun otak mampu memetabolisme badan 

keton untuk memenuhi sekitar 20% kebutuhannya, sumber utama 

energi harus dipasok oleh glukosa.  

Perubahan metabolisme yang terjadi selama puasa dan 

kelaparan merupakan hasil dari keharusan untuk menjaga glukosa 

dan cadangan glikogen yang terbatas di hati dan otot, yang 

digunakan oleh otak dan sel darah merah, serta untuk memastikan 

penyediaan bahan bakar metabolik alternatif bagi jaringan lain 

(Murray et al, 2014). 

 Pada kondisi kenyang, terjadi penyimpanan bahan 

bakar metabolik. Beberapa jam setelah makan, ketika produk 

pencernaan diserap, pasokan bahan bakar metabolik menjadi 

melimpah. Saat ini, glukosa menjadi bahan bakar utama untuk 
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oksidasi di sebagian besar jaringan; hal ini diamati sebagai 

peningkatan respirasi kuosien (rasio karbon dioksida yang 

dihasilkan terhadap oksigen yang dikonsumsi) dari sekitar 0,8 

dalam keadaan puasa hingga mendekati 1 (Murray et al, 2014). 

Penyerapan glukosa oleh otot dan jaringan adiposa 

dikendalikan oleh insulin yang dihasilkan oleh sel islet-β pankreas 

sebagai respons terhadap peningkatan kadar glukosa di dalam 

porta. Selama puasa, transporter glukosa di otot dan jaringan 

adiposa (GLUT-4) berada dalam vesikel intraseluler. Respons awal 

terhadap insulin melibatkan migrasi vesikel-vesikel ini ke 

permukaan sel. Tempat vesikel-vesikel tersebut menyatu dengan 

membran plasma dan mengeluarkan transporter glukosa yang 

aktif (Murray et al, 2014). 

Jaringan yang responsif terhadap insulin hanya akan 

menyerap glukosa dari aliran darah dalam jumlah yang signifikan 

jika hormon ini hadir. Saat sekresi insulin berkurang selama puasa, 

reseptor kembali diinternalisasi, mengurangi penyerapan glukosa. 

Namun, di otot rangka, peningkatan ion kalsium sitoplasma 

sebagai respons terhadap simulasi saraf merangsang migrasi 

vesikel-vesikel ini ke permukaan sel dan mengeluarkan 

transporter glukosa yang aktif, baik dalam situasi dengan atau 

tanpa stimulasi insulin yang signifikan (Murray et al, 2014). 

Penyerapan glukosa oleh hati tidak bergantung pada insulin; 

sebaliknya, hati memiliki suatu isoenzim heksokinase yang disebut 

glucokinase dengan Km tinggi. Oleh karena itu, ketika konsentrasi 

glukosa yang masuk ke hati meningkat, laju sintesis glukosa-6-

fosfat juga meningkat. Hal ini melebihi kebutuhan hati untuk 

metabolisme pembentuk energi dan terutama digunakan untuk 
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pembentukan glikogen.  

Di hati dan otot rangka, insulin berperan dalam merangsang 

glikogen sintetase dan menghambat glikogen fosforilase. Sebagian 

dari glukosa tambahan yang masuk ke hati juga dapat digunakan 

untuk lipogenesis dan, akibatnya, untuk sintesis triasilgliserol. Di 

jaringan adiposa, insulin merangsang penyerapan glukosa, 

mengubahnya menjadi asam lemak, dan melakukan esterifikasi 

untuk membentuk triasilgliserol. Insulin juga menghambat 

lipolisis intraseluler dan pelepasan asam lemak bebas (Murray et 

al, 2014). 

Pada kondisi puasa, terjadi mobilisasi cadangan bahan bakar 

metabolik. Saat puasa, terjadi penurunan kadar glukosa plasma, 

dan perubahan tersebut secara bertahap menjadi kelaparan. Asam 

lemak bebas dalam plasma meningkat selama puasa, meskipun 

peningkatannya sedikit selama kelaparan. Seiring berlanjutnya 

puasa, kadar plasma badan keton, seperti asetoasetat dan 3-

hidroksibutirat, mengalami peningkatan yang signifikan (Murray 

et al, 2014). 

Dalam situasi puasa, ketika konsentrasi glukosa di dalam 

portal vena menurun, produksi insulin menurun, dan otot rangka 

bersama dengan jaringan lemak menyerap glukosa dalam jumlah 

yang lebih sedikit. Peningkatan produksi glukagon oleh sel-sel 

pankreas menghambat glikogen sintetase dan merangsang 

aktivitas glikogen fosforilase di hati. Glukosa 6-fosfat yang 

dihasilkan kemudian dihidrolisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase, 

dan glukosa dilepaskan ke dalam aliran darah untuk digunakan 

oleh otak dan eritrosit (Murray et al, 2014). 
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 Glikogen dalam otot tidak dapat secara langsung berkontribusi 

pada glukosa dalam plasma karena otot tidak memiliki enzim 

glukosa 6-fosfatase. Fungsi utama otot adalah menyediakan 

sumber glukosa 6-fosfat untuk metabolisme pembentukan energi 

di dalam otot itu sendiri. Namun, asetil-KoA yang dihasilkan 

melalui oksidasi asam lemak di otot menghambat enzim piruvat 

dehydrogenase, menyebabkan penumpukan piruvat (Murray et al, 

2014).  

 Di jaringan adiposa, penurunan kadar insulin dan peningkatan 

glukagon menghambat lipogenesis, menginaktivasi dan 

menginternalisasi lipoprotein lipase, serta mengaktifkan lipase 

yang peka terhadap hormon intraseluler. Hal ini menyebabkan 

peningkatan pelepasan gliserol (sebagai substrat untuk 

gluconeogenesis di hati) dan asam lemak bebas dari jaringan 

adiposa. Bahan bakar ini digunakan oleh hati, jantung, dan otot 

rangka sebagai bahan bakar metabolik yang lebih disukai, sehingga 

glukosa dapat dihemat (Murray et al, 2014). 

 Meskipun pada kondisi puasa otot memiliki kecenderungan 

untuk menyerap dan memetabolisme asam lemak bebas, namun 

jaringan ini tidak dapat memenuhi semua kebutuhan energinya 

melalui oksidasi-β. Sebaliknya, hati memiliki kapasitas oksidasi-β 

yang lebih besar daripada yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan energinya sendiri. Ketika kondisi puasa berlanjut, hati 

membentuk lebih banyak asetil-KoA daripada yang dioksidasi 

(Murray et al, 2014). 

 Asetil-KoA yang dihasilkan digunakan untuk membentuk badan 

keton, yang merupakan bahan bakar metabolik utama untuk otot 

rangka dan jantung, serta dapat memenuhi hingga 20% kebutuhan 
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energi otak. Dalam keadaan kelaparan yang berlanjut, glukosa 

hanya memberikan kontribusi kurang dari 10% dari total 

metabolisme penghasil energi tubuh (Murray et al, 2014). 

 

E. PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA ADANYA KELAINAN 

METABOLISME 

Pada situasi puasa yang berlangsung lama, ketika cadangan 

jaringan adiposa telah habis, terjadi peningkatan signifikan dalam laju 

katabolisme protein untuk menghasilkan asam amino. Ini tidak hanya 

berfungsi sebagai substrat untuk gluconeogenesis, tetapi juga sebagai 

bahan bakar metabolik untuk semua jaringan. Kematian dapat terjadi 

jika protein esensial dalam jaringan terus dikatabolisme tanpa 

penggantian. Pada pasien dengan kakeksia, yang disebabkan oleh 

pelepasan berbagai sitokin sebagai respons terhadap tumor dan 

kondisi patologis lainnya, terjadi peningkatan laju katabolisme protein 

jaringan dan peningkatan laju metabolisme yang signifikan, 

mengakibatkan pasien berada dalam keadaan kelaparan yang parah. 

Kematian mungkin terjadi jika protein esensial dalam jaringan terus 

dikatabolisme tanpa adanya penggantian (Murray et al, 2014). 

Kegagalan dalam proses gluconeogenesis dapat berakibat fatal, 

yakni menyebabkan terjadinya hipoglikemia. Keadaan hipoglikemia 

dapat mengakibatkan disfungsi otak dan bahkan dapat berujung pada 

kematian. Pada pasien dengan penyakit berat, seperti yang mengalami 

trauma atau infeksi, terjadi peningkatan gluconeogenesis sebagai 

respons terhadap kondisi tersebut. Hal ini juga berkontribusi pada 

perkembangan hiperglikemia dengan prognosis buruk. 

Hiperglikemia dapat mengakibatkan perubahan osmolalitas cairan 

tubuh, gangguan aliran darah, asidosis intrasel, dan peningkatan 
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produksi radikal superoksida. Dampak ini mungkin menciptakan 

ketidakseimbangan pada fungsi sistem imun dan endothelial, serta 

menimbulkan masalah dalam koagulasi darah. Adanya gluconeogenesis 

yang berlebihan juga menjadi faktor yang turut berperan dalam 

hiperglikemia pada diabetes tipe 2, yang disebabkan oleh gangguan 

sensitivitas gluconeogenesis terhadap regulasi yang menurun sebagai 

tanggapan terhadap insulin (Murray et al, 2014). 

 Pada penderita diabetes melitus tipe 1 yang tidak terkontrol, 

terjadi hiperglikemia. Ini disebabkan sebagian oleh kurangnya insulin 

untuk merangsang penyerapan dan penggunaan glukosa, dan sebagian 

lainnya oleh kurangnya insulin yang menyebabkan peningkatan 

gluconeogenesis dari asam amino di hati. Pada saat yang bersamaan, 

kurangnya insulin menyebabkan lipolisis di jaringan adiposa, dan asam 

lemak bebas yang dihasilkan menjadi substrat untuk ketogenesis di 

liver (Murray et al, 2014). 

Penggunaan badan keton oleh otot (dan jaringan lainnya) dapat 

terhambat karena kekurangan oksaloasetat. Semua jaringan 

memerlukan metabolisme glukosa untuk menjaga oksaloasetat dalam 

jumlah yang memadai untuk aktivitas siklus asam sitrat.  

Pada diabetes yang tidak terkontrol, ketosis dapat menjadi sangat 

parah sehingga menyebabkan asidosis berat (ketoasidosis) karena 

asetoasetat dan 3-hidroksibutirat bersifat asam yang relatif kuat. 

Kondisi asidosis dan peningkatan osmolalitas cairan ekstraseluler, 

terutama disebabkan oleh hiperglikemia dan diuresis akibat ekskresi 

glukosa dan badan keton dalam urin, dapat menyebabkan koma 

(Murray et al, 2014). 

Kemampuan tubuh untuk memanfaatkan glukosa dapat dinilai 

dengan mengukur toleransi glukosa. Toleransi glukosa merujuk pada 
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kemampuan tubuh untuk mengatur tingkat glukosa dalam darah 

setelah menerima dosis uji glukosa (biasanya sekitar 1 mg/kg berat 

badan).  

Diabetes melitus tipe 1 dicirikan oleh penurunan sekresi insulin 

akibat kerusakan bertahap pada sel-sel β di pulau pankreas. Pada 

diabetes melitus tipe 2, toleransi glukosa terganggu karena 

ketidakpekaan jaringan terhadap insulin. Resistensi insulin, terutama 

yang terkait dengan obesitas, dapat mengakibatkan hiperlipidemia, 

aterosklerosis, penyakit jantung koroner, dan diabetes yang 

termanifestasi secara jelas, yang dikenal sebagai sindrom metabolik 

(Murray et al, 2014). 

Gangguan toleransi glukosa juga dapat muncul dalam kondisi-

kondisi yang merusak fungsi hati, pada beberapa infeksi, sebagai 

tanggapan terhadap penggunaan obat tertentu, serta pada keadaan 

yang menyebabkan peningkatan aktivitas hipofisis atau korteks 

adrenal. Peningkatan aktivitas hipofisis atau korteks adrenal terjadi 

sebagai hasil dari antagonisme hormon-hormon yang dihasilkan oleh 

kelenjar-kelenjar ini terhadap insulin (Murray et al, 2014). 
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A. PENDAHULUAN 

Kelainan atau gangguan penyakit merupakan kondisi 

abnormal dalam struktur atau fungsi organ atau sistem tubuh yang 

menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan kesehatan, atau 

disfungsi tubuh. Kelainan ini dapat bersifat sementara atau kronis, 

dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kesehatan, baik fisik 

maupun mental. Kelainan metabolisme adalah kondisi yang 

melibatkan gangguan dalam satu atau lebih tahap proses 

metabolisme normal di dalam tubuh. Kelainan metabolisme 

merujuk pada sejumlah kondisi yang mempengaruhi proses kimia 

tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi.  Kelainan 

melibatkan gangguan dalam proses pembentukan atau penguraian 

zat-zat tertentu yang diperlukan oleh tubuh. Kelainan ini dapat 
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disebabkan oleh mutasi genetik atau faktor lingkungan tertentu, 

dan dapat mempengaruhi berbagai aspek metabolisme, termasuk 

penguraian karbohidrat, protein, lemak, asam amino, dan zat-zat 

lainnya.   

 

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KELAINAN METABOLISME 

Kelainan metabolisme dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 

dan penyebabnya dapat bersifat genetik (dari lahir) atau didapat 

(akibat faktor lingkungan atau kondisi tertentu). Berikut adalah 

beberapa penyebab umum kelainan metabolisme: 

1. Faktor Genetik 

Mutasi Genetik: Kelainan metabolisme sering kali bersifat 

genetik dan dapat disebabkan oleh mutasi atau perubahan gen 

tertentu. Gen-gen yang mengontrol produksi enzim atau 

protein yang terlibat dalam proses metabolisme dapat 

mengalami mutasi. 

Warisan Genetik: Beberapa kelainan metabolisme dapat 

diwariskan dari orang tua ke anak-anak mereka. Jika pasangan 

memiliki gen yang mengkodekan kelainan metabolisme, ada 

risiko bahwa anak mereka dapat mewarisi kondisi tersebut. 

2. Faktor Lingkungan 

Paparan Zat Tertentu: Paparan zat-zat beracun atau infeksi 

selama kehamilan atau pada masa anak-anak dapat 

mempengaruhi perkembangan normal organ atau sistem yang 

terlibat dalam metabolisme. 

Kekurangan Nutrisi: Kekurangan nutrisi selama kehamilan 

atau masa pertumbuhan dapat menyebabkan kelainan 
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metabolisme. Misalnya, kekurangan asam folat dapat 

berkontribusi pada kelainan pada perkembangan otak janin. 

3. Faktor Hormonal 

Gangguan Hormonal: Kelainan pada kelenjar endokrin yang 

menghasilkan hormon-hormon penting untuk regulasi 

metabolisme, seperti insulin dari pankreas, dapat 

menyebabkan gangguan metabolisme. 

4. Faktor Imunologis 

Penyakit Autoimun: Beberapa kelainan metabolisme dapat 

terkait dengan respons sistem kekebalan tubuh yang salah, di 

mana tubuh menyerang sel-sel atau enzim yang terlibat dalam 

proses metabolisme. 

5. Faktor Infeksi 

Infeksi: Beberapa jenis infeksi dapat merusak organ atau sel-

sel yang berperan dalam metabolisme, menyebabkan kelainan 

metabolisme. 

6. Faktor Keturunan (Hereditas) 

Kromosom Abnormal: Kelainan pada struktur kromosom atau 

jumlah kromosom dapat menyebabkan kelainan metabolisme. 

Contohnya adalah sindrom Down yang disebabkan oleh 

kelebihan satu kromosom 21. 

7. Faktor Gaya Hidup 

Kebiasaan Makan dan Aktivitas Fisik: Pola makan yang tidak 

sehat dan kekurangan aktivitas fisik dapat menyebabkan 

gangguan metabolisme, terutama terkait dengan obesitas dan 

resistensi insulin. 
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8. Faktor Usia 

Proses Penuaan: Beberapa kelainan metabolisme dapat 

terkait dengan proses penuaan, di mana kemampuan tubuh 

untuk memproses nutrisi atau menjaga keseimbangan 

metabolik dapat menurun seiring bertambahnya usia. 

Kelainan metabolisme bersifat kompleks, dan seringkali ada 

kombinasi faktor genetik dan lingkungan yang berkontribusi pada 

perkembangannya. Diagnosis dan manajemen kelainan 

metabolisme memerlukan kerja sama antara ahli genetika, dokter 

spesialis, dan ahli nutrisi (Medghalchi et al., 2020). 

 

C. KELAINAN ATAU GANGGUAN PENYAKIT AKIBAT KELAINAN 

METABOLISME KARBOHIDRAT  

Kelainan atau gangguan penyakit akibat kelainan metabolisme 

karbohidrat dapat mencakup beberapa kondisi yang 

mempengaruhi cara tubuh memproses, menyimpan, atau 

menggunakan karbohidrat. Beberapa contoh kelainan atau 

penyakit yang terkait dengan kelainan metabolisme karbohidrat 

meliputi: 

1. Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme karbohidrat 

yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang tinggi. Hal ini bisa 

disebabkan oleh resistensi insulin (tubuh tidak merespons 

insulin dengan baik) atau ketidakmampuan pankreas untuk 

menghasilkan insulin yang cukup. Diabetes mellitus dibagi 

menjadi tipe 1 (autoimun, di mana pankreas tidak 

menghasilkan insulin) dan tipe 2 (resistensi insulin dan 

produksi insulin yang berkurang). Pada diabetes tipe 1 berasal 
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dari faktor genetik, lingkungan, usia dan faktor lain dan pada 

diabetes tipe 2 faktornya antara lain gaya hidup dan obesitas. 

Adapun pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita 

diabetes melitus yaitu dengan terapi insulin, mengonsumsi obat 

diabetes, mencoba pengobatan alternatif, menjalani operasi dan 

memperbaiki life style (pola hidup sehat) dengan memakan 

makanan yang bergizi atau sehat serta berolahraga (Lestari, 

Zulkarnain, 2021).  

Gambar 10.1 Kaki Diabetik 

 

Sumber: Jurnal JAAPA, Vol 28 No     (Aumiller & Dollahite, 2015) 

 

2. Hipoglikemia 

Hipoglikemia adalah kondisi di mana kadar glukosa darah turun 

di bawah batas normal, biasanya karena terlalu banyak insulin 

atau kurangnya asupan karbohidrat. Hal ini dapat terjadi pada 

orang dengan diabetes yang menggunakan insulin atau obat-

obatan tertentu. 

3. Gangguan Metabolisme Glikogen 

Beberapa kondisi, seperti penyakit Pompe, merupakan kelainan 

metabolisme yang melibatkan gangguan dalam pembentukan 
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atau penguraian glikogen. Ini dapat menyebabkan akumulasi 

glikogen dalam sel-sel tubuh dan mempengaruhi berbagai 

organ, termasuk otot dan hati. 

4. Galaktosemia 

Galaktosemia adalah kelainan genetik yang melibatkan 

ketidakmampuan tubuh untuk memetabolisme galaktosa, yang 

merupakan gula yang ditemukan dalam susu. Hal ini dapat 

menyebabkan akumulasi galaktosa dalam darah dan jaringan, 

menyebabkan kerusakan hati, ginjal, dan otak. 

 

Galaktosemia disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen 

GALT, GALK1, dan GALE. Gen-gen tersebut berfungsi untuk 

membentuk enzim yang diperlukan untuk memecah galaktosa. 

Akibat mutasi gen tersebut, terjadi defisiensi enzim yang 

menyebabkan tubuh tidak mampu memecah galaktosa dengan 

baik. Galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak 

dalam pola penurunan autosomal recessive. Jika kedua orang 

tua memiliki gen galaktosemia, risiko anaknya menderita 

galaktosemia adalah sebesar 25% pada setiap kehamilan. Meski 

tidak menderita galaktosemia, anak dari kedua orang tua yang 

memiliki galaktosemia juga dapat menjadi pembawa gen 

(carrier) dengan risiko50% (Succoio et al., 2022). 

5. Penyakit Von Gierke 

Merupakan salah satu jenis glikogenosis yang melibatkan 

defisiensi enzim yang diperlukan untuk pemecahan glikogen 

menjadi glukosa. Akibatnya, glikogen menumpuk dalam hati 

dan ginjal, menyebabkan masalah metabolik dan hepatomegali 

(pembesaran hati). 
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6. Penyakit McArdle 

Merupakan jenis glikogenosis yang melibatkan defisiensi enzim 

yang terlibat dalam penguraian glikogen di dalam otot. Ini dapat 

menyebabkan kelelahan otot yang cepat selama aktivitas fisik. 

 

Kelainan metabolisme karbohidrat seringkali membutuhkan 

manajemen khusus, terutama dalam hal diet. Penggunaan obat-

obatan atau insulin juga dapat diperlukan tergantung pada jenis 

dan tingkat keparahan kelainan tersebut. Pemantauan dan 

manajemen yang baik dapat membantu mengelola gejala dan 

mencegah komplikasi yang mungkin timbul. Individu dengan 

kelainan metabolisme karbohidrat seringkali memerlukan 

perawatan dan bimbingan dari tim kesehatan yang terdiri dari 

dokter, ahli nutrisi, dan ahli endokrinologi.  

 

D. KELAINAN ATAU GANGGUAN PENYAKIT AKIBAT KELAINAN 

METABOLISME PROTEIN  

Kelainan atau gangguan penyakit yang disebabkan oleh kelainan 

metabolisme protein dikenal sebagai penyakit metabolisme 

protein. Metabolisme protein melibatkan pemecahan asam amino 

dan penggunaannya untuk sintesis protein yang diperlukan oleh 

tubuh. Gangguan dalam proses ini dapat mengakibatkan 

penumpukan zat-zat yang tidak normal atau kekurangan zat-zat 

penting dalam tubuh, menyebabkan berbagai masalah kesehatan. 

Beberapa contoh penyakit metabolisme protein melibatkan 

kelainan dalam enzim atau jalur metabolisme tertentu. Berikut 

adalah beberapa contoh umum: 
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1. Phenylketonuria (PKU): Penderita PKU tidak dapat mencerna 

asam amino fenilalanin dengan baik karena kekurangan enzim 

fenilalanin hidroksilase. Hal ini dapat menyebabkan 

penumpukan fenilalanin dalam darah, yang dapat 

menyebabkan kerusakan otak dan gangguan perkembangan 

mental. 

Phenylketonuria disebabkan oleh mutasi genetik yang 

mengurangi atau bahkan menghilangkan produksi enzim 

fenilalanin hidroksilase, yang diperlukan untuk memecah asam 

amino fenilalanin. Akibatnya, fenilalanin menumpuk dalam 

tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan otak serta 

komplikasi kesehatan lainnya. Kelainan genetik ini diturunkan 

secara autosomal resesif, yang berarti seseorang perlu 

mewarisi gen yang bermutasi dari kedua orangtuanya untuk 

mengembangkan PKU (Rubiyanti, 2019).  

2.    Maple Syrup Urine Disease (MSUD): adalah kelainan 

metabolisme yang disebabkan oleh kekurangan enzim yang 

diperlukan untuk pemecahan tiga jenis asam amino: leusin, 

isoleusin, dan valin. Penderita MSUD memiliki bau urine yang 

khas, mirip dengan sirup maple. 

3.    Homocystinuria: Kelainan ini melibatkan kelainan dalam 

metabolisme asam amino homosistein. Kekurangan enzim atau 

kelainan genetik dapat menyebabkan peningkatan kadar 

homosistein dalam darah, yang dapat menyebabkan masalah 

kesehatan seperti gangguan mata, masalah kardiovaskular, dan 

gangguan neuropsikiatrik. 

4.    Alkaptonuria: Penderita alkaptonuria memiliki kekurangan 

enzim yang diperlukan untuk pemecahan asam amino tirosin. 
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Hal ini menyebabkan penumpukan senyawa yang disebut 

homogentisic acid dalam tubuh, yang dapat menyebabkan 

perubahan warna pada kulit dan masalah sendi. 

5.    Cystic Fibrosis: Meskipun bukan penyakit metabolisme 

protein murni, cystic fibrosis melibatkan kelainan pada protein 

yang mengatur produksi lendir, keringat, dan cairan tubuh 

lainnya. Ini dapat menyebabkan masalah pernapasan, 

pencernaan, dan infeksi berulang. 

 

Setiap penyakit ini memiliki ciri-ciri klinis yang unik, dan 

pengelolaannya biasanya melibatkan diet khusus, suplementasi 

nutrisi, dan pengawasan medis yang ketat. Penanganan dini dan 

manajemen yang baik dapat membantu meminimalkan dampak 

negatifnya pada kesehatan.  

 

E. KELAINAN ATAU GANGGUAN PENYAKIT AKIBAT KELAINAN 

METABOLISME LEMAK 

Beberapa kelainan atau gangguan penyakit yang terkait dengan 

kelainan metabolisme lemak melibatkan perubahan dalam 

pemrosesan, transportasi, atau penyimpanan lemak dalam tubuh. 

Berikut adalah beberapa kondisi kesehatan yang terkait dengan 

kelainan metabolisme lemak: 

1. Hiperlipidemia 

Hiperlipidemia adalah kondisi di mana terdapat peningkatan 

kadar lemak dalam darah, termasuk kolesterol dan trigliserida. 

Ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh 

darah. 
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Hiperlipidemia merupakan kondisi ketidakseimbangan 

kolesterol dalam darah yang disebabkan oleh jumlah kolesterol 

LDL yang terlalu banyak. Beberapa penyebab hiperlipidemia 

meliputi gaya hidup kurang sehat, obesitas, diabetes, gangguan 

hati, faktor genetik, dan pengaruh umur. Gaya hidup tidak sehat 

seperti terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak, 

kebiasaan merokok, terlalu sering mengonsumsi minuman 

beralkohol, dan malas berolahraga dapat meningkatkan risiko 

hiperlipidemia. Selain itu, hiperlipidemia juga bisa menjadi 

kondisi keturunan.  

2. Hiperkolesterolemia Familial 

Merupakan kelainan genetik yang menyebabkan tingginya 

kadar kolesterol dalam darah sejak usia muda, meningkatkan 

risiko aterosklerosis dan penyakit jantung. 

3. Hipertrigliseridemia Familial 

Merupakan kelainan genetik yang menyebabkan peningkatan 

kadar trigliserida dalam darah, yang dapat meningkatkan risiko 

penyakit kardiovaskular. 

4. Sindrom Metabolik 

Kombinasi faktor risiko, termasuk obesitas abdominal, 

resistensi insulin, hipertensi, dan dislipidemia, yang 

meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes. 

5. Penyakit Hati Lemak Nonalkoholik (NAFLD) 

Penumpukan lemak di hati tanpa adanya konsumsi alkohol 

yang berlebihan, dapat berkembang menjadi kondisi lebih 

serius seperti nonalcoholic steatohepatitis (NASH) dan sirosis. 
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6. Xantomatosis 

Kondisi di mana xantoma (benjolan kuning yang terbentuk oleh 

penumpukan lemak) muncul di kulit atau tendon, seringkali 

terkait dengan hiperlipidemia. 

7. Sindrom Kearns-Sayre 

Gangguan mitokondria yang dapat menyebabkan masalah 

metabolisme lemak dan energi. 

8. Defisiensi Enzim Metabolisme Lemak 

Misalnya, defisiensi lipoprotein lipase (LPL) atau defisiensi 

apolipoprotein, yang dapat menyebabkan hipertrigliseridemia. 

9. Sindrom Wolman 

Kelainan genetik langka yang menyebabkan akumulasi 

trigliserida dalam sel-sel, terutama di hati dan limpa. 

10. Sindrom Alagille 

Gangguan genetik yang dapat menyebabkan penumpukan asam 

empedu dan lemak di hati. 

Setiap kondisi ini memiliki karakteristik dan gejala khusus, dan 

pengelolaannya dapat melibatkan perubahan gaya hidup, obat-

obatan, atau terapi khusus. Diagnosis dan perawatan sebaiknya 

dilakukan oleh profesional kesehatan setelah pemeriksaan 

menyeluruh (Natesan & Kim, 2021). 

 

F. KELAINAN ATAU GANGGUAN PENYAKIT AKIBAT KELAINAN 

METABOLISME ASAM AMINO  

Kelainan atau gangguan penyakit akibat kelainan metabolisme 

asam amino melibatkan gangguan dalam proses pembentukan, 

penguraian, atau transportasi asam amino dalam tubuh. Berikut 

beberapa contoh kelainan atau penyakit yang terkait dengan 
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kelainan metabolisme asam amino (Aliu et al., 2018): 

1. Phenylketonuria (PKU) 

Phenylketonuria adalah kelainan genetik yang mengakibatkan 

tubuh tidak dapat menguraikan phenylalanine dengan baik. 

Akumulasi phenylalanine dapat merusak sistem saraf dan 

menyebabkan kerusakan otak, terutama pada bayi dan anak-

anak. 

2. Tirosinemia 

Terdapat beberapa jenis tirosinemia, yang masing-masing 

disebabkan oleh kelainan pada enzim yang terlibat dalam 

metabolisme tirosin. Akumulasi tirosin dapat menyebabkan 

kerusakan organ, terutama hati dan ginjal. 

3. Homocystinuria 

Kelainan genetik yang menyebabkan akumulasi homocysteine 

dalam darah. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pembuluh 

darah dan berbagai masalah kesehatan termasuk masalah mata, 

pembuluh darah, dan sistem saraf. 

4. Maple Syrup Urine Disease (MSUD) 

MSUD disebabkan oleh kelainan dalam pemecahan asam amino 

leusin, isoleusin, dan valin. Akibatnya, tubuh tidak dapat 

mengurai asam amino ini dengan benar, dan zat-zat beracun 

dapat berkumpul dalam darah dan urin. 

5. Alkaptonuria 

Merupakan kelainan genetik di mana tubuh tidak dapat 

mengurai homogentisic acid, menyebabkan penumpukan zat ini 

dalam jaringan dan cairan tubuh. Akumulasi ini dapat 

menyebabkan warna gelap pada urin dan masalah sendi. 
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6. Cystinuria 

Kelainan yang menyebabkan akumulasi cystine dalam urine, 

yang dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal. 

7. Argininemia 

Kelainan genetik yang melibatkan defisiensi dalam enzim yang 

memecah asam amino arginine, dapat menyebabkan 

penumpukan arginine dalam darah. 

8. Hyperprolinemia 

Kelainan yang menyebabkan peningkatan kadar proline dalam 

darah dan dapat terkait dengan masalah neurologis. 

9. Ornithine Transcarbamylase (OTC) Deficiency 

Kelainan genetik yang terkait dengan defisiensi enzim OTC, 

yang penting untuk metabolisme urea. Akumulasi amonia 

dalam darah dapat menyebabkan kerusakan otak. 

10. Histidinemia 

Kelainan genetik yang terkait dengan peningkatan kadar 

histidine dalam darah, meskipun dampak klinisnya seringkali 

lebih ringan dibandingkan dengan kelainan lainnya. 

11. Albinisme  

Albinisme adalah kelainan bawaan yang menyebabkan 

hipopigmentasi atau tidak adanya pigmentasi hanya pada mata 

atau kombinasi kulit, mata, dan rambut. Albinisme 

menyebabkan kelainan refraksi, nistagmus, penurunan 

ketajaman penglihatan, kelainan transiluminasi iris, 

strabismus, fundus albino, dan persilangan serabut saraf yang 

tidak normal.  
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Gambar 10.2  Albinisme dengan Atrofi Chorioretinal Difusi 

 

 

Sumber : Jurnal Caspian Journal of Neurological Sciences, VOL 6 

NO 22 

 

Pengelolaan kelainan metabolisme asam amino sering melibatkan diet 

khusus, suplementasi, dan pemantauan kesehatan secara rutin. 

Diagnosis dan perawatan harus dilakukan oleh profesional kesehatan 

yang berpengalaman dalam genetika atau spesialis metabolisme. 
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