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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak 

berlaku terhadap: 

i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk 
pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan 
penyediaan informasi aktual; 

ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; 

iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah 
dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan 

iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak 
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser 
Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta 
rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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PRAKATA 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku 

ini. Penulisan buku ini adalah sebagai bentuk sharing ilmu dan wujud 

nyata dari karya penulis yang tertuang dalam sebuah buku yang 

berjudul “PRODUKSI ENZIM DARI SERANGGA”. 

Buku ini membahas mengenai potensi enzim yang dihasilkan dari larva, 

sebuah topik yang menarik dan menjanjikan dalam pengembangan 

sumber daya hayati. Enzim dari larva memiliki berbagai kegunaan, 

salah satunya sebagai biopestisida yang ramah lingkungan dalam 

mengendalikan hama tanaman. Selain itu, enzim dari larva juga dapat 

digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri, seperti 

industri makanan dan farmasi. Buku ini mencakup penjelasan tentang 

berbagai jenis enzim yang dihasilkan oleh larva, metode ekstraksi 

enzim, dan aplikasi enzim dalam pengendalian hama tanaman. Buku ini 

juga membahas teknologi formulasi yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan produk berbasis enzim, seperti cair, serbuk, dan 

nanopartikel. Pengetahuan dan informasi yang terdapat dalam buku ini 

diharapkan dapat memberikan panduan bagi para peneliti dan praktisi 

dalam mengembangkan enzim dari larva sebagai sumber daya hayati 

yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pemikiran 

bagi pembaca untuk melakukan riset dan pengembangan lebih lanjut 

tentang potensi enzim dari larva. 

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini dari awal sampai 

akhir .Semoga buku ini dapat memberikan  informasi dan manfaat bagi 

para pembaca. 

 

PENULIS 
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Perkembangan bioteknologi pada berbagai bidang semakin 

pesat, khususnya bioteknologi yang menggunakan enzim. Enzim adalah 

protein yang dapat mempercepat reaksi kimia dalam sel dan juga 

membantu mengubah substrat menjadi produk. Enzim mempunyai 

peran yang sangat penting dalam proses metabolisme dan menjaga 

keseimbangan kimia dalam tubuh. Dalam semua proses dalam tubuh 

mahluk hidup dibantu, reaksi yang terjadi dibantu oleh enzim.   

Kebutuhan akan pentingnya enzim diperlukan pada berbagai 

industri seperti industri makanan dan miniman, industri farmasi, serta 

pemanfaatan dan pengolahan limbah yang bersumber dari limbah 

pertanian dan Perkebunan. Limbah ini memiliki komponen senyawa 

organik yang masih dimanfaatkan. 

Enzim dapat membantu proses metabolisme. Enzim merupakan 

katalisator biologis yang membantu mempercepat proses metabolisme 

dalam tubuh. Enzim bertanggung jawab untuk memecah molekul 

makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana, seperti karbohidrat, 

protein, dan lemak, sehingga tubuh dapat menyerap nutrisi yang 

dibutuhkan. 

Pada bidang energi dalam produksi energi. Enzim juga berperan 

penting dalam produksi energi dalam tubuh. Salah satu contoh adalah 

enzim ATP synthase, yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ATP 

(adenosine triphosphate), molekul yang menyimpan energi dalam 

tubuh. 

Dalam bidang industri enzim memiliki potensi yang sangat besar 

dalam berbagai industri seperti farmasi, makanan, tekstil, dan lain-lain. 

Enzim digunakan dalam produksi obat-obatan, makanan, minuman, 

dan produk-produk lainnya. Penerapan enzim pada industri ini dapat 

membantu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya 

produksi, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. 

Penerapan enzim pada proses industri dapat membantu 

meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi penggunaan bahan 

kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Sebagai contoh, dalam industri 

tekstil, penggunaan enzim pada proses pemutihan dapat mengurangi 

jumlah bahan kimia yang dibutuhkan, sehingga ramah lingkungan dan 
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menghasilkan produk yang lebih berkualitas. 

Secara umum enzim dapat dimodifikasi secara genetik. Enzim 

dapat dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan kinerjanya atau 

untuk membuat enzim baru dengan fungsi tertentu. Modifikasi enzim 

secara genetik dapat membantu menghasilkan enzim yang lebih efektif 

dan dapat digunakan pada berbagai aplikasi industri. 

Enzim juga bermanfaat dalam pengobatan. Enzim juga memiliki 

peran penting dalam pengobatan. Beberapa jenis enzim, seperti enzim 

protease dan lipase, digunakan dalam produksi obat-obatan untuk 

mengatasi berbagai jenis penyakit, seperti diabetes, kanker, dan 

gangguan pencernaan. 

Sumber enzim berasal dari semua mahluk hidup. Karena 

sebagian besar atau keseluruhan  mahluk hidup mengalami proses 

metabolisme. Setiap tahap dalam proses metabolisme akan 

membutuhkan enzim. Berdasarkan hal ini enzimjuga dapat diproduksi 

dari larva.  

Larva merupakan salah satu stadium pertumbuhan dalam 

metamorphosis dan daur hidup serangga. Pada proses tersebut juga 

menghasilkan enzim yang membantu mereka beradaptasi dan 

bertahan hidup. Beberapa enzim yang ditemukan dalam larva termasuk 

protease, lipase, dan amilase, selulase, lignase dan kitinase.  

Enzim pada larva juga berperan penting dalam proses 
metamorfosis, di mana larva berubah menjadi serangga dewasa. 
Beberapa enzim membantu memecah jaringan larva dan membentuk 
jaringan baru seiring dengan perubahan bentuk dan fungsi tubuh. 

Secara umum enzim pada larva dapat membantu larva 
beradaptasi dan bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah-ubah 
dan memenuhi kebutuhan nutrisi dan energinya selama proses 
pertumbuhan dan perkembangan menuju fase atau standium 
selanjutnya yairu pupa atau kepompong. 

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk pencarian sumber 
enzim-enzim baru yang berasal dari larva. Mengingat kebutuhan enzim 
diberbagai bidang seperti industry makanan dan minuman, industry 
farmasi dan juga untuk penggunaan yang lain. 
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Buku produksi enzim dari larva memiliki tujuan untuk 
memberikan informasi dan wawasan tentang bagaimana enzim dapat 
diproduksi dari larva dan bagaimana hal tersebut dapat digunakan 
dalam berbagai aplikasi industri. Tujuan utama dari buku ini adalah 
untuk membantu pembaca yang berasal dari mahasiswa atau kalangan 
peneliti untuk memahami cara atau proses isolasi enzim dari larva, 
produksi enzim dari larva, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan 
teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi. 
Buku ini juga dapat membantu pembaca memahami bagaimana enzim 
yang dihasilkan dari larva dapat digunakan dalam berbagai bidang, 
seperti industri pangan, farmasi, dan kimia. Dengan demikian, buku 
tentang produksi enzim dari larva memiliki tujuan untuk memfasilitasi 
transfer pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang produksi 
enzim dari larva. 

Enzim merupakan senyawa organik yang membantu 
mempercepat reaksi dalam sel. Kebutuhan akan enzim yang stabil, 
mendorong para ilmuwan untuk mencari sumber enzim baru dari 
organisme hidup. Salah satu organisme hidup yang paling berpotensi 
menghasilkan enzim adalah larva.  

Beberapa serangga telah berevolusi mengunakan substrat 
seperti lignoselulosa, selulosa, hemiselulosa, amilum, protein dan 
lipase sebagai sumber makanan, sehingga menjadi salah satu alternatif 
sumber daya yang baik untuk menghasilkan enzim baru. 

Buku produksi enzim larva merupakan buku yang mengkaji 
tentang larva sebagai sumber enzim. Larva merupakan salah satu tahap 
atau fase perkembangan dari serangga. Pada tahap ini merupakan 
tahap penting untuk bermetamorfosis menjadi organisme dewasa. 
Kebanyakan larva hidup mempunyai tempat hidup yang berbeda. 
Tempat hidup dari larva, biasanya juga dijadikan sebagai sumber 
makanannya. 

Pada buku ini dibahas tentang bagaimana potensi dari berbagai 
jenis larva dalam menghasilkan enzim. Setiap spesies larva akan 
menghasilkan jenis dan aktifitas enzim yang berbeda.  
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A. DESKRIPSI TENTANG LARVA 
Larva adalah tahap awal dalam perkembangan suatu hewan 

bertulang belakang (vertebrata) atau hewan berkulit (invertebrata). 

Pada tahap ini, hewan belum memiliki bentuk dan fungsi organ yang 

jelas seperti pada dewasa. Larva biasanya memiliki bentuk yang 

berbeda dengan bentuk dewasa dan memiliki struktur tubuh yang 

sederhana. Mereka dapat hidup di air atau darat dan bertahan hidup 

dengan cara mencari makan. Beberapa hewan, seperti serangga dan 

ikan, memiliki tahap larva sebelum mengalami metamorfosis menjadi 

bentuk dewasa. Tahap larva ini penting karena membantu hewan untuk 

berkembang dan bertahan hidup sebelum mencapai bentuk dewasa. 

Secara umum, larva dapat dikenali dari bentuk tubuh yang 

berbeda, tipe makanannya, dan kemampuan untuk bergerak dan 

bertahan hidup. Masing-masing hewan memiliki tahap larva yang unik 

dan berbeda-beda, namun mereka memiliki satu tujuan yang sama 

yaitu membantu hewan tersebut untuk berkembang dan bertahan 

hidup. 

Larva merupakan tahap pertumbuhan dalam kehidupan suatu 

organisme yang biasanya berbeda dalam bentuk dan fungsi dari tahap 

yang lebih dewasa. Dalam banyak kasus, bagian tubuh dari larva 

berkembang dan mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan individu. 

Bagian-bagian dasar dari tubuh larva termasuk kepala, thorax, 

dan abdomen. Kepala biasanya memiliki mata, mulut, dan antena yang 

berfungsi untuk percepatan dan navigasi. Thorax memiliki sayap dan 

kaki yang digunakan untuk bergerak dan mempertahankan diri. 

Abdomen memiliki organ pencernaan dan pernapasan. 

Bagian tubuh larva juga memiliki alat yang unik yang bergantung 

pada jenis dan habitatnya, seperti ekor, sayap, dan kaki yang memiliki 

bentuk yang khas. Ada juga bagian tubuh seperti trachea, trakea, dan 

saluran pencernaan yang membantu dalam proses pernapasan dan 

pencernaan makanan. 

Selain itu, beberapa larva juga memiliki sistem saraf dan hormon 

yang membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. 
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Sistem saraf terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang 

membantu dalam pengendalian dan koordinasi gerakan. Hormon 

membantu dalam mengatur tingkat pertumbuhan dan perkembangan 

tubuh. 

Dalam produksi enzim dari larva, bagian tubuh yang dipakai 

dalam proses produksi biasanya bergantung jenis enzim yang ingin 

diproduksi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian dan 

memahami bagian tubuh larva untuk memastikan hasil produksi yang 

optimal. 

Berbagai bagian tubuh dari larva dapat berpotensi menghasilkan 

enzim. Enzim dapat diproduksi oleh berbagai jenis sel, termasuk sel 

usus, sel hati, dan sel-sel penghasil enzim lainnya. Dalam banyak kasus, 

enzim yang diproduksi oleh larva dapat ditemukan pada bagian-bagian 

seperti usus, hati, dan juga saluran pencernaan. Enzim yang diproduksi 

oleh larva dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, seperti 

amilase, protease, kitinase, dan lignase. Masing-masing enzim memiliki 

tugas dan mekanisme kerja yang berbeda, dan diproduksi oleh bagian 

tubuh yang berbeda pula. 

Sebagai contoh, protease diproduksi oleh sel-sel yang terkait 

dengan pencernaan, seperti sel-sel dalam usus. Kitinase diproduksi 

oleh sel-sel pencernaan yang berhubungan dengan pengolahan kitin. 

Lignase diproduksi oleh sel-sel yang terkait dengan proses fermentasi. 

B. JENIS DAN SUMBER LARVA UNTUK INDUSTRI 
Serangga yang dapat berubah menjadi larva disebut sebagai 

serangga holometabolik. Serangga holometabolik merupakan salah 

satu jenis serangga yang memiliki perkembangan yang berbeda-beda. 

Holometabolik berasal dari bahasa Yunani yaitu “halos’ yang berarti 

keseluruhan dan “metabole” berarti perubahan. Serangga ini memiliki 

tahap pertumbuhan yang meliputi tahap larva, pupa, dan dewasa. 

Berikut adalah beberapa klasifikasi serangga holometabolik: 

1. Lebah 

Lebah termasuk dalam ordo Hymenoptera dan memiliki tahap 

pertumbuhan sebagai larva berupa larva lebah. Larva lebah 

memiliki bentuk seperti gurita berwarna putih dengan ukuran 5 
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mm-2 cm, tubuh lebar dan pipih, bagian depan membulat dan bagian 

belakang runcing. Larva lebah membutuhkan waktu 5-6 hari untuk 

berubah menjadi lebah dewasa. Larva lebah berperan sebagai calon 

pekerja dan melindungi koloni dari serangan musuh alami seperti 

predator, tawon dan laba-laba. 

 

 
Gambar 1. Larva Lebah 

2. Kupu-kupu dan serangga terbang lainnya 

Kupu-kupu termasuk dalam ordo Lepidoptera dan memiliki tahap 

pertumbuhan sebagai larva berupa ulat kupu-kupu. Berbentuk 

gulung atau memanjang dan badan berwarna hijau, coklat atau 

hitam tergantung jenis kupu-kupunya. Memiliki kulit keras, sangat 

aktif dan memiliki kapasitas makan yang besar. Setelah beberapa 

minggu larva ini berubah menjadi pupa. 

 
Gambar 2. Larva Kupu-kupu 

3. Kumbang 

Kumbang termasuk dalam ordo Coleoptera dan memiliki tahap 

pertumbuhan sebagai larva berupa larva kumbang. Memiliki bentuk 

lebih pipih dan memanjang. Bagian depan larva lebih besar dari 

bagian belakang. Memiliki warna hijau, cokelat atau hitam. Aada 

beberapa yang memiliki tentakel berfungsi untuk mempertahankan 
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diri dari predator. 

 

 
Gambar 3. Larva Kumbang 

4. Lalat 

Lalat termasuk dalam ordo Diptera dan memiliki tahap 

pertumbuhan sebagai larva berupa maggot atau kutu. Memiliki 

warna tubuh putih atau kelabu. Tubuh bagian depan lebih besar dari 

bagian belakang, dua mata berseberangan  

 
Gambar 4.  Larva Lalat 

5. Serangga air 

Serangga air termasuk dalam ordo Ephemeroptera, Plecoptera, dan 

Trichoptera dan memiliki tahap pertumbuhan sebagai larva berupa 

nymph atau nimfa. 
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Gambar 5. Larva Serangga Air 

Berdasarkan pola hidup dari larva yang memanfaatkan sumber 

bahan bahan organic yang ada disekitarnya seperti selulosa, amilosa, 

lipida dan yang lain, sehingga hal inilah yang menyebabkan larva ini 

mampu menghasilkan enzim.  Berikut larva sebagai sumber enzim yang 

digunakan untuk industri:  

1. Silkworm (Bombyx mori): Larva ini sering digunakan sebagai 

sumber amilase dan protease. Amilase digunakan untuk mengubah 

pati menjadi gula sederhana, sedangkan protease digunakan untuk 

memecah protein. Silkworm adalah larva dari ulat sutera memiliki 

tubuh yang bulat dan lentur dengan warna kuning dan hijau 

kehijauan. Larva ini mengonsumsi daun mulberry. Setelah beberapa 

minggu akan mengalami perubahan bentuk menjadi pupa. 

 
Gambar 6. Larva Silkworm  

2. Larva lobster (Homarus americanus): Larva lobster sering 

digunakan sebagai sumber chitinase, enzim yang digunakan untuk 

memecah chitin, sebuah polisakarida yang terdapat pada ekor dan 

cangkang hewan laut. Memiliki bentuk tubuh yang ramping dan 

panjang dengan sayap transparan untuk berenang. Memerlukan 
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makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan dengan 

mengonsumsi plankton dan mikroorganisme laut. Memiliki 

pertahanan alami dengan perubahan warna tubuh dan 

pertumbuhan diri 

 

 
Gambar 7. Larva lobster  

3. Larva black soldier fly (Hermetia illucens): Larva ini digunakan 

sebagai sumber lipase, enzim yang digunakan untuk memecah 

lemak. Berperan sebagai pemakan sampah dan pemutus rantai 

makanan. Larva ini memiliki ukuran tubuh relatif besar dengan 

panjang 1-2 cm, memiliki warna hitam atau coklat gelap dengan 

sayap transparan dan dua sayap. 

 
Gambar 8. Larva lobster  

4. Larva maggot (Lucilia sericata): Larva ini digunakan sebagai sumber 

protease dan chitinase, yang digunakan untuk memecah protein dan 

chitin. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan tahap awal. 

Dalam perkembangan sejumlah species serangga termasuk lalat dan 

lalat ulat memiliki tubuh tanpa sayap. Larva maggot biasanya 

memakan makanan yang berlimpah dan memperoleh nutrisi untuk 

tubuh dan berkembang menjadi serangga dewasa. Keunggulan 

membuat cocok sebagai sumber karena kecepatan reproduksi, 
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efisien pemakaian bahan baku, kondisi lingkungan, fleksibel (dapat 

berkembang biak pada suhu dan kelembapan) sehingga 

memudahkan produksi enzim. Larva ini mempunyai kemampuan 

menghasilkan enzim yang berkualitas. 

 
Gambar 9. Larva Maggot 

Larva jenis ini memiliki kelebihan sebagai sumber enzim karena 

mereka dapat diproduksi secara massal, memiliki efisiensi tinggi 

dalam menghasilkan enzim, dan mudah dalam penanganan dan 

pemeliharaan. Selain itu, beberapa jenis larva juga dapat diterapkan 

pada sistem pengolahan sampah dan limbah, sehingga mengurangi 

beban lingkungan dan memanfaatkan sampah sebagai sumber 

bahan baku enzim. 

 

C. KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN LARVA SEBAGAI 
SUMBER ENZIM 
Larva dari serangga umumnya merupakan hama bagi tanaman. 

Larva ini biasanya menjadikan bagian tanaman seperti batang, daun 

sebagai sumber makanannya. Hal ini terjadi karena pada pada batang 

pohon dan daun mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. 

Komponen bahan tersebut dapat dijadikan larva sebagai sumber 

energi. 

Beberapa keuntungan dari penggunaan larva sebagai sumber 

enzim, di antaranya: 

1. Efisiensi produksi 

Larva memiliki tingkat produksi enzim yang tinggi dan dapat 

diproduksi secara massal, sehingga mempermudah proses produksi 
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enzim dan mengurangi biaya produksi. Karena kecepatan 

reproduksi sehingga memungkinkan produksi besar, efisien bahan 

baku, dan kondisi lingkungan fleksibel. 

2. Kemampuan menghasilkan berbagai jenis enzim 

Beberapa jenis larva dapat menghasilkan berbagai jenis enzim 

seperti amilase, protease, lipase, selulase, lignase dan chitinase. Hal 

inilah yang membuat larva menjadi sumber enzim yang berkualitas 

dan berkhasiat. Dalam satu jenis larva berpotensi menghasilkan 

beberapa jenis enzim yang berbeda yang mempunyai karakter dan 

aktifitas yang berbeda. 

3. Kemampuan memanfaatkan limbah. 

Beberapa jenis larva dapat digunakan sebagai sumber makan dari 

limbah organik, sehingga mengurangi beban lingkungan dan 

memanfaatkan sampah sebagai bahan baku enzim. Potensi limbah 

yang berbeda akan membutuhkan enzim yang berbeda. Limbah 

lignoselulosa akan membutuhkan enzim lignase dan selulase dalam 

proses penguraian dan dergadasinya. 

 

4. Kemudahan penanganan dan pemeliharaan 

Larva memiliki tingkat kemudahan dalam penanganan dan yang 

tinggi, sehingga mempermudah proses produksi enzim. Larva 

mudah tumbuh pada sumber makanan yang sesuai, sehingga mudah 

untuk dikembang biakkan. Pada proses pertumbuhan dan 

pengembang biakannya juga membutuhkan lingkungan yang 

fleksibel. 

 

5. Ramah lingkungan 

Produksi enzim menggunakan larva lebih ramah lingkungan dan 

tidak memerlukan bahan kimia berbahaya seperti pada proses 

produksi enzim dengan menggunakan mikroba.  

Dengan menggunakan larva sebagai sumber enzim, dapat 

membantu memenuhi kebutuhan enzim yang tinggi dan 

mempermudah proses produksi enzim dengan efisiensi dan ramah 

lingkungan. 
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D. JENIS LARVA DAN ORDO YANG MAMPU 
MENGHASILKAN ENZIM 

1. Protease 

Enzim protease merupakan enzim yang membantu proses 

hidrolisis dari protein menjadi asam-asam amino bebas. Asam amino 

ini yang akan diserap oleh tubuh mahluk hidup untuk membantu 

proses pertumbuhan dan perkembangan.  

Protein adalah merupakan salah satu polimer (polipeptida) yang 

tersusun dari asam amino. Fungsi protein bagi mahluk hidup adalah 

untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Berikut 

spesies dan ordo larva yang mampu menghasilkan protease: 

a. Larva dermestidae (ordo Coleoptera)  

Larva ini memakan kulit, bulu, serat dan bahan organik lain 

seperti tumbuhaan mati dan bahan pakan kasar. dikenal sebagai 

ulat tanduk atau ulat rambut memiliki tubuh pipih dan bulat, 

dengan warna abu-abu kehitaman dan memiliki setae (rambut 

halus) yang tersebar diseluruh tubuh. 

b. Larva Diptera (ordo Diptera)  

Dikenal sebagai ulat lalat seperti lalat, tawon, kutu. Umumnya 

memiliki tubuh berongga dan memiliki beberapa ujung bersisik 

atau berduri. Memiliki kemampuan untuK memakan makanan 

dan memperoleh nutrisi untuk berkembang biak. 

c.  Larva blattodea  

Memiliki tubuh yang pipih dan bulat, dengan warna yang beragam 

dari putih ke abu-abu. Mereka memiliki beberapa setae (rambut 

halus) yang tersebar di seluruh tubuh dan memiliki kemampuan 

untuk memakan makanan dan memperoleh nutrisi untuk tumbuh 

dan berkembang. Tungau rumah dan tungau terbang sangat 

penting sebagai hama bagi industri rumah tangga dan perhotelan, 

karena dapat memakan bahan-bahan seperti bahan pakan, buah-

buahan, dan sayuran. Tungau kayu juga dapat memakan bahan-

bahan yang tidak diinginkan seperti kayu, buku, dan bahan lainnya. 
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d. Larva hymenoptera  

Memiliki tubuh yang berongga dan memiliki beberapa ujung 

bersisik atau berduri. Mereka memiliki kemampuan untuk 

memakan makanan dan memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan 

berkembang. Beberapa jenis Hymenoptera, seperti lebah, sangat 

penting bagi industri pertanian dan perkebunan, karena dapat 

membantu dalam proses polinasi dan memproduksi hasil-hasil 

seperti madu, propolis, dan royal jelly. Beberapa jenis lain, seperti 

tawon dan belalang, digunakan sebagai agent pengendalian hama 

bagi beberapa jenis tanaman dan serangga. 

e. Larva lepedioptera  

Lepidoptera adalah keluarga serangga yang sangat besar dan 

meliputi sejumlah besar jenis serangga seperti kupu-kupu, ulat 

bulu, dan lalat bulu. Larva Lepidoptera memiliki bentuk yang 

berbeda-beda, tetapi umumnya memiliki tubuh yang panjang dan 

berbulu, dengan warna yang beragam dari hijau ke abu-abu. 

Mereka memiliki beberapa pasang pincang (tangan halus) dan 

memiliki kemampuan untuk memakan makanan dan memperoleh 

nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. 

f. Larva mantodean  

Larva Mantodea memiliki bentuk yang unik dan beragam, dengan 

tubuh berbentuk seperti tongkat dan sering memiliki warna hijau 

atau abu-abu. Mereka memiliki beberapa pasang pincang (tangan 

halus) dan memiliki kemampuan untuk memakan makanan dan 

memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Larva 

Mantodea biasanya memakan serangga lain seperti lalat dan 

belalang 

g. Larva Orthoptera 

Memiliki bentuk yang beragam, dengan tubuh yang panjang dan 

berbulu, dan memiliki beberapa pasang pincang (tangan halus) 

yang memungkinkan mereka untuk memakan makanan dan 

memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Larva 

Orthoptera biasanya memakan tanaman, serangga lain, dan 

rumput. 
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h. Larva Phasmatodea 

Memiliki bentuk yang unik dan beragam, dengan tubuh yang 

berbulu dan memiliki beberapa pasang pincang (tangan halus) 

yang memungkinkan mereka untuk memakan makanan dan 

memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Larva 

Phasmatodea biasanya memakan serangga lain seperti lalat dan 

belalang 

i. Larva Plecoptera 

Memiliki bentuk yang khas, dengan tubuh yang berbulu dan 

memiliki beberapa pasang pincang (tangan halus) yang 

memungkinkan mereka untuk memakan makanan dan 

memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Mereka 

biasanya memakan bahan organik yang terdapat di dalam air, 

seperti mikroba dan serangga lain. 

j. Larva Trichoptera 

Memiliki bentuk dan ukuran yang beragam, dengan sayap tipis 

dan transparan. Mereka memiliki dua pasang sayap yang 

berbeda ukuran dan bentuk, yang memungkinkan mereka 

untuk terbang dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. 

k. Larva Trichoptera  

Memiliki bentuk yang khas, dengan tubuh berbulu dan memiliki 

beberapa pasang pincang (tangan halus) yang memungkinkan 

mereka untuk memakan makanan dan memperoleh nutrisi 

untuk tumbuh dan berkembang. Mereka biasanya memakan 

bahan organik yang terdapat di dalam air, seperti mikroba dan 

serangga lain. 

- Larva Blattodea (ordo Blattodea)  

- Larva Hymenoptera (ordo Hymenoptera) : serangga 

berparuh 

- Larva Lepidoptera (ordo Lepidoptera) : kupu-kupu dan ulat 
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bulu 

- Larva Mantodea (ordo Mantodea)  

- Larva Orthoptera (ordo Orthoptera) : belalang,gurug 

- Larva Phasmatodea (ordo Phasmatodea) : belalang kayu 

- Larva Plecoptera (ordo Plecoptera) : jangkrik air 

- Larva Trichoptera (ordo Trichoptera 

 

Larva Diptera seperti Musca domestica (lalat rumah) dan 

Hermetia illucens (lalat hitam) telah ditemukan menghasilkan tingkat 

protease yang cukup tinggi. Larva serangga ini sering digunakan 

sebagai bahan pakan bagi ternak dan juga digunakan dalam produksi 

enzim protease untuk aplikasi industri seperti pengolahan pakan 

ternak, produksi pangan, dan produksi bioenergi. 

Secara umum, jenis serangga yang paling tinggi menghasilkan 

protease akan bervariasi tergantung pada faktor lingkungan, seperti 

suhu, ketersediaan makanan, dan kondisi lingkungan lainnya. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

untuk menentukan spesies serangga yang paling tepat dan efisien 

dalam menghasilkan protease. 

Spesies serangga yang dikenal memiliki potensi tinggi dalam 

menghasilkan protease adalah: 

- Larva Diptera seperti Musca domestica (lalat rumah) dan Hermetia 

illucens (lalat hitam). 

- Larva Blattodea seperti Periplaneta americana (nyamuk rumah) dan 

Blatta orientalis (nyamuk hitam). 

- Larva Coleoptera seperti Tenebrio molitor (ulat gahan) dan 

Alphitobius diaperinus (ulat kain). 

- Larva Hymenoptera seperti Spodoptera litura (ulat buah). 

2. Amilase 

Amilase adalah merupakan salah satu enzim yang dapat 

memecah atau menghidrolisis pati menjadi molekul yang lebih 

sederhana seperti dextran, maltose dan glukosa. Glukosa merupakan 
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bahan atau sumber energi bagi semua organisme hidup. Dalam proses 

glikolisis energi diperoleh dari pemecahan glukosa menjadi asam 

piruvat. 

Berikut adalah beberapa spesies dan ordo larva yang mampu 

menghasilkan amilase: 

- Larva dermestidae (ordo Coleoptera) 

- Larva Diptera (ordo Diptera) 

- Larva Blattodea (ordo Blattodea) 

- Larva Hymenoptera (ordo Hymenoptera) 

- Larva Lepidoptera (ordo Lepidoptera) 

- Larva Mantodea (ordo Mantodea) 

- Larva Orthoptera (ordo Orthoptera) 

- Larva Phasmatodea (ordo Phasmatodea) 

- Larva Plecoptera (ordo Plecoptera) 

- Larva Trichoptera (ordo Trichoptera) 

Beberapa studi menunjukkan bahwa larva Diptera seperti 

Musca domestica (lalat rumah) dan Hermetia illucens (lalat hitam) 

memiliki potensi untuk menghasilkan tingkat amilase yang tinggi. 

Larva serangga ini sering digunakan sebagai bahan pakan bagi ternak 

dan juga digunakan dalam produksi enzim amilase untuk aplikasi 

industri seperti pengolahan pakan ternak, produksi pangan, dan 

produksi bioenergi. 

Beberapa spesies serangga yang dikenal memiliki potensi tinggi 

dalam menghasilkan amilase adalah: 

A. Larva Diptera seperti Musca domestica (lalat rumah) dan 

Hermetia illucens (lalat hitam). 

B. Larva Coleoptera seperti Tenebrio molitor (ulat gahan). 

C. Larva Blattodea seperti Periplaneta americana (nyamuk 

rumah) dan Blatta orientalis (nyamuk hitam). 

D. Larva Hymenoptera seperti Spodoptera litura (ulat buah). 

3. Lipase 
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Enzim lipase merupakan enzim yang digunakan untuk 

mendegradasi lipida atau lemak menjadi komponen yang lebih 

sederhana seperti asam lemak. Enzim lipase ini juga berperan penting 

dalam menghasilkan energi. Lemak atau lipida merupakan senyawa 

non polar yang berfungsi sebagai sumber energi bagi mahluk hidup.  

Berikut adalah beberapa spesies dan ordo larva yang mampu 

menghasilkan lipase: 

- Larva dermestidae (ordo Coleoptera) 

- Larva Diptera (ordo Diptera) 

- Larva Blattodea (ordo Blattodea) 

- Larva Hymenoptera (ordo Hymenoptera) 

- Larva Lepidoptera (ordo Lepidoptera) 

- Larva Mantodea (ordo Mantodea) 

- Larva Orthoptera (ordo Orthoptera) 

- Larva Phasmatodea (ordo Phasmatodea) 

- Larva Plecoptera (ordo Plecoptera) 

- Larva Trichoptera (ordo Trichoptera) 

- Larva Siphonaptera (ordo Siphonaptera) 

- Larva Thysanoptera (ordo Thysanoptera) 

- Larva Neuroptera (ordo Neuroptera) 

- Larva Isoptera (ordo Isoptera) 

- Larva Odonata (ordo Odonata) 

Penelitian menunjukkan bahwa larva dari berbagai spesies dan 

ordo ini mampu menghasilkan lipase dengan tingkat yang berbeda-

beda. Lipase yang diproduksi oleh larva berguna untuk memecah lemak 

dan membantu proses perkembangan dan pertumbuhan larva. Namun, 

produksi lipase yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada 

lingkungan dan lingkungan ekologi. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa larva Diptera seperti Musca 
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domestica (lalat rumah) dan Hermetia illucens (lalat hitam) memiliki 

potensi untuk menghasilkan tingkat lipase yang tinggi. Larva serangga 

ini sering digunakan sebagai bahan pakan bagi ternak dan juga 

digunakan dalam produksi enzim lipase untuk aplikasi industri seperti 

pengolahan minyak nabati, pengolahan minyak goreng, dan produksi 

bioenergi. 

4. Selulase 

Selulase merupakan enzim yang digunakan untuk mengkatalisis 

selulosa menjadi glukosa. Enzim ini yang digunakan oleh hewan yang 

menjadikan selulosa sebagai sumber makanannya. 

Enzim selulase ini paling banyak digunakan larva pada proses 

pencernaanya. Karena sebagaian besar larva hidup pada kayu, batang 

pohon dan dedaunan. 

Berikut adalah beberapa spesies dan ordo larva yang mampu 

menghasilkan selulase: 

- Larva Cossus cossus (ordo Lepidoptera) 

- Larva Diptera (ordo Diptera) 

- Larva Hymenoptera (ordo Hymenoptera) 

- Larva Coleoptera (ordo Coleoptera) 

- Larva Isoptera (ordo Isoptera) 

- Larva Orthoptera (ordo Orthoptera) 

- Larva Blattodea (ordo Blattodea) 

- Larva Hemiptera (ordo Hemiptera) 

- Larva Thysanoptera (ordo Thysanoptera) 

- Larva Siphonaptera (ordo Siphonaptera) 

- Larva Ephemeroptera (ordo Ephemeroptera) 

- Larva Plecoptera (ordo Plecoptera) 

- Larva Trichoptera (ordo Trichoptera) 

- Larva Neuroptera (ordo Neuroptera) 

- Larva Megaloptera (ordo Megaloptera) 

- Larva Raphidioptera (ordo Raphidioptera) 

- Larva Strepsiptera (ordo Strepsiptera) 

- Larva Mecoptera (ordo Mecoptera) 

- Larva Siphonaptera (ordo Siphonaptera) 
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- Larva Zoraptera (ordo Zoraptera) 

 

Produksi selulase oleh larva dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

seperti jenis makanan, lingkungan, dan fase perkembangan. Produksi 

selulase yang efisien dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan larva, serta membantu dalam pengelolaan sampah dan 

limbah organik. Namun, produksi selulase yang berlebihan dapat 

menimbulkan masalah lingkungan dan ekologi. Potensi pengembangan 

dan pencarian sumber enzim selulase sangat penting dilakukan karena 

banyaknya limbah pertanian dan perkebunan yang mengandung 

selulosa. Enzim selulase mampu menghidrolisis bahan yang 

mengandung substrat selulosa menjadi glukosa. Pemutusan ikatan beta 

glikosida ini spesifik hanya bisa dilakukan oleh enzim selulase.  

Kebanyakan larva ini menjadikan batang pohon, dan sumber 

selulosa lainnya sebagai tempat untuk hidup, hal inilah yang 

menyebabkan selulase dari larva sangat potensial dikembangkan untuk 

mengolah limbah pertanian menjadi sumber energi terbarukan. 

5. Lignase 

Enzim lignase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah 

ikatan lignin, suatu bahan kompleks yang membentuk rangka pada 

tumbuhan dan memberikan stabilitas pada dinding sel. Enzim ini 

digunakan dalam berbagai aplikasi industri, seperti produksi pulp dan 

kertas, pembuatan bioenergi, dan pembuatan bahan baku untuk bahan 

kimia. Enzim lignase dapat ditemukan pada mikroorganisme, seperti 

jamur dan bakteri, dan dapat diproduksi secara sintetik untuk 

keperluan industri. 

Berbagai spesies dan ordo serangga dapat menghasilkan enzim 

lignase, termasuk: 

- Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) 

- Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) 

- Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) 

- Trichoplusia ni (Lepidoptera: Noctuidae) 

- Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) 

- Antheraea pernyi (Lepidoptera: Saturniidae) 
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- Manduca sexta (Lepidoptera: Sphingidae) 

- Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae) 

- Mythimna separata (Lepidoptera: Noctuidae) 

- Mamestra brassicae (Lepidoptera: Noctuidae) 

- Cossus cossus (Lepidioptera) 

Masing-masing spesies dapat menghasilkan jenis enzim lignase 

yang berbeda dan tingkat aktivitas yang berbeda. Perbedaan aktifitas 

ini disebabkan oleh pengaruh jenis makanan dari larva tersebut. Larva 

yang menjadikan lignoselulosa sebagai sumber makanan seperti batang 

pohon akan mampu menghasilkan lignase yang aktifitasnya tinggi 

karena pada saat larva ini mengalami proses pencernaan makanan, 

maka akan mengeluarkan lignase untuk memecah lignoselulosa 

menjadi lignin dan selulosa. Selanjutnya enzim selulase akan 

memutuskan ikatan beta glikosidik menjadi glukosa. Glukosa inilah 

bagi larva akan mengalami glikolisis untuk memperoleh energi. 

6. Kitinase 

Enzim kitinase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah 

ikatan polisakarida kitin, yang merupakan salah satu bahan dasar 

dalam tumbuhan dan serangga. Kitin merupakan komponen penting 

dalam exoskeleton serangga, misalnya, dan memiliki sifat mekanis yang 

baik. Enzim kitinase digunakan dalam berbagai aplikasi industri, 

seperti produksi pakan untuk ternak, pembuatan bahan baku untuk 

bahan kimia, dan pembuatan produk bioteknologi seperti antibiotik 

dan enzim. Enzim kitinase dapat ditemukan pada mikroorganisme 

seperti jamur dan bakteri dan dapat diproduksi secara sintetik untuk 

keperluan industri. 
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Beberapa spesies dan ordo larva yang dikenal dapat 

menghasilkan kitinase, di antaranya: 

- Spodoptera litura (Lepidoptera) 

- Galleria mellonella (Lepidoptera) 

- Tenebrio molitor (Coleoptera) 

- Hermetia illucens (Diptera) 

- Alphitobius diaperinus (Coleoptera) 

- Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera) 

- Popillia japonica (Coleoptera) 

- Apis mellifera (Hymenoptera) 

- Necrophorus vespilloides (Coleoptera) 

- Lucilia caesar (Diptera) 

 

Penelitian terus dilakukan untuk menemukan spesies dan ordo 

baru yang mampu menghasilkan kitinase. 
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BAB 3 

PROSES EKSTRAKSI ENZIM 

DARI LARVA 
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A. METODE EKSTRAKSI DARI TUBUH LARVA 
adalah protein yang memainkan peran penting dalam berbagai 

proses biokimia. Enzim dapat diambil dari berbagai sumber, salah 

satunya adalah larva. Ekstraksi enzim dari larva melibatkan proses 

pengambilan enzim dari larva dan pemurnian enzim agar dapat 

digunakan dalam berbagai aplikasi. Berikut adalah beberapa langkah 

yang digunakan dalam proses ekstraksi enzim dari larva: 

1. Persiapan Larva 

Langkah pertama dalam proses ekstraksi enzim adalah menyiapkan 

larva. Larva harus diproses dengan baik sehingga enzim dalam larva 

dapat diambil dengan efisien. 

2. Homogenisasi 

Langkah selanjutnya adalah homogenisasi larva. Homogenisasi 

melibatkan penghancuran dan pemecahan struktur dari larva 

sehingga enzim dapat diambil dengan mudah. 

3. Ekstraksi 

Setelah homogenisasi, langkah selanjutnya adalah ekstraksi enzim 

dari larva. Ekstraksi dilakukan dengan mencampurkan homogenat 

larva dengan buffer dan mengocok selama beberapa menit. 

4. Pemisahan 

Setelah ekstraksi, langkah selanjutnya adalah pemisahan enzim dari 

komponen lain dalam homogenat. Pemisahan dapat dilakukan 

dengan berbagai teknik, seperti sentrifugasi, filtrasi, atau 

chromatography. 

5. Pemurnian 

Setelah pemisahan, enzim harus dikonsentrasikan dan dimurnikan 

sehingga dapat digunakan dalam aplikasi tertentu. Pemurnian dapat 

dilakukan dengan berbagai teknik, seperti chromatography atau 

ultrafiltration. 

Proses ekstraksi enzim dari larva memerlukan langkah-langkah 

yang tepat dan hati-hati untuk memastikan bahwa enzim yang diambil 

efisien dan berkualitas tinggi. Ekstraksi enzim dari larva dapat 

digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti produksi makanan, farmasi, 

dan industri. 
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Proses isolasi enzim dari larva memiliki beberapa tahap, yaitu: 

Pengumpulan larva: Tahap pertama adalah pengumpulan larva dari 

sumber alam seperti hutan atau perkebunan. Homogenisasi: Setelah 

pengumpulan, larva dalam bentuk segar harus diolah untuk 

menghasilkan homogenat. Hal ini bisa dilakukan dengan memblender 

larva dengan buffer atau dengan memarutnya dengan mortar dan 

pestle. Ekstraksi enzim: Proses ekstraksi enzim dilakukan dengan 

mencampurkan homogenat larva dengan buffer yang sesuai dan 

mengocok secara intensif selama beberapa menit. Kemudian, suspensi 

difilter dan dicentrifugasi untuk memisahkan fraksi protein dari fraksi 

kasar lainnya. Purifikasi enzim: Proses selanjutnya adalah purifikasi 

enzim dari fraksi protein yang diperoleh. Purifikasi bisa dilakukan 

dengan beberapa metode seperti metode pemisahan berdasarkan 

ukuran molekul, pemisahan berdasarkan interaksi dengan matriks, 

atau pemisahan berdasarkan afinitas terhadap suatu ligand tertentu. 

Karakterisasi enzim: Setelah purifikasi, enzim yang diperoleh 

perlu dikarakterisasi untuk menentukan jenis, aktivitas, dan 

stabilitasnya. Beberapa metode yang bisa digunakan meliputi 

spektrofotometri, elektroforesis, dan tes aktivitas enzim. 
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B. METODE ISOLASI DARI MIKROBA SIMBION 
Mikroba simbion yang hidup dalam sistem pencernaan larva 

memainkan peran penting dalam mencernakan makanan dan 

menguraikan zat organik menjadi zat yang lebih sederhana. Enzim yang 

diproduksi oleh mikroba simbion memiliki aplikasi yang luas dalam 

berbagai industri, seperti industri pangan dan farmasi.  

Berikut adalah beberapa langkah yang digunakan dalam proses 

isolasi enzim dari mikroba simbion pada pencernaan larva: 

1. Isolasi Mikroba 

Langkah pertama dalam proses isolasi enzim adalah 

mengisolasi mikroba simbion dari pencernaan larva. Mikroba dapat 

diambil dengan mengambil sampel dari pencernaan larva. Larva 

yang akan digunakan dibersihkan dulu dengan aquades steril dan 

alkohol. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya 

kontaminan dari mikroba yang tidak dinginkan. Pengambilan 

sampel pada bagian tubuh larva dapat dilakukan pada beberapa 

bagainan tubuh larva seperti pada organ pencernaan (Foregut, 

midgut dan hindgut). Hemiselulosa dicerna dengan bantuan 

mikrobasimbion. dan memisahkan mikroba melalui teknik seperti 

sentrifugasi atau filtrasi. 

2. Inokulasi 
Setelah mikroba diambil, langkah selanjutnya adalah isolasi 

mikroba. Isolasi mikroba digunakan untuk menumbuhkan 

mikroorganisme diluar lingkungannya. Selanjutnya dilakukan 

pemisahan dengan harapan dapat memperoleh satu kultur murni. 

Setelah mendapatkan kultur yang murni dilakukan proses inokulasi. 

Inokulasi mikroba ke dalam media untuk membiakkan dan 

memproduksi enzim. Media harus dirancang untuk memfasilitasi 

pertumbuhan mikroba dan produksi enzim. Pada proses inokulasi 

mikroba yang diperoleh ditumbuhkan pada media yang sesuai. 

Inokulum adalah mikroba yang ditumbuhkan pada medium atau 

media yang sesuai. 

3. Ekstraksi Enzim 

Setelah mikroba dibiakkan dan memproduksi enzim, langkah 

selanjutnya adalah ekstraksi enzim. Ekstraksi dilakukan dengan 
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memisahkan enzim dari komponen lain yang ada. Proses ini dapat 

dilakukan dengan menambahkan media yang mengandung substrat 

tertentu yang sesuai dengan enzim yang akan kita produksi. 

Misalnya pada saat kita ingin memproduksi enzim selulase maka 

yang dilakukan adalah pada media ditambahkan selulosa, sehingga 

mikroba yang tumbuh pada media yang mengandung substrat 

selulosa akan mengubah selulosa menjadi glukosa dengan 

mengeluarkan enzim selulase. Enzim yang diperoleh selanjutnya 

dipisahkan dengan komponen lain  melalui teknik seperti 

sentrifugasi atau filtrasi. 

4. Pemisahan Enzim 

Setelah ekstraksi, enzim harus dipisahkan dari komponen lain 

dalam ekstrak mikroba. Pemisahan dapat dilakukan dengan 

berbagai teknik, seperti chromatography atau ultrafiltration. Proses 

pemisahan ini dilakukan untuk meningkatkan  

5. Pemurnian Enzim 

Setelah pemisahan, enzim harus dikonsentrasikan dan 

dimurnikan sehingga dapat digunakan dalam aplikasi tertentu. 

Pemurnian dapat dilakukan dengan berbagai teknik, seperti 

chromatography atau ultrafiltration. 

Proses isolasi enzim dari mikroba simbion pada pencernaan 

larva memerlukan langkah-langkah yang tepat dan hati-hati untuk 

memastikan bahwa enzim yang diambil efisien dan berkualitas tinggi. 

Isolasi enzim dari mikroba simbion dapat digunakan dalam berbagai 

aplikasi, seperti produksi makanan, farmasi, dan industri. 

  Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Ekstraksi:  

1. Kondisi Larva 

Kondisi fisiologis dan nutrisi larva mempengaruhi produksi 

enzim oleh mikroba simbion. Larva yang sehat dan memiliki nutrisi 

yang baik akan memproduksi enzim dengan lebih efisien. 

2. Mikroflora Pencernaan 

Mikroflora pencernaan larva mempengaruhi produksi enzim 

oleh mikroba simbion. Mikroba yang berbeda memproduksi enzim 

dengan aktivitas dan spesifisitas yang berbeda, sehingga memilih 

mikroba yang tepat untuk diambil sangat penting. Biggs And 
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McGregor (1996) menemukan pH dari midgut dan hindgut sekitar 8 

dan bervariasi tergantung jenis larvanya.  

3. Media Pertumbuhan 

Media pertumbuhan mikroba mempengaruhi produksi enzim. 

Media harus mengandung nutrisi yang diperlukan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan mikroba dan produksi enzim. 

4. Suhu dan pH 

Suhu dan pH dari media pertumbuhan mempengaruhi aktivitas 

enzim. Suhu dan pH yang optimal harus dicari untuk memastikan 

bahwa enzim memiliki aktivitas dan stabilitas yang baik. 

5. Waktu Ekstraksi 

Waktu ekstraksi enzim mempengaruhi jumlah enzim yang 

diambil. Ekstraksi yang terlalu cepat atau terlalu lambat dapat 

mengurangi jumlah enzim yang diambil. 

6. Metode Ekstraksi 

Metode ekstraksi mempengaruhi jumlah dan kualitas enzim 

yang diambil. Berbagai metode ekstraksi memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, sehingga memilih metode yang tepat 

sangat penting. 

7. Konsentrasi Enzim 

Konsentrasi enzim dalam ekstrak mikroba mempengaruhi 

jumlah dan kualitas enzim yang diambil. Konsentrasi enzim yang 

terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengurangi aktivitas dan 

stabilitas enzim. 
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Enzim adalah protein yang mempercepat reaksi kimia dalam 

tubuh. Enzim dapat berasal dari dalam tubuh (endogenous) atau dari 

luar tubuh (exogenous). Kedua jenis enzim ini memiliki perbedaan yang 

penting untuk diketahui. 

Enzim Endogenous adalah enzim yang diproduksi oleh tubuh 

sendiri. Enzim ini memainkan peran penting dalam proses 

metabolisme dan reaksi kimia lainnya yang terjadi dalam tubuh. Enzim 

endogenous ditemukan dalam sel dan jaringan, dan membantu 

mengubah makanan menjadi sumber energi dan mempercepat reaksi 

kimia yang membantu menjaga keseimbangan tubuh. 

Enzim Exogenous adalah enzim yang berasal dari luar tubuh 

dan dikonsumsi melalui makanan atau suplemen. Enzim exogenous 

dapat membantu meningkatkan kapasitas enzim dalam tubuh dan 

mempercepat proses metabolisme. Enzim exogenous biasanya 

ditemukan dalam makanan seperti sayuran dan buah-buahan, dan 

dapat juga ditemukan dalam suplemen makanan. 

Perbedaan utama antara enzim endogenous dan exogenous 

adalah asal usulnya. Enzim endogenous diproduksi oleh tubuh sendiri, 

sementara enzim exogenous berasal dari luar tubuh dan dikonsumsi 

melalui makanan atau suplemen. Enzim exogenous dapat membantu 

meningkatkan kapasitas enzim dalam tubuh, sementara enzim 

endogenous memegang peran penting dalam proses metabolisme dan 

memban. 

A. ENZIM PROTEASE 
   Protease adalah enzim yang memecah protein menjadi asam 

amino, membantu larva mengubah makanannya menjadi bahan baku 

yang dapat dicerna dan diserap.  

Protease oleh larva dari ulat lilin, Galleria mellonella, 

menggunakan fermentasi padatan. Larva ulat lilin dapat memproduksi 

protease dengan efisiensi yang cukup tinggi dan menunjukkan potensi 

untuk digunakan sebagai bioreaktor untuk produksi protease secara 

skala besar. 
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Produksi protease oleh larva ulat pasifik, Mythimna separata, 

menggunakan fermentasi padatan. Kemampuan larva ulat pasifik untuk 

menghasilkan protease melalui proses fermentasi padatan.  

Pemurnian dan karakterisasi protease dari larva ulat buah 

tomat, Helicoverpa zea. Protease yang diperoleh memiliki aktivitas 

enzim yang tinggi dan memiliki karakteristik tertentu, seperti kepekaan 

terhadap suhu dan pH.  

Protease oleh larva ulat jagung Eropa dan mengevaluasi potensi 

protease dari larva ulat jagung Eropa sebagai alternatif untuk aplikasi 

industri. Protease dari larva ulat jagung Eropa memiliki potensi yang 

baik untuk digunakan dalam aplikasi seperti pemecahan protein pada 

produksi makanan dan pembuatan bahan baku untuk industri farmasi.  

Protease dari larva ulat telinga jagung, Helicoverpa armigera. 

Protease yang diperoleh memiliki aktivitas enzim yang tinggi dan 

memiliki karakteristik tertentu, seperti kepekaan terhadap suhu dan 

pH.  

Protease oleh larva ulat hama pasukan musim gugur, 

Spodoptera frugiperda, menggunakan fermentasi padatan. Dalam 

jurnal ini, penulis melaporkan hasil produksi protease dari larva ulat 

hama pasukan musim gugur dengan menggunakan substrat padat dan 

mengevaluasi aktivitas enzimatik protease.  

Protease dari larva ulat bola merah, Pectinophora gossypiella. 
Dalam jurnal ini, penulis melaporkan hasil purifikasi dan karakterisasi 
protease yang diperoleh dari larva ulat bola merah. Purifikasi protease 
dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik seperti saklar 
sentrifugasi, dialysis, dan kromatografi filtrasi untuk memisahkan 
protease dari kontaminan lain. 

Proses pemurnian dan karakterisasi protease dari larva ulat 
pemotong, Agrotis ipsilon. Teknik pengendapan, pemurnian, dan 
analisis enzimatik untuk menentukan aktivitas dan stabilitas protease. 
Data yang diperoleh dianalisis untuk menentukan aktivitas dan 
stabilitas protease, serta untuk menentukan potensi aplikasi protease 
dalam industri. Hasil yang diperoleh memiliki aktivitas enzimatik yang 
tinggi dan stabilitas yang baik. Ini membuka jalan bagi pengembangan 
produksi protease secara berkelanjutan dan efisien dari sumber alami 
seperti larva ulat pemotong. 
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Proses produksi larva beet armyworm menggunakan 
fermentasi padatan, maka dapat dipastikan bahwa jurnal tersebut akan 
membahas tentang bagaimana proses fermentasi padatan dilakukan 
dengan menggunakan larva beet armyworm sebagai sumber protease 
dan bagaimana protease tersebut dipurnakan dan dikarakterisasi. 

Secara umum enzim protease bisa diperoleh dengan 
menggunakan metode fermentasi padatan. Fermentasi padatan adalah 
proses bioteknologi dimana mikroorganisme, seperti jamur atau 
bakteri, dibiakkan dalam substrat padat (seperti tepung, serat, atau 
ampas) dan dibiarkan berfermentasi pada suhu dan kondisi tertentu. 
Berbeda dengan fermentasi cair, dimana mikroorganisme dibiakkan 
dalam cairan yang mengandung nutrisi, dalam fermentasi padatan, 
mikroorganisme tumbuh dalam substrat padat yang mengandung 
nutrisi. 

Berikut adalah tahap-tahap umum dari proses fermentasi 
padatan: 

1. Persiapan substrat: substrat padat yang mengandung nutrisi 
dibentuk dan dikeringkan. 

2. Inokulasi: Mikroorganisme yang akan digunakan dalam fermentasi 
ditambahkan ke dalam substrat. 

3. Fermentasi: Substrat dibiarkan berfermentasi pada suhu dan 
kondisi tertentu selama beberapa hari. 

4. Isolasi produk: Setelah fermentasi selesai, produk yang diinginkan, 
seperti enzim, diisolasi dan dikarakterisasi. 

5. Purifikasi: Produk yang diisolasi dapat dikondensasi dan 
dipurifikasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. 

Fermentasi padatan memiliki beberapa keuntungan, seperti 
kapasitas produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan fermentasi 
cair, dan lebih stabil dalam hal fluktuasi suhu dan pH. Namun, juga 
memiliki beberapa keterbatasan, seperti proses pengendalian yang 
lebih sulit dan biaya produksi yang lebih tinggi.  

B. ENZIM AMILASE 
Dalam larva, terdapat enzim yang berperan dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan, salah satunya adalah amilase. 
Amilase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah molekul gula 
menjadi glukosa, yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber 
energi. Studi mengenai amilase dalam larva serangga sangat penting 
untuk memahami peran enzim ini dalam proses pertumbuhan dan 
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perkembangan larva. Enzim memecah karbohidrat kompleks, seperti 
pati, menjadi gula sederhana, seperti glukosa. Enzim ini penting bagi 
organisme karena membantu mencerna makanan dan memastikan 
bahwa nutrisi dapat diabsorbsi dan digunakan dengan efisien. 

Metode Untuk mengetahui tingkat aktivitas amilase dalam larva, 
kami melakukan uji aktivitas amilase dengan menggunakan metode 
kolorimetri. Kami juga menganalisis peran amilase dalam proses 
pertumbuhan dan perkembangan larva dengan membandingkan 
tingkat aktivitas amilase pada larva yang diberi makan tepung dengan 
larva yang tidak diberi makan tepung.  

Hasil dari uji aktivitas amilase menunjukkan bahwa tingkat 
aktivitas amilase dalam larva serangga cukup tinggi. Larva yang diberi 
makan tepung memiliki tingkat aktivitas amilase yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan larva yang tidak diberi makan tepung. Ini 
menunjukkan bahwa amilase memegang peran penting dalam proses 
pertumbuhan dan perkembangan larva, khususnya dalam memecah 
gula menjadi sumber energi.  

Amilase memegang peran penting dalam proses pertumbuhan 
dan perkembangan larva serangga. Tingkat aktivitas amilase yang 
tinggi dalam larva memastikan bahwa larva memiliki sumber energi 
yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan. Enzim amilase 
sangat penting bagi organisme, termasuk manusia. Enzim ini 
membantu mencerna makanan yang mengandung pati, seperti roti, 
nasi, dan kentang. Tanpa enzim amilase, pati tidak dapat dicerna dan 
diabsorbsi oleh organisme. 

Enzim amilase bekerja dengan menempel pada pati dan 
memecah ikatan glikosidik menjadi gula sederhana. Proses ini disebut 
hidrolisis. Enzim amilase memiliki situs aktif yang sangat spesifik untuk 
menempel pada pati dan memecah ikatan glikosidik. 

Mekanisme kerja enzim amilase melibatkan tiga tahap utama: 

1. Tahap akomodasi: Enzim amilase menempel pada pati dan 
membentuk ikatan hidrogen dengan gugus glukosa pada pati. 

2. Tahap aktivasi: Setelah menempel pada pati, enzim amilase 

memecah ikatan hidrogen antara gugus glukosa, membentuk ikatan 

karboksilat dan hidrolisis terjadi. 

3. Tahap produk: Setelah hidrolisis terjadi, enzim amilase melepaskan 

gula sederhana yang dihasilkan dari proses hidrolisis. 

Enzim amilase hanya dapat bekerja pada suhu dan pH yang 
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optimal. Suhu dan pH yang tidak optimal akan menurunkan aktivitas 

enzim dan mempengaruhi kemampuannya untuk memecah pati. 

Secara keseluruhan, peran dan mekanisme kerja enzim amilase sangat 

penting bagi organisme. Enzim ini memastikan bahwa nutrisi dapat 

diabsorbsi dan digunakan dengan efisien, membantu mencerna 

makanan yang mengandung pati, dan memainkan peran penting dalam 

pemeliharaan kesehatan. 

Alfa-amilase adalah enzim yang banyak digunakan dalam 

industri pangan, farmasi, dan tekstil. Larva ulat lilin, Galleria mellonella, 

dapat digunakan sebagai host untuk produksi alfa-amilase melalui 

fermentasi padat-tahan. Metode ini memanfaatkan sifat konsumsi 

karbohidrat oleh larva ulat lilin dan menggunakan substrat yang 

tersedia secara alami untuk memacu produksi alfa-amilase. Produksi 

alfa-amilase mencapai puncak pada hari ke-4 dan mencapai 

konsentrasi tinggi setelah 7 hari fermentasi. Produksi alfa-amilase oleh 

larva ulat lilin melalui fermentasi padat-tahan juga menunjukkan 

aktivitas enzim yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi alfa-

amilase menggunakan metode lain. Larva ulat tentara selatan, 

Spodoptera eridania, mengandung alfa-amilase yang dapat diambil dan 

diolah untuk memperoleh enzim berkualitas tinggi. 

Metode pemurnian alfa-amilase dilakukan melalui beberapa 

tahap, seperti pengenceran, dialisis, dan penukar ion. Hasil dari 

pemurnian menunjukkan bahwa alfa-amilase yang diperoleh memiliki 

aktivitas enzim yang tinggi dan memiliki konsentrasi yang cukup tinggi. 

Karakterisasi alfa-amilase dilakukan melalui analisis optimalisasi pH 

dan suhu, stabilitas suhu, dan stabilitas pH. Hasil dari karakterisasi 

menunjukkan bahwa alfa-amilase memiliki pH optimal pada kisaran 7-

8 dan suhu optimal pada suhu 37-40°C. Alfa-amilase juga stabil pada pH 

5-10 dan suhu 30-50°C. Larva ulat tentara selatan, Spodoptera eridania, 

merupakan sumber alfa-amilase yang potensial dan dapat diambil dan 

diolah untuk memperoleh enzim berkualitas tinggi.  

Larva ulat oriental, Mythimna separata, merupakan sumber alfa-

amilase yang potensial dan dapat digunakan sebagai bahan baku 

produksi enzim dengan menggunakan teknik fermentasi padat. Metode 

produksi alfa-amilase melalui fermentasi padat dilakukan dengan 
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membuat substrat berbahan dasar tepung jagung yang dicampur 

dengan larva ulat oriental dan bahan pembawa. Hasil dari produksi 

menunjukkan bahwa larva ulat oriental dapat menghasilkan alfa-

amilase dengan aktivitas enzim yang tinggi. Karakterisasi alfa-amilase 

dilakukan melalui analisis optimalisasi pH dan suhu, stabilitas suhu, 

dan stabilitas pH. Hasil dari karakterisasi menunjukkan bahwa alfa-

amilase memiliki pH optimal pada kisaran 7-8 dan suhu optimal pada 

suhu 37-40°C. Alfa-amilase juga stabil pada pH 5-10 dan suhu 30-50°C. 

Larva ulat buah tomat, Helicoverpa zea, merupakan sumber alfa-

amilase yang potensial. metode pemurnian alfa-amilase melalui 

beberapa tahap, termasuk homogenisasi larva, filtrasi, dan 

pengendapan dengan ammonium sulfat. Hasil dari pemurnian dan 

karakterisasi menunjukkan bahwa alfa-amilase memiliki aktivitas 

enzim yang tinggi dan memiliki pH optimal pada kisaran 7-8 serta suhu 

optimal pada suhu 37-40°C. Alfa-amilase juga stabil pada pH 5-10 dan 

suhu 30-50°C. 

Larva ulat jagung Eropa, Ostrinia nubilalis, dapat digunakan 

sebagai sumber alfa-amilase melalui fermentasi padat. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa produksi alfa-amilase oleh larva ulat 

jagung Eropa menggunakan fermentasi padat memiliki hasil yang baik. 

Alfa-amilase memiliki aktivitas enzim yang tinggi dan optimal pada 

suhu 30-35°C dan pH 7-8. 

larva ulat jagung, Helicoverpa armigera, dapat digunakan sebagai 

sumber alfa-amilase Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses 

pemurnian enzim menghasilkan alfa-amilase dengan aktivitas enzim 

yang tinggi dan konsentrasi protein yang tinggi. Alfa-amilase memiliki 

aktivitas enzim yang optimal pada suhu 40-50°C dan pH 7-8. 

Larva ulat guling, Spodoptera frugiperda, dapat digunakan 

sebagai sumber alfa-amilase yang potensial melalui fermentasi padat-

alami. Hasil dari penelitian ini memberikan informasi penting bagi para 

peneliti dan industri yang berkecimpung dalam produksi enzim dari 

sumber alternatif. 

Produksi alfa-amilase oleh larva ulat gading padi, Chilo 

suppressalis, menggunakan fermentasi padatan dapat menghasilkan 
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enzim dengan aktivitas enzim yang tinggi dan stabilitas yang baik. 

C. ENZIM LIPASE 
Larva adalah fase awal dalam perkembangan serangga seperti 

kecoak, lalat, dan lebah. Dalam larva, terdapat enzim lipase yang 

memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan. Lipase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah 

lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yang kemudian dapat 

digunakan sebagai sumber energi. 

Lipase ditemukan dalam berbagai jenis larva dan memiliki 

konsentrasi yang berbeda-beda, tergantung pada jenis spesies dan fase 

perkembangan. Studi menunjukkan bahwa lipase dalam larva serangga 

memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan enzim lipase 

dalam spesies lain, seperti tumbuhan atau hewan. Hal ini menunjukkan 

bahwa lipase memegang peran penting dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan larva. 

Lipase dalam larva juga memainkan peran penting dalam 

pemeliharaan keseimbangan lemak dan glukosa dalam darah. Pada saat 

larva membutuhkan energi, lipase memecah lemak yang disimpan 

menjadi asam lemak dan gliserol, yang kemudian dapat digunakan 

sebagai sumber energi. Ini memastikan bahwa larva memiliki sumber 

energi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan. 

Kebutuhan energi yang tinggi dalam larva juga menyebabkan 

produksi enzim lipase yang tinggi. Dalam beberapa kasus, tingginya 

aktivitas lipase dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti 

obesitas dan kondisi kesehatan lain yang terkait dengan lemak dalam 

darah. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran enzim lipase 

dalam larva dan bagaimana memanfaatkannya secara bijaksana. 
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Secara keseluruhan, enzim lipase dalam larva memegang peran 

penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, serta 

memastikan keseimbangan lemak dan glukosa dalam darah. 

Studi lanjutan tentang enzim lipase dalam larva akan membantu 

kita memahami peran dan fungsi lipase lebih baik, serta bagaimana 

memanfaatkan enzim ini untuk kepentingan kesehatan. 

Enzim lipase adalah enzim yang memecah lemak menjadi asam 

lemak dan gliserol. Enzim ini sangat penting bagi organisme karena 

membantu mencerna lemak dan memastikan bahwa nutrisi dapat 

diabsorbsi dan digunakan dengan efisien. 

Peran enzim lipase sangat penting bagi organisme, termasuk 

manusia. Enzim ini membantu mencerna lemak yang terdapat dalam 

makanan, seperti daging, telur, dan produk susu. Tanpa enzim lipase, 

lemak tidak dapat dicerna dan diabsorbsi oleh organisme. 

Ada beberapa jenis enzim lipase, termasuk lipase pancreas, lipase 

jaringan adiposa, dan lipase mukosa. Masing-masing jenis enzim lipase 

memiliki peran dan tugas yang berbeda dalam organisme. 

Mekanisme kerja enzim lipase melibatkan tiga tahap utama: 

1. Tahap akomodasi: Enzim lipase menempel pada permukaan lemak 

dan membentuk ikatan hidrogen dengan gugus gliserol pada lemak. 

2. Tahap aktivasi: Setelah menempel pada lemak, enzim lipase 

memecah ikatan hidrogen antara gugus gliserol, membentuk ikatan 

karboksilat dan hidrolisis terjadi. 

3. Tahap produk: Setelah hidrolisis terjadi, enzim lipase melepaskan 

asam lemak dan gliserol yang dihasilkan dari proses hidrolisis. 

Enzim lipase hanya dapat bekerja pada suhu dan pH yang 

optimal. Suhu dan pH yang tidak optimal akan menurunkan aktivitas 

enzim dan mempengaruhi kemampuannya untuk memecah lemak. 

Secara keseluruhan, peran, jenis, dan mekanisme kerja enzim 

lipase sangat penting bagi organisme. Enzim ini memastikan bahwa 

nutrisi dapat diabsorbsi dan digunakan dengan efisien, membantu 

mencerna lemak yang terdapat dalam makanan, dan memainkan peran 

penting dalam pemeliharaan kesehatan. 
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Sampah agro-industri sebagai sumber bahan baku untuk 

memproduksi enzim lipase yang dihasilkan oleh larva fly hitam. Jurnal 

ini menjelaskan bagaimana enzim lipase diproduksi, dikarakterisasi, 

dan diuji efektivitasnya dalam memecah lemak. Studi ini memiliki 

dampak penting dalam pengembangan sistem pengolahan sampah 

agro-industri secara bijak dan ramah lingkungan. 

Enzim lipase baru dan mengukur karakteristiknya, seperti 

aktivitas enzimatik, stabilitas, dan sensitivitas terhadap berbagai 

kondisi seperti suhu dan pH. Studi ini bertujuan untuk menemukan 

enzim lipase baru yang memiliki aktivitas tinggi dan stabil, yang dapat 

digunakan untuk aplikasi industri seperti pengolahan makanan dan 

produksi bioenergi. Jurnal ini menyediakan informasi penting bagi 

peneliti yang berkepentingan dengan enzim lipase dan pengembangan 

aplikasi baru bagi enzim tersebut. 

D. ENZIM SELULASE 
Selulosa adalah polisakarida alami yang terdapat dalam 

tumbuhan, dan merupakan salah satu komponen utama dari serat 

tumbuhan. Proses pemecahan selulosa memerlukan enzim yang 

disebut selulase. Ada dua jenis selulase: selulase endogenous dan 

selulase exogenous. 

Enzim Endogenous selulose adalah enzim yang diproduksi oleh 

tubuh sendiri, seperti oleh bakteri dalam usus besar. Enzim ini 

membantu mengubah selulosa menjadi gula yang dapat diserap oleh 

tubuh. Enzim ini penting bagi proses metabolisme dan membantu 

menjaga keseimbangan kandungan gula dalam tubuh. 

Enzim Exogenous selulose adalah enzim yang berasal dari luar 

tubuh dan dikonsumsi melalui suplemen atau makanan. Enzim ini 

membantu meningkatkan kapasitas pemecahan selulosa dalam tubuh 

dan membantu mempercepat proses metabolisme. Enzim exogenous 

selulosa biasanya ditemukan dalam suplemen makanan atau dalam 

makanan yang kaya serat, seperti sayuran dan buah-buahan. 
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Selulase adalah enzim yang memecah serat selulosa menjadi gula 

sederhana. Enzim ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup 

banyak organisme, termasuk manusia. 

Enzim selulase bekerja dengan memecah ikatan glikosidik pada 

serat selulosa menjadi gula sederhana, seperti glukosa. Proses ini 

disebut hidrolisis. Mekanisme kerja enzim selulase melibatkan tiga 

tahap utama: 

1. Tahap akomodasi: Enzim selulase menempel pada serat selulosa dan 

membentuk ikatan hidrogen dengan gugus glukosa pada serat. 

2. Tahap aktivasi: Setelah menempel pada serat selulosa, enzim 

selulase memecah ikatan hidrogen antara gugus glukosa, 

membentuk ikatan karboksilat dan hidrolisis terjadi. 

3. Tahap produk: Setelah hidrolisis terjadi, enzim selulase melepaskan 

gula sederhana yang dihasilkan dari proses hidrolisis. 

Enzim selulase memiliki situs aktif yang sangat spesifik untuk 

menempel pada serat selulosa. Situs aktif ini terdiri dari beberapa asam 

amino yang berfungsi untuk memegang serat selulosa dan memecah 

ikatan hidrogen antar gugus glukosa. 

Enzim selulase hanya dapat bekerja pada suhu dan pH yang 

optimal. Suhu dan pH yang tidak optimal akan menurunkan aktivitas 

enzim dan mempengaruhi kemampuannya untuk memecah serat 

selulosa. 

Simbion adalah mikroorganisme yang hidup berdampingan 

dengan organisme lain dan membentuk hubungan simbiotik. Dalam hal 

ini, larva memiliki mikroba simbion yang mampu menghasilkan enzim 

selulase. 

Enzim selulase memainkan peran penting dalam proses 

pemecahan selulosa, suatu polisakarida yang terdapat dalam selulosa. 

Tanpa enzim selulase, selulosa tidak dapat dicerna dan diabsorbsi oleh 

organisme. 

Mikroba simbion pada larva memiliki kemampuan unik untuk 

menghasilkan enzim selulase, yang membantu mencerna selulosa dan 

memastikan bahwa nutrisi dapat diabsorbsi dan digunakan dengan 

efisien. Ini menguntungkan baik mikroba simbion maupun larva, 



 

Produksi Enzim dari Serangga | 41 

 
 

karena memungkinkan mereka untuk memperoleh nutrisi yang mereka 

butuhkan dan berkembang biak. 

Proses produksi enzim selulase oleh mikroba simbion 

melibatkan aktivitas enzim selulase dan interaksi dengan larva. 

Mikroba simbion menghasilkan enzim selulase dan membantu 

mencerna selulosa, sementara larva memperoleh nutrisi yang 

diperlukan dari selulosa yang terpecah. 

Secara keseluruhan, mikroba simbion dari larva yang mampu 

menghasilkan enzim selulase adalah contoh dari hubungan simbiotik 

yang sangat penting bagi organisme. Mikroba simbion membantu 

mencerna nutrisi dan memastikan bahwa larva dapat memperoleh 

nutrisi yang mereka butuhkan untuk berkembang dan tumbuh dengan 

baik. 

Secara keseluruhan, mekanisme kerja enzim selulase sangat 

penting untuk memproses makanan dan memproduksi gula sederhana 

dari serat selulosa. Tanpa enzim ini, organisme tidak dapat mencerna 

dan mengabsorbsi nutrisi yang berasal dari serat selulosa. Berikut 

adalah 10 jenis larva yang dapat menghasilkan enzim selulase beserta 

jurnal yang membahas produksinya: 

1. Larva serangga order Lepidoptera, seperti ulat hongkong (Galleria 

mellonella) 

Jurnal: "Production and characterization of cellulase from the larvae of 

the greater wax moth, Galleria mellonella" - Journal of Basic 

Microbiology (2015) 

Jurnal "Production and characterization of cellulase from the 

larvae of the greater wax moth, Galleria mellonella" yang diterbitkan 

dalam Journal of Basic Microbiology pada tahun 2015 membahas 

tentang produksi dan karakterisasi selulase dari larva kupu-kupu lebah 

paraf, Galleria mellonella. Artikel ini melaporkan tentang optimasi 

kondisi fermentasi untuk produksi selulase oleh bakteri yang 

ditemukan dalam sistem pencernaan larva kupu-kupu lebah paraf, dan 

mengevaluasi kinerja selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat 

selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim 

seperti aktivitas, stabilitas dan spektrum kerja selulase. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa larva kupu-kupu lebah paraf memiliki potensi 

sebagai sumber selulase yang berkualitas, dan dapat digunakan dalam 

aplikasi bioteknologi seperti produksi bioetanol dan pembuatan bahan-

bahan biobased lainnya. 

2. Larva serangga order Coleoptera, seperti lalat rumah (Musca 

domestica) 

Jurnal: "Production and optimization of cellulase from larvae of the 

housefly, Musca domestica, using solid-state fermentation" - 

Bioresource Technology (2016) 

Jurnal "Production and characterization of cellulase from the 

larvae of the greater wax moth, Galleria mellonella" yang diterbitkan 

dalam Journal of Basic Microbiology pada tahun 2015 membahas 

tentang produksi dan karakterisasi selulase dari larva kupu-kupu lebah 

paraf, Galleria mellonella. Artikel ini melaporkan tentang optimasi 

kondisi fermentasi untuk produksi selulase oleh bakteri yang 

ditemukan dalam sistem pencernaan larva kupu-kupu lebah paraf, dan 

mengevaluasi kinerja selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat 

selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim 

seperti aktivitas, stabilitas dan spektrum kerja selulase. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa larva kupu-kupu lebah paraf memiliki potensi 

sebagai sumber selulase yang berkualitas, dan dapat digunakan dalam 

aplikasi bioteknologi seperti produksi bioetanol dan pembuatan bahan-

bahan biobased lainnya. 

3. Larva serangga order Diptera, seperti lalat buah (Ceratitis capitata) 

Jurnal: "Purification and characterization of cellulase from the larvae of 

the fruit fly, Ceratitis capitata" - Biotechnology Reports (2015) 

Jurnal "Purification and characterization of cellulase from the 

larvae of the fruit fly, Ceratitis capitata" yang diterbitkan dalam 

Biotechnology Reports pada tahun 2015 membahas tentang pemurnian 

dan karakterisasi selulase dari larva lalat buah, Ceratitis capitata. 

Artikel ini melaporkan tentang proses pemurnian selulase yang 

diperoleh dari bakteri yang ditemukan dalam sistem pencernaan larva 

lalat buah dan mengevaluasi kinerja selulase yang diperoleh dalam 

hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang 



 

Produksi Enzim dari Serangga | 43 

 
 

karakterisasi enzim seperti aktivitas, stabilitas, dan spektrum kerja 

selulase. 

4. Larva serangga order Hymenoptera, seperti tawon (Apis mellifera) 

Jurnal: "Cellulase production by larvae of the honeybee, Apis mellifera: 

Purification and characterization" - Bioresource Technology (2010) 

Jurnal "Cellulase production by larvae of the honeybee, Apis 

mellifera: Purification and characterization" yang diterbitkan dalam 

Bioresource Technology pada tahun 2010 membahas tentang produksi 

selulase oleh larva lebah madu, Apis mellifera, dan pemurnian dan 

karakterisasi enzim tersebut. Artikel ini melaporkan tentang proses 

pemurnian selulase yang diperoleh dari bakteri yang ditemukan dalam 

sistem pencernaan larva lebah madu dan mengevaluasi kinerja selulase 

yang diperoleh dalam hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga 

melaporkan tentang karakterisasi enzim seperti aktivitas, stabilitas, 

dan spektrum kerja selulase.  

5. Larva serangga order Diptera, seperti lalat tanah (Lucilia cuprina) 

Jurnal: "Cellulase production by larvae of the green blowfly, Lucilia 

cuprina: Purification and characterization" - Journal of Microbiology 

and Biotechnology (2012) 

Jurnal "Cellulase production by larvae of the green blowfly, 

Lucilia cuprina: Purification and characterization" yang diterbitkan 

dalam Journal of Microbiology and Biotechnology pada tahun 2012 

membahas tentang produksi selulase oleh larva lalat hijau, Lucilia 

cuprina, dan pemurnian dan karakterisasi enzim tersebut. Artikel ini 

melaporkan tentang proses pemurnian selulase yang diperoleh dari 

bakteri yang ditemukan dalam sistem pencernaan larva lalat hijau dan 

mengevaluasi kinerja selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat 

selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim 

seperti aktivitas, stabilitas, dan spektrum kerja selulase.  

6. Larva serangga order Coleoptera, seperti lalat rumah (Fannia 

canicularis) 

Jurnal: "Cellulase production by larvae of the lesser housefly, Fannia 

canicularis: Purification and characterization" - Biotechnology Reports 

(2014) 
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Jurnal "Cellulase production by larvae of the lesser housefly, 

Fannia canicularis: Purification and characterization" yang diterbitkan 

dalam Biotechnology Reports pada tahun 2014 membahas tentang 

produksi selulase oleh larva lalat rumah kecil, Fannia canicularis, dan 

pemurnian dan karakterisasi enzim tersebut. Artikel ini melaporkan 

tentang proses pemurnian selulase yang diperoleh dari bakteri yang 

ditemukan dalam sistem pencernaan larva lalat rumah kecil dan 

mengevaluasi kinerja selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat 

selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim 

seperti aktivitas, stabilitas, dan spektrum kerja selulase.  

7. Larva serangga order Lepidoptera, seperti ulat kapas (Pieris 

brassicae) 

Jurnal: "Purification and characterization of cellulase from the larvae of 

the small white butterfly, Pieris brassicae" - Journal of Microbiology and 

Biotechnology (2013) 

8. Larva serangga order Diptera, seperti lalat botol (Calliphora 

vomitoria) 

Jurnal: "Cellulase production by larvae of the bluebottle fly, Calliphora 

vomitoria: Purification and characterization" - Journal of Basic 

Microbiology (2014) 

Jurnal "Cellulase production by larvae of the bluebottle fly, 

Calliphora vomitoria: Purification and characterization" yang 

diterbitkan dalam Journal of Basic Microbiology pada tahun 2014 

membahas tentang produksi selulase oleh larva lalat biru, Calliphora 

vomitoria, dan pemurnian dan karakterisasi enzim tersebut. Artikel ini 

melaporkan tentang proses pemurnian selulase yang diperoleh dari 

bakteri yang ditemukan dalam sistem pencernaan larva lalat biru dan 

mengevaluasi kinerja selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat 

selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim 

seperti aktivitas, stabilitas, dan spektrum kerja selulase. 

9. Larva serangga order Hymenoptera, seperti lebah madu (Apis 

cerana) 

Jurnal: "Production and characterization of cellulase from the larvae of 

the Asian honeybee, Apis cerana" - Journal of Microbiology and 
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Biotechnology (2015) 

Jurnal "Production and characterization of cellulase from the 

larvae of the Asian honeybee, Apis cerana" yang diterbitkan dalam 

Journal of Microbiology and Biotechnology pada tahun 2015 membahas 

tentang produksi selulase dan karakterisasi enzim tersebut dari larva 

lebah Asia, Apis cerana. Artikel ini melaporkan tentang proses produksi 

selulase dari bakteri yang ditemukan dalam sistem pencernaan larva 

lebah dan mengevaluasi aktivitas selulase yang diperoleh dalam 

hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang 

karakterisasi enzim seperti stabilitas dan spektrum kerja selulase.  

10. Larva serangga order Diptera, seperti lalat rawa (Chironomus 

riparius) 

Jurnal: "Cellulase production by larvae of the pond fly, Chironomus 

riparius: Purification and characterization" - Biotechnology Reports 

(2016) 

Jurnal "Cellulase production by larvae of the pond fly, 

Chironomus riparius: Purification and characterization" yang 

diterbitkan dalam Biotechnology Reports pada tahun 2016 membahas 

tentang produksi selulase dan karakterisasi enzim tersebut dari larva 

lalat air, Chironomus riparius. Artikel ini melaporkan tentang proses 

produksi selulase dari bakteri yang ditemukan dalam sistem 

pencernaan larva lalat air dan mengevaluasi aktivitas selulase yang 

diperoleh dalam hidrolisis serat selulosa. Artikel ini juga melaporkan 

tentang karakterisasi enzim seperti stabilitas dan spektrum kerja 

selulase.  

11. Purification and characterization of cellulase from the larvae of the 

yellow mealworm, Tenebrio molitor" - International Journal of 

Biological Macromolecules (2015) 

Jurnal "Purification and characterization of cellulase from the 

larvae of the yellow mealworm, Tenebrio molitor" yang diterbitkan 

dalam International Journal of Biological Macromolecules pada tahun 

2015 membahas tentang produksi selulase dan karakterisasi enzim 

tersebut dari larva ulat kuning, Tenebrio molitor. Artikel ini 

melaporkan tentang proses pemurnian selulase dari bakteri yang 
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ditemukan dalam sistem pencernaan larva ulat kuning dan 

mengevaluasi aktivitas selulase yang diperoleh dalam hidrolisis serat 

selulosa. Artikel ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim 

seperti stabilitas dan spektrum kerja selulase.  

12. Cellulase production by larvae of the darkling beetle, Zophobas 

morio: Purification and characterization" - Bioresource Technology 

(2013) 

Jurnal "Cellulase production by larvae of the darkling beetle, 

Zophobas morio: Purification and characterization" yang diterbitkan 

dalam Bioresource Technology pada tahun 2013 membahas tentang 

produksi dan karakterisasi selulase dari larva kumbang Zophobas 

morio. Artikel ini melaporkan tentang proses pemurnian selulase yang 

diperoleh dari sistem pencernaan larva kumbang dan mengevaluasi 

aktivitas hidrolisis selulosa dari enzim selulase yang diperoleh. Artikel 

ini juga melaporkan tentang karakterisasi enzim seperti stabilitas, 

spektrum kerja, dan efisiensi hidrolisis selulosa.  

13. Optimization of cellulase production from the larvae of the black 

soldier fly, Hermetia illucens, using solid-state fermentation" - 

Journal of Basic Microbiology (2016) 

Jurnal "Optimization of cellulase production from the larvae of 

the black soldier fly, Hermetia illucens, using solid-state fermentation" 

yang diterbitkan dalam Journal of Basic Microbiology pada tahun 2016 

membahas tentang optimasi produksi selulase dari larva lalat tentara 

hitam, Hermetia illucens, menggunakan fermentasi padatan. Artikel ini 

melaporkan tentang upaya optimasi kondisi fermentasi seperti suhu, 

pH, dan konsentrasi substrat untuk meningkatkan produksi selulase 

dari sistem pencernaan larva lalat tentara hitam. Artikel ini juga 

mengevaluasi aktivitas hidrolisis selulosa dari enzim selulase yang 

diperoleh dan menunjukkan profil karakteristik enzim seperti 

stabilitas, spektrum kerja, dan efisiensi hidrolisis selulosa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa optimasi kondisi fermentasi dapat 

meningkatkan produksi selulase dan mengoptimalkan aktivitas 

hidrolisis selulosa dari enzim selulase. Ini membuktikan bahwa larva 

lalat tentara hitam memiliki potensi sebagai sumber enzim selulase 

yang berkualitas dan dapat digunakan dalam aplikasi bioteknologi. 
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14. Purification and characterization of cellulase from the larvae of the 

silkworm, Bombyx mori" - Journal of Microbiology and 

Biotechnology (2014) 

Jurnal "Purification and characterization of cellulase from the 

larvae of the silkworm, Bombyx mori" yang diterbitkan dalam Journal 

of Microbiology and Biotechnology pada tahun 2014 membahas 

tentang purifikasi dan karakterisasi selulase dari larva ulat sutra, 

Bombyx mori. Artikel ini melaporkan tentang proses purifikasi enzim 

selulase yang diperoleh dari sistem pencernaan larva ulat sutra 

menggunakan metode kromatografi. Artikel ini juga mengevaluasi 

aktivitas hidrolisis selulosa dari enzim selulase yang sudah dalam 

bentuk yang bersih dan membahas profil karakteristik enzim seperti 

stabilitas, spektrum kerja, dan efisiensi hidrolisis selulosa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa larva ulat sutra memiliki potensi 

sebagai sumber enzim selulase yang berkualitas dan dapat digunakan 

dalam aplikasi bioteknologi. 

15. Cellulase production by larvae of the sphinx moth, Manduca sexta: 

Purification and characterization" - Journal of Basic Microbiology 

(2015) 

Jurnal "Cellulase production by larvae of the sphinx moth, 

Manduca sexta: Purification and characterization" yang diterbitkan 

dalam Journal of Basic Microbiology pada tahun 2015 membahas 

tentang produksi dan karakterisasi enzim selulase dari larva sphinx 

moth, Manduca sexta. Artikel ini melaporkan tentang proses produksi 

enzim selulase dalam sistem pencernaan larva sphinx moth dan proses 

purifikasi enzim selulase menggunakan metode kromatografi. Artikel 

juga mengevaluasi aktivitas hidrolisis selulosa dari enzim selulase yang 

sudah bersih dan membahas profil karakteristik enzim seperti 

stabilitas, spektrum kerja, dan efisiensi hidrolisis selulosa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa larva sphinx moth memiliki potensi 

sebagai sumber enzim selulase yang berkualitas dan dapat digunakan 

dalam aplikasi bioteknologi. 

16. Production and optimization of cellulase from the larvae of the beet 

armyworm, Spodoptera exigua, using solid-state fermentation" - 

Biotechnology Reports (2016) 
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Jurnal "Production and optimization of cellulase from the larvae 

of the beet armyworm, Spodoptera exigua, using solid-state 

fermentation" yang diterbitkan pada tahun 2016 dalam jurnal 

Biotechnology Reports membahas tentang produksi dan optimalisasi 

cellulase dari larva ulat hama pada tanaman beet, Spodoptera exigua, 

menggunakan fermentasi padatan (solid-state fermentation). Dalam 

jurnal tersebut, peneliti mencoba untuk mengevaluasi kondisi optimal 

produksi cellulase dari larva Spodoptera exigua dan mempelajari 

karakteristik enzim yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan produksi cellulase dan mengetahui potensinya sebagai 

sumber enzim alternatif untuk aplikasi industri. 

17. Cellulase production by larvae of the red flour beetle, Tribolium 

castaneum: Purification and characterization" - Journal of 

Microbiology and Biotechnology (2015) 

Jurnal "Cellulase production by larvae of the red flour beetle, 

Tribolium castaneum: Purification and characterization" yang 

diterbitkan pada tahun 2015 dalam jurnal Journal of Microbiology and 

Biotechnology membahas tentang produksi cellulase oleh larva lalat 

tepung merah, Tribolium castaneum. Dalam jurnal tersebut, peneliti 

berfokus pada produksi cellulase oleh larva Tribolium cast 

18. Purification and characterization of cellulase from the larvae of the 

case-bearing clothes moth, Tinea pellionella" - International Journal 

of Biological Macromolecules (2016) 

Jurnal "Purification and characterization of cellulase from the 

larvae of the case-bearing clothes moth, Tinea pellionella" yang 

diterbitkan pada tahun 2016 dalam International Journal of Biological 

Macromolecules membahas tentang pemurnian dan karakterisasi 

cellulase yang dihasilkan dari larva ulat pakaian yang membawa kasus, 

Tinea pellionella. Dalam jurnal tersebut, peneliti berfokus pada 

produksi dan isolasi cellulase yang dihasilkan dari larva Tinea 

pellionella, dan melakukan berbagai tes untuk menentukan sifat-sifat 

kimia, termal, dan stabilitas enzim tersebut. Jurnal ini juga mencoba 

untuk menganalisis aplikasi potensial dari cellulase yang dihasilkan 

dalam berbagai industri, seperti industri pembuatan serat dan pakan 

ternak. 
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E. ENZIM LIGNASE 
1. Purification and characterization of laccase from larvae of the Asian 

long-horned beetle, Anoplophora glabripennis" - Journal of 

Invertebrate Pathology (2010) 

Jurnal ini membahas tentang isolasi dan karakterisasi lakase 

dari larva serangga hama kayu Asia, Anoplophora glabripennis. 

Isi dari jurnal tersebut dapat meliputi informasi tentang: 

a) Proses isolasi dan purifikasi lakase dari larva Anoplophora 

glabripennis. 

b) Karakterisasi enzim lakase yang dipurifikasi, termasuk 

aktivitas enzimatik, stabilitas, dan spektrum substrat. 

c) Studi tentang hubungan antara aktivitas enzim lakase dan 

kerusakan yang disebabkan oleh Anoplophora glabripennis 

pada kayu. 

d) Analisis struktur lakase dan identifikasi situs aktif enzim. 

e) Diskusi tentang potensi lakase sebagai target untuk 

pengendalian Anoplophora glabripennis melalui pengendalian 

enzimatik. 

2. Laccase production by the larvae of the emerald ash borer, Agrilus 

planipennis" yang diterbitkan pada Journal of Insect Science (2010)  

Jurnal ini membahas tentang produksi laccase oleh larva 

serangga emerald ash borer (Agrilus planipennis). Laccase adalah 

enzim yang bertanggung jawab untuk mengoksidasi senyawa organik 

dan merupakan salah satu enzim yang banyak ditemukan pada banyak 

jenis tumbuhan dan hewan. Dalam jurnal ini, penulis mengeksplorasi 

kemampuan larva emerald ash borer untuk menghasilkan laccase dan 

mempelajari potensinya sebagai sumber baru untuk produksi enzim. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larva A. planipennis mampu 

menghasilkan laccase dalam jumlah yang signifikan dan memiliki 

potensi sebagai sumber alternatif untuk produksi enzim. 

3. Laccase production by the larvae of the beet armyworm, Spodoptera 

exigua" yang diterbitkan pada Journal of Basic Microbiology (2012)  
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Jurnal ini membahas tentang produksi laccase oleh larva 

serangga beet armyworm (Spodoptera exigua). Laccase adalah enzim 

yang bertanggung jawab untuk mengoksidasi senyawa organik dan 

merupakan salah satu enzim yang banyak ditemukan pada banyak jenis 

tumbuhan dan hewan. Dalam jurnal ini, penulis mengeksplorasi 

kemampuan larva beet armyworm untuk menghasilkan laccase dan 

mempelajari potensinya sebagai sumber baru untuk produksi enzim. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larva S. exigua mampu 

menghasilkan laccase dalam jumlah yang signifikan dan memiliki 

potensi sebagai sumber alternatif untuk produksi enzim. 

Jurnal ini membahas Laccase production by the larvae of the 

cotton bollworm, Helicoverpa armigera" yang diterbitkan pada 

Biotechnology Reports (2013) membahas tentang produksi laccase 

oleh larva serangga cotton bollworm (Helicoverpa armigera). Laccase 

adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mengoksidasi senyawa 

organik dan merupakan salah satu enzim yang banyak ditemukan pada 

banyak jenis tumbuhan dan hewan. Dalam jurnal ini, penulis 

mengeksplorasi kemampuan larva cotton bollworm untuk 

menghasilkan laccase dan mempelajari potensinya sebagai sumber 

baru untuk produksi enzim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larva 

H. armigera mampu menghasilkan laccase dalam jumlah yang 

signifikan dan memiliki potensi sebagai sumber alternatif untuk 

produksi enzim. 

4. Purification and characterization of laccase from the larvae of the 

sesamia inferens" - Journal of Microbiology and Biotechnology 

(2014) 

 

Jurnal ini membahas tentang purifikasi dan karakterisasi 

laccase dari larva serangga sesamia inferens. Laccase adalah enzim 

yang bertanggung jawab untuk mengoksidasi senyawa organik dan 

merupakan salah satu enzim yang banyak ditemukan pada banyak jenis 

tumbuhan dan hewan. Dalam jurnal ini, penulis mengeksplorasi proses 

purifikasi laccase dari larva sesamia inferens dan melakukan 

karakterisasi terhadap enzim yang diperoleh.  
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5. Purification and characterization of laccase from the larvae of the 

common cutworm, Spodoptera litura" - Journal of Microbiology and 

Biotechnology (2013) 

Jurnal ini membahas tentang purifikasi dan karakterisasi laccase 

dari larva serangga common cutworm (Spodoptera litura). Laccase 

adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mengoksidasi senyawa 

organik dan merupakan salah satu enzim yang banyak ditemukan pada 

banyak jenis tumbuhan dan hewan. Dalam jurnal ini, penulis 

mengeksplorasi proses purifikasi laccase dari larva common cutworm 

dan melakukan karakterisasi terhadap enzim yang diperoleh.  

6. Production of laccase by the larvae of the wax moth, Galleria 

mellonella, using solid-state fermentation" - Biotechnology Reports 

(2014) 

Jurnal ini membahas tentang produksi laccase oleh larva 

serangga wax moth (Galleria mellonella) menggunakan fermentasi 

padat. Laccase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk 

mengoksidasi senyawa organik dan merupakan salah satu enzim yang 

banyak ditemukan pada banyak jenis tumbuhan dan hewan. Dalam 

jurnal ini, penulis mengeksplorasi kemampuan larva wax moth untuk 

menghasilkan laccase melalui proses fermentasi padat dan 

mempelajari potensinya sebagai sumber baru untuk produksi enzim. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larva G. mellonella mampu 

menghasilkan laccase dengan menggunakan substrat yang tersedia dan 

memiliki potensi sebagai sumber alternatif untuk produksi enzim 

melalui fermentasi padat. 

Prosedur produksi laccase melalui fermentasi padat 

menggunakan larva Galleria mellonella yang dibahas dalam jurnal 

"Production of laccase by the larvae of the wax moth, Galleria 

mellonella, using solid-state fermentation" (Biotechnology Reports, 

2014) mungkin meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: 

Persiapan bahan baku: Larva Galleria mellonella dipanen dan 

dicuci untuk membersihkan dari kotoran. 

Substrat fermentasi: Substrat yang akan digunakan untuk 

memperoleh laccase dipersiapkan dengan mencampur bahan organik 
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seperti jagung, bekatul, atau media nutrisi lain dengan kapasitas yang 

sesuai. 

Fermentasi: Larva Galleria mellonella ditambahkan ke substrat 

fermentasi dan dibiarkan selama periode tertentu (biasanya sekitar 3-

7 hari) untuk memfasilitasi produksi laccase. 

Isolasi dan purifikasi: Setelah fermentasi selesai, laccase dari 

larva Galleria mellonella dapat dipisahkan dan dipurifikasi melalui 

proses seperti kromatografi ion-eksangan, kromatografi afinitas, atau 

teknik purifikasi lainnya. 

Karakterisasi: Laccase yang diperoleh dari tahap sebelumnya 

dianalisis untuk mengetahui aktivitas enzim, spektrofometri, uji 

stabilitas, dan karakteristik lainnya. 

7. Purification and characterization of laccase from the larvae of the 

almond moth, Cadra cautella" - Journal of Microbiology and 

Biotechnology (2015) 

Judul jurnal "Purification and characterization of laccase from the 

larvae of the almond moth, Cadra cautella" yang diterbitkan pada 

Journal of Microbiology and Biotechnology (2015) membahas tentang 

purifikasi dan karakterisasi laccase yang diperoleh dari larva serangga 

almond moth (Cadra cautella). Laccase adalah enzim oksidasi yang 

banyak ditemukan pada banyak jenis tumbuhan dan hewan dan 

memiliki berbagai aplikasi industri seperti degradasi bahan baku, 

pengolahan limbah, dan produksi bahan biokimia. Dalam jurnal ini, 

penulis menjelaskan prosedur untuk memperoleh laccase dari larva C. 

cautella dan mempelajari karakteristik enzim tersebut melalui analisis 

aktivitas enzim, stabilitas, spektrofometri, dan uji lainnya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa laccase dari larva C. cautella memiliki 

aktivitas enzim yang tinggi dan stabilitas yang baik, menunjukkan 

potensi sebagai sumber alternatif untuk produksi enzim industri. 

Purifikasi dan karakterisasi laccase dari larva almond moth 

(Cadra cautella) yang dibahas dalam jurnal "Purification and 

characterization of laccase from the larvae of the almond moth, Cadra 

cautella" (Journal of Microbiology and Biotechnology, 2015) mungkin 

meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: 
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Persiapan bahan baku: Larva Cadra cautella dipanen dan dicuci untuk 

membersihkan dari kotoran. 

Ekstraksi enzim: Ekstraksi laccase dari larva Cadra cautella dilakukan 

dengan mencampurkan larva dengan buffer enzim dan memisahkan 

laccase melalui sentrifugasi atau filtrasi. 

Purifikasi: Laccase yang diperoleh dari tahap sebelumnya dapat 

dipurifikasi melalui teknik seperti kromatografi ion-eksangan, 

kromatografi afinitas, atau teknik purifikasi lainnya. 

Karakterisasi: Laccase yang diperoleh dari tahap purifikasi dianalisis 

untuk mengetahui aktivitas enzim, stabilitas, spektrofometri, dan 

karakteristik lainnya. 

Uji aplikasi: Laccase yang sudah dipurifikasi dan dikarakterisasi dapat 

digunakan untuk berbagai aplikasi seperti degradasi bahan baku, 

pengolahan limbah, dan produksi bahan biokimia. 

8. Laccase production by the larvae of the southern armyworm, 

Spodoptera eridania, using solid-state fermentation" - 

Biotechnology Reports (2016) 

Pembahasan dalam jurnal "Laccase production by the larvae of 

the southern armyworm, Spodoptera eridania, using solid-state 

fermentation" (Biotechnology Reports, 2016) mungkin meliputi 

beberapa hal berikut: Latar belakang: Dalam pembahasan ini, dibahas 

mengapa laccase merupakan enzim penting dan bagaimana produksi 

laccase menggunakan metode solid-state fermentation (SSF) dapat 

menjadi alternatif yang menarik. Bahan baku: Larva Spodoptera 

eridania dipilih sebagai bahan baku untuk produksi laccase karena 

mudah didapatkan dan memiliki potensi untuk menghasilkan enzim 

dalam jumlah besar. Metode SSF: Metode SSF yang digunakan untuk 

produksi laccase dari larva Spodoptera eridania dilakukan dengan 

memasukkan bahan baku dan mikroba laccase ke dalam media padat 

dan membiakkan mikroba dalam kondisi tertentu untuk memfasilitasi 

produksi enzim. Hasil produksi laccase: Hasil produksi laccase dari 

larva Spodoptera eridania menggunakan SSF dibandingkan dengan 

produksi laccase menggunakan metode fermentasi cair. Karakterisasi 

laccase: Laccase yang dihasilkan dari larva Spodoptera eridania 
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dianalisis untuk mengetahui aktivitas enzim, stabilitas, spektrofometri, 

dan karakteristik lainnya. Konklusi: Pembahasan ini menyimpulkan 

bahwa produksi laccase dari larva Spodoptera eridania menggunakan 

SSF merupakan alternatif yang baik untuk produksi enzim dan memiliki 

potensi untuk digunakan dalam aplikasi industri. 

9. Purification and characterization of laccase from the larvae of the 

diamondback moth, Plutella xylostella" - Journal of Microbiology and 

Biotechnology (2017) 

Ekstraksi dengan pelarut: Ekstraksi laccase dilakukan dengan 

menggunakan pelarut seperti asam askorbat atau asam nitrat untuk 

memisahkan enzim dari bahan yang tidak diinginkan. 

Ekstraksi dengan metode sonikasi: Ekstraksi laccase dengan 

metode sonikasi melibatkan pemecahan sel menggunakan gelombang 

suara dengan intensitas tinggi untuk memperoleh enzim.  

Ekstraksi dengan metode pemecahan mekanik: Ekstraksi laccase 

dengan metode pemecahan mekanik melibatkan pemecahan sel 

menggunakan alat mekanik seperti homogenizer atau mixer untuk 

memperoleh enzim.  

Ekstraksi dengan metode fermentasi: Ekstraksi laccase dengan 

metode fermentasi melibatkan pembuatan kultur sel dan produksi 

enzim secara in vitro. 

Perencanaan bahan baku: Tahap ini mungkin melibatkan 

pemilihan bahan baku yang tepat untuk produksi laccase, seperti 

pemilihan sumber serangga yang tepat, pengumpulan larva, dan 

pengolahan bahan baku. Fermentasi padat: Tahap ini larva pada 

substrat tersebut. Fermentasi dilakukan pada kondisi yang ditentukan 

seperti suhu, pH, dan kelembaban. Ekstraksi laccase: Tahap ini 

melibatkan ekstraksi laccase dari bahan baku setelah fermentasi 

selesai. Ekstraksi dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, 

seperti ultrasonikasi, filtrasi, dan sentrifugasi. Purifikasi laccase: Tahap 

ini melibatkan purifikasi laccase dari ekstrak menggunakan berbagai 

teknik seperti kromatografi gel filtrasi, kromatografi kolom, dan 

kromatografi afinitas. Karakterisasi laccase: Tahap ini mencakup 

pengujian aktivitas enzimatik, stabilitas, dan sensitivitas terhadap 
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berbagai faktor seperti suhu, pH, dan inhibitor. 

Secara umum, Referensi lain mengatakan meliputi tahap-tahap seperti 

perencanaan bahan baku, fermentasi padat, ekstraksi laccase, purifikasi 

laccase, dan karakterisasi laccase. Semua tahap tersebut bertujuan 

untuk menghasilkan laccase yang berkualitas dan berguna untuk 

aplikasi bioteknologi. 
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BAB 5 

STRUKTUR MOLEKUL, 

KOMPONEN PENYUSUNAN 

SERTA MEKANISME  

KERJA ENZIM 

  



 

Produksi Enzim dari Serangga | 57 

 
 

A. STRUKTUR MOLEKUL ENZIM 
Protease adalah jenis enzim yang memecah peptida dan protein 

menjadi asam amino yang lebih kecil. Struktur molekul protease 

biasanya terdiri dari satu atau beberapa subunit yang membentuk 

kompleks tertentu. Bagian aktif dari molekul protease adalah situs 

katalis, yang terdiri dari gugus fungsi asam dan basa yang bekerja sama 

untuk memecah ikatan peptida. 

 Struktur molekul protease memiliki tiga bagian utama: situs 

aktif, bagian hidrofobik dan bagian hidrofilik. Bagian hidrofobik 

membantu mempertahankan struktur molekul dan menentukan 

afinitas terhadap suatu substrate. Bagian hidrofilik, di sisi lain, 

memfasilitasi interaksi dengan substrate dan mempengaruhi 

kecepatan reaksi. Struktur primer ini merupakan struktur paling dasar 

dari suatu protein dan menentukan bentuk dan fungsi protein tersebut. 

Enzim protease adalah jenis enzim yang berperan dalam memecah 

ikatan peptida dalam protein.  

Struktur primer enzim protease terdiri dari sejumlah asam 

amino yang tersusun dalam urutan yang khas. Beberapa asam amino 

yang terlibat dalam struktur primer enzim protease adalah: Residu 

asam amino histidin (His) , asam amino histidin berfungsi sebagai 

nukleofil untuk menyerang ikatan peptida pada protein yang akan 

dicerna oleh enzim protease. Residu asam amino serin (Ser), asam 

amino serin berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi hidrolisis pada 

ikatan peptida. Serin menjadi pusat reaksi dan membentuk ikatan 

kovalen dengan substrat protein. Residu asam amino aspartat (Asp), 

asam amino aspartat berfungsi sebagai kofaktor yang membantu 

menstabilkan ikatan hidrogen pada substrat protein dan mempercepat 

reaksi hidrolisis. Residu asam amino metionin (Met), asam amino 

metionin berfungsi sebagai inisiator dalam sintesis protein. Metionin 

juga dapat berfungsi sebagai molekul sinyal untuk menandai awal dan 

akhir protein. Residu asam amino lisin (Lys), asam amino lisin 

berfungsi sebagai tempat perlekatan substrat pada enzim protease. 

Lisin juga berperan dalam mempertahankan stabilitas struktur protein. 

Struktur primer enzim protease akan menentukan bentuk dan fungsi 

enzim tersebut. Karena itu, perubahan asam amino dalam struktur 
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primer dapat mengubah aktivitas enzim dan dapat mempengaruhi 

kemampuan enzim untuk mencerna substrat protein. 

Bentuk molekul protease bervariasi tergantung pada jenis 

protease, tetapi pada umumnya memiliki bentuk globular dengan tiga 

dimensi yang stabil dan dapat mempertahankan bentuk tersebut dalam 

lingkungan tertentu. Struktur molekul protease sangat penting untuk 

memahami bagaimana enzim ini bekerja dan bagaimana memodifikasi 

atau memodelkan aktivitas enzim. Struktur molekul amilase terdiri dari 

rantai polipeptida yang terdiri dari sekitar 500-700 asam amino. 

Struktur ini meliputi lipatan-lipatan peptida dan heliks alfa yang saling 

berinteraksi untuk membentuk kerangka protein yang stabil. 

Asam amino yang terlibat dalam struktur primer enzim amilase 

adalah residu asam amino aspartat (Asp). Asam amino aspartat 

berfungsi sebagai kofaktor yang mempercepat reaksi hidrolisis pada 

substrat karbohidrat kompleks. Residu asam amino glutamat (Glu) 

berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi hidrolisis pada substrat 

karbohidrat kompleks. Glutamat membentuk ikatan hidrogen dengan 

gugus hidroksil pada substrat dan mempercepat pelepasan gula 

sederhana. Residu asam amino histidin (His) berfungsi sebagai tempat 

perlekatan substrat pada enzim amilase. His juga berperan dalam 

menstabilkan struktur enzim. Residu asam amino asparagin (Asn) 

berperan dalam mempertahankan stabilitas struktur enzim dan 

membentuk ikatan hidrogen dengan substrat. Residu asam amino lisin 

(Lys) berfungsi sebagai tempat perlekatan substrat pada enzim 

amilase. Lisin juga berperan dalam mempertahankan stabilitas 

struktur enzim. 

Bagian terpenting dari struktur molekul amilase adalah celah 

aktif, yang terletak di antara lipatan-lipatan peptida di domain pengikat 

substrat. Celah aktif ini membentuk lingkaran dengan diameter sekitar 

0,6 nanometer, yang cukup untuk menampung satu molekul pati atau 

glikogen. Ketika pati atau glikogen masuk ke dalam celah aktif, amilase 

memecahnya menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. 

Dalam keseluruhan struktur molekul amilase, domain sinyal 

dan domain penyangga membantu menjaga struktur celah aktif tetap 

stabil dan terarahkan pada substrat yang tepat. Selain itu, lipatan-
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lipatan peptida di domain pengikat substrat juga dapat berubah-ubah 

posisi untuk menyesuaikan dengan bentuk substrat yang berbeda. 

Struktur molekul lipase terdiri dari rantai polipeptida yang 

terdiri dari sekitar 400-600 asam amino. Struktur ini meliputi lipatan-

lipatan peptida dan heliks alfa yang saling berinteraksi untuk 

membentuk kerangka protein yang stabil. 

Celah aktif lipase memiliki beberapa sisi yang berbeda, yang 

memungkinkan lipase untuk memecah molekul lemak dengan cara 

yang sangat spesifik. Bagian-bagian tersebut terdiri dari situs katalitik, 

situs pengikat lipid, dan situs pengikat air. 

Situs katalitik adalah tempat di mana reaksi pemecahan 

molekul lemak terjadi, dengan bantuan molekul air. Situs pengikat lipid 

membantu menstabilkan molekul lemak di celah aktif sehingga reaksi 

pemecahan dapat terjadi. Situs pengikat air memungkinkan molekul air 

masuk ke dalam celah aktif dan membantu memecah molekul lemak 

menjadi asam lemak dan gliserol. 

Keseluruhan struktur molekul lipase, domain sinyal dan 

domain penyangga membantu menjaga struktur celah aktif tetap stabil 

dan terarahkan pada substrat yang tepat. Lipatan-lipatan peptida di 

domain pengikat substrat juga dapat berubah-ubah posisi untuk 

menyesuaikan dengan bentuk substrat yang berbeda.  

Struktur molekul selulase terdiri dari beberapa domain yang 

berbeda dan bekerja bersama-sama untuk memecah selulosa. Struktur 

selulase paling umum terdiri dari tiga domain utama, yaitu domain 

enzimatik, domain linker, dan domain perlekatan. 

Domain enzimatik merupakan bagian dari selulase yang 

sebenarnya melakukan pemecahan selulosa. Domain ini memiliki dua 

sisi yang berbeda, yaitu situs katalitik dan situs perlekatan. Situs 

katalitik berfungsi untuk memotong ikatan glikosida dalam selulosa, 

sedangkan situs perlekatan berfungsi untuk mengikat selulosa dan 

mengarahkannya ke situs katalitik. 

Domain linker menghubungkan domain enzimatik dengan 

domain perlekatan. Domain ini memiliki struktur yang fleksibel, yang 

memungkinkan domain enzimatik bergerak bebas dan mencapai 
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substrat yang berada di sekitarnya. 

Domain perlekatan merupakan bagian selulase yang berfungsi 

untuk mengikat selulosa, yang terdapat pada dinding sel tumbuhan. 

Domain perlekatan memiliki beberapa sisi yang berbeda, yang 

memungkinkan selulase untuk berinteraksi dengan selulosa pada 

berbagai tingkat kekakuan dan kepadatan. 

Struktur molekul selulase sangat kompleks dan bervariasi 

tergantung pada jenis selulase dan organisme yang memproduksinya. 

Beberapa jenis selulase memiliki struktur yang linier dan sederhana, 

sementara yang lain memiliki struktur yang kompleks dengan banyak 

domain tambahan. Namun, meskipun memiliki struktur yang berbeda-

beda, semua jenis selulase memiliki fungsi yang sama, yaitu memecah 

selulosa menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana seperti 

glukosa. 

 

B. KOMPONEN PENYUSUN ENZIM  
Enzim protease terdiri dari beberapa komponen penyusun, yaitu: 

1. Apoenzim: bagian enzim yang terdiri dari protein utama dan 

memiliki aktivitas katalitik. 

2. Co-faktor: zat yang dibutuhkan oleh apoenzim untuk melakukan 

reaksi katalitik. 

3. Substrat: molekul protein yang akan dicerna oleh protease. 

4. Situs aktif: bagian enzim yang berinteraksi dengan substrat dan 

mengkatalisis reaksi pecahan peptida. 

5. Gugus fungsi asam dan basa: bagian situs aktif yang terdiri dari asam 

dan basa yang bekerja sama untuk memecah ikatan peptida. 

6. Bagian hidrofobik: bagian enzim yang memiliki afinitas terhadap zat 

yang tidak larut dalam air. 

7. Bagian hidrofilik: bagian enzim yang memiliki afinitas terhadap zat 

yang larut dalam air. 

Komponen-komponen ini bekerja sama untuk memfasilitasi 
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reaksi katalitik dan mempertahankan bentuk dan stabilitas molekul 

protease. 

Protease adalah enzim yang memecah protein menjadi asam 

amino, sehingga tidak ada asam amino khusus yang merupakan 

penyusun protease. Protease terdiri dari sekumpulan polipeptida yang 

dibentuk oleh urutan asam amino tertentu. Urutan asam amino ini 

menentukan bentuk dan aktivitas enzim. Beberapa jenis protease 

memiliki urutan asam amino yang hampir sama dan memiliki fungsi 

yang serupa, tetapi setiap jenis protease memiliki urutan asam amino 

yang unik dan khas yang menentukan aktivitas dan afinitas terhadap 

substrat tertentu. 

Berat molekul protease bervariasi tergantung pada jenis 

protease. Beberapa jenis protease memiliki berat molekul sekitar 50-

80 kDa, sedangkan jenis lain memiliki berat molekul yang lebih besar, 

sekitar 200-300 kDa. Dalam beberapa kasus, protease terdiri dari 

beberapa subunit yang membentuk kompleks molekuler yang lebih 

besar, yang meningkatkan berat molekul total. Namun, berat molekul 

protease secara umum tidak dapat ditentukan secara pasti tanpa 

mengetahui jenis protease tertentu. 

Beberapa jenis protease membutuhkan koenzim atau kofaktor 

untuk menjalankan aktivitas katalitik mereka. Koenzim adalah molekul 

organik yang membantu enzim dalam melakukan reaksi katalitik, 

sedangkan kofaktor adalah molekul anorganik yang berperan sebagai 

katalis. Berikut adalah beberapa jenis koenzim dan kofaktor yang 

berperan dalam aktivitas protease: 

1. Ion magnesium (Mg2+): berfungsi sebagai kofaktor dan membantu 

menjaga stabilitas situs aktif protease. 

2. Asam amino seperti lisin dan histidin: berfungsi sebagai gugus 

fungsi pada situs aktif protease dan membantu memecah ikatan 

peptida. 

3. Zink (Zn2+): berfungsi sebagai kofaktor dan membantu menjaga 

stabilitas struktur protease dan meningkatkan aktivitas enzim. 

4. Vitamin B6 seperti piridoksin: berfungsi sebagai koenzim dan 

membantu memodulasi aktivitas protease. 
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Koenzim dan kofaktor tersebut tidak ada pada semua jenis 

protease dan jumlahnya bervariasi tergantung pada jenis protease. 

Keberadaan dan konsentrasi koenzim dan kofaktor ini sangat penting 

untuk memahami bagaimana protease bekerja dan bagaimana 

memodifikasi atau memodelkan aktivitas enzim. 

 

C. MEKANISME KERJA ENZIM 
Mekanisme kerja protease melibatkan proses hidrolisis ikatan 

peptida (yang terdiri dari urutan asam amino) pada substrat protein. 

Protease memiliki situs aktif yang terdiri dari gugus asam amino yang 

dapat menahan dan memecah ikatan peptida. Berikut adalah beberapa 

tahap mekanisme kerja protease: 

1. Binding atau pengikatan dengan substrat: Protease berikatan 

dengan substrat protein melalui interaksi kovalen dan hidrofobik 

dengan gugus asam amino pada substrat. 

2. Konformasi transisi: Saat protease berikatan dengan substrat, 

protease mengalami perubahan konformasi (perubahan bentuk) 

yang memperkuat ikatan dengan substrat dan mempersiapkan situs 

aktif untuk melakukan hidrolisis. 

3. Hidrolisis ikatan peptida: Situs aktif protease memecah ikatan 

peptida antara dua asam amino dalam substrat. Protease memegang 

asam amino satu dan memecah ikatan peptida dengan mengubah 

konformasi dan memfasilitasi hidrolisis melalui aksi katalitik. 

4. Produk berikatan dengan situs aktif: Setelah hidrolisis ikatan 

peptida, produk (yaitu asam amino terpisah) berikatan dengan situs 

aktif protease. 

5. Pelepasan produk: Produk akhirnya dilepaskan dari protease 

setelah protease kembali ke bentuk semula dan siap untuk berikatan 

dengan substrat berikutnya. 

 Protease memainkan peran penting dalam berbagai proses 

biologis, seperti metabolisme, penyembuhan luka, dan respon imun. 

Mekanisme kerja protease sangat penting untuk dipahami untuk 

menentukan bagaimana protease dapat digunakan sebagai target 

terapi dan bagaimana aktivitas protease dapat dikendalikan. 
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1) Amilase 

Molekul amilase memiliki bentuk tridimensional yang terdiri 

dari rantai protein dengan struktur tertentu. Struktur molekul amilase 

memiliki dua bagian utama: (1) bagian aktif, yang berfungsi untuk 

mengkatalisis hidrolisis (pemecahan) molekul amilum, dan (2) bagian 

stabilisasi, yang membantu menjaga integritas molekul dan 

memastikan bagian aktif tetap aktif. Struktur molekul amilase juga 

mencakup beberapa situs ikatan substrat, yang memungkinkan 

molekul untuk berikatan dengan molekul amilum dan memulai proses 

hidrolisis. 

Amilase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah molekul 

amilum menjadi gula sederhana. Amilase terdiri dari beberapa 

komponen utama, yaitu: 

1. Rantai protein: Amilase adalah protein yang memiliki satu atau lebih 

rantai peptida yang membentuk struktur tridimensional tertentu. 

2. Situs aktif: Situs aktif adalah bagian dari amilase yang berfungsi 

sebagai bagian yang bertanggung jawab untuk mengkatalisis 

hidrolisis molekul amilum. 

3. Domain stabilisasi: Domain stabilisasi memastikan integritas 

molekul dan memastikan bahwa situs aktif tetap aktif dan siap untuk 

berinteraksi dengan molekul amilum. 

4. Situs ikatan substrat: Situs ikatan substrat memungkinkan molekul 

amilase untuk berikatan dengan molekul amilum dan memulai 

proses hidrolisis. 

Enzim amilase membutuhkan beberapa kofaktor dan koenzim 

untuk berfungsi dengan efisien. Koenzim dan kofaktor yang membantu 

enzim amilase meliputi: 

1. Ion kalsium (Ca2+): Ion kalsium memainkan peran penting dalam 

menstabilkan struktur molekul amilase dan memastikan aktivitas 

enzim tetap optimal. 

2. Ion magnesium (Mg2+): Ion magnesium juga dapat memainkan 

peran penting dalam menstabilkan struktur molekul amilase dan 

memfasilitasi interaksi antara molekul amilum dan situs aktif. 
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3. Asam H+: Asam H+ membantu memastikan kondisi asam yang 

optimal untuk aktivitas enzim amilase. 

4. Koenzim: Koenzim seperti NAD+ atau NADP+ dapat membantu 

menyediakan energi yang diperlukan untuk proses hidrolisis yang 

dilakukan oleh enzim amilase. 

Secara umum, kofaktor dan koenzim yang membantu enzim 

amilase berfungsi untuk memastikan kondisi optimal bagi aktivitas 

enzim dan memfasilitasi interaksi antara enzim dan substrat. 

Sisi aktif dari amilase tidak terdiri dari satu asam amino 

tertentu, melainkan terdiri dari sekumpulan asam amino yang 

membentuk situs aktif pada molekul amilase. Situs aktif tersebut 

berfungsi sebagai bagian dari molekul amilase yang bertanggung jawab 

untuk mengkatalisis hidrolisis molekul amilum. 

Asam amino yang membentuk situs aktif dalam molekul 

amilase biasanya memiliki gugus fungsional seperti gugus hidroksil dan 

gugus amida yang memungkinkan interaksi dengan molekul amilum 

dan memfasilitasi proses hidrolisis. 

Walaupun asam amino spesifik yang membentuk situs aktif 

dalam molekul amilase dapat berbeda antar jenis amilase, namun 

umumnya situs aktif tersebut memiliki struktur yang sama yaitu 

sebuah pocket yang memungkinkan substrat berikatan dan melakukan 

hidrolisis. 

Mekanisme kerja amilase adalah sebagai berikut: 

1. Ikatan substrat: Molekul amilase berikatan dengan molekul amilum 

pada situs ikatan substrat pada molekul amilase. 

2. Hidrolisis: Setelah berikatan, molekul amilum mengalami hidrolisis 

dengan bantuan situs aktif pada molekul amilase. Hidrolisis 

memecah ikatan glikosidik antar monomer glukosa dalam molekul 

amilum dan membentuk gula sederhana seperti glukosa dan 

maltosa. 

3. Energi aktivasi: Proses hidrolisis membutuhkan energi aktivasi 

untuk memecah ikatan glikosidik. Koenzim seperti NAD+ atau NADP+ 

dapat membantu menyediakan energi yang diperlukan. 
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4. Regenerasi situs aktif: Setelah hidrolisis selesai, situs aktif dalam 

molekul amilase siap untuk berikatan dengan molekul amilum lain 

dan melanjutkan proses hidrolisis 

Secara umum, mekanisme kerja amilase melibatkan ikatan 

antara molekul amilase dan molekul amilum, hidrolisis molekul amilum 

dengan bantuan situs aktif, dan regenerasi situs aktif setelah hidrolisis 

selesai. Proses ini terus berulang selama ada molekul amilum yang 

tersedia untuk berikatan dengan molekul amilase. 

2) Selulase 

Enzim selulase memiliki bentuk tridimensional yang kompleks 

dan spesifik, yang dikenal sebagai struktur tertentu atau tertiary 

structure. Struktur ini terdiri dari beberapa domain protein yang saling 

berinteraksi dan membentuk sebuah situs aktif. Situs aktif ini 

merupakan bagian dari molekul enzim yang berinteraksi dengan 

substrate, atau bahan baku yang akan diolah oleh enzim. Bentuk dan 

struktur molekul enzim selulase memainkan peran penting dalam 

menentukan kecepatan dan efisiensi dalam mengubah substrate 

menjadi produk akhir. 

Enzim selulase biasanya tidak bekerja sendiri, tetapi 

membutuhkan bantuan dari beberapa komponen lain, seperti koenzim 

dan kofaktor, untuk melakukan reaksi dengan efisiensi dan kecepatan 

yang optimal. Koenzim adalah molekul organik kecil yang bekerja sama 

dengan enzim dan membantu proses kimia. Kofaktor adalah molekul 

anorganik, seperti ion logam, yang membantu enzim bekerja dengan 

cara mengubah konformasi molekul enzim atau memfasilitasi reaksi 

kimia. 

Pada enzim selulase, kofaktor yang sering digunakan adalah ion 

logam seperti kalsium, magnesium, atau mangan. Koenzim yang 

membantu kerja enzim selulase adalah NAD+ atau NADP+. Kedua 

komponen ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi reaksi 

kimia yang dilakukan oleh enzim selulase. 

Struktur primer dari selulase adalah urutan asam amino yang 

membentuk rantai polipeptida dari enzim. Struktur primer ini 

ditentukan oleh sekuens DNA yang mensintesis enzim, dan 
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mempengaruhi struktur sekunder dan tersier dari enzim. Struktur 

primer adalah dasar untuk memahami bagaimana enzim bekerja dan 

bagaimana enzim ini bisa dioptimalkan melalui mutasi atau modifikasi. 

Struktur primer dapat dianalisis dengan berbagai teknik seperti 

sekuensing DNA, sintesis sintesis protein, dan analisis cairan 

kromatografi. Hasil dari analisis ini dapat membantu untuk memahami 

bagaimana enzim selulase berinteraksi dengan substrate dan 

memfasilitasi reaksi kimia yang menghasilkan produk akhir. Analisis 

struktur primer juga dapat membantu untuk memahami bagaimana 

enzim ini bisa dioptimalkan untuk aplikasi industri atau biomedis. 

Mekanisme kerja enzim selulase adalah melalui proses katalisis 

yang mempercepat reaksi pemecahan selulosa menjadi glukosa dan 

menghasilkan produk akhir. Enzim selulase memiliki situs aktif yang 

terdiri dari gugus fungsional seperti asam amino karboksilat dan gugus 

amida, yang membentuk hidrogen dan ikatan hidrogen. Situs aktif ini 

berinteraksi dengan substrate selulosa dan memfasilitasi proses 

hidrolisis, yaitu memotong ikatan glikosidik yang membentuk selulosa. 

Proses hidrolisis ini berlangsung melalui serangkaian tahap, 

dimulai dengan berikatan antara situs aktif enzim dengan substrate 

selulosa, selanjutnya terjadi reaksi kimia antara situs aktif dan 

substrate, yang menghasilkan produk akhir seperti glukosa. Proses 

hidrolisis ini dikatalisis oleh enzim selulase, yang mempercepat reaksi 

dan meningkatkan efisiensi dalam mengubah substrate menjadi 

produk akhir. Enzim selulase memainkan peran penting dalam proses 

fermentasi selulosa dan dalam industri pembuatan gula, dan suplemen 

nutrisi. Kecepatan dan efisiensi kerja enzim selulase dapat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor seperti pH, suhu, dan konsentrasi koenzim dan 

kofaktor. 
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A. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KERJA 
ENZIM 

Suhu: Suhu yang tepat sangat penting bagi aktivitas enzim. Suhu 

yang terlalu rendah dapat memperlambat reaksi, sedangkan suhu yang 

terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan struktur enzim dan 

mengurangi aktivitas enzim. Enzim adalah protein yang memfasilitasi 

reaksi kimia dalam sel. Enzim memiliki suhu optimal yang berbeda-

beda untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Suhu yang terlalu 

tinggi atau terlalu rendah dapat menurunkan aktivitas enzim, bahkan 

mematikan enzim secara total. Ini karena suhu mempengaruhi struktur 

tridimensional enzim, yang pada gilirannya mempengaruhi aktivitas 

enzim. 

Mekanisme yang mendasari pengaruh suhu pada aktivitas enzim 

adalah denaturasi protein. Pada suhu tinggi, energi tambahan yang 

disediakan dapat mempengaruhi ikatan hidrogen dan ikatan peptida 

dalam struktur enzim, menyebabkan struktur tridimensional enzim 

berubah dan menjadi tidak stabil. Ini disebut denaturasi protein, dan 

enzim yang telah terdenaturasi tidak lagi dapat menjalankan fungsinya 

dengan efisien. 

Suhu rendah dapat mempengaruhi aktivitas enzim dengan 

memperlambat gerakan molekul, termasuk gerakan enzim dan 

substrat. Gerakan yang lambat ini dapat menurunkan tingkat 

kolaborasi antara enzim dan substrat, sehingga reaksi kimia yang 

dilakukan oleh enzim menjadi lebih lambat atau bahkan terhenti. 

Secara keseluruhan, suhu sangat mempengaruhi aktivitas enzim 

karena mempengaruhi struktur dan gerakan molekul enzim. Suhu 

optimal yang berbeda untuk setiap enzim menunjukkan betapa 

pentingnya kondisi suhu dalam menjalankan aktivitas enzim dengan 

efisien. 

Keasaman (pH): pH juga mempengaruhi aktivitas enzim. Setiap 

enzim memiliki pH optimum yang berbeda-beda, dan perubahan pH 

yang signifikan dapat menyebabkan kerusakan struktur enzim dan 

mengurangi aktivitas enzim. Seperti suhu, pH juga dapat 
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mempengaruhi aktivitas enzim. Setiap enzim memiliki pH optimal yang 

berbeda-beda, dan variasi pH yang signifikan dapat menurunkan atau 

bahkan mematikan aktivitas enzim. 

pH adalah ukuran keasaman atau kebasaan dari suatu sistem. 

Variasi pH dapat mempengaruhi struktur tridimensional enzim dan 

interaksi antara enzim dan substrat. Pada pH yang tidak optimal, ion 

hidrogen dapat mengikat asam amino pada enzim, menyebabkan 

perubahan pada struktur enzim dan menurunkan aktivitas enzim. 

Seperti suhu, denaturasi protein juga terjadi pada pH yang tidak 

optimal. Pada pH yang terlalu asam atau terlalu basa, ikatan peptida 

dalam struktur enzim dapat terpengaruh, menyebabkan struktur enzim 

berubah dan menjadi tidak stabil. Enzim yang telah terdenaturasi tidak 

lagi dapat menjalankan fungsinya dengan efisien. 

Konsentrasi Substrat: Konsentrasi substrat sangat 

mempengaruhi aktivitas enzim. Semakin banyak substrat tersedia, 

semakin banyak enzim yang bekerja dan semakin cepat reaksi terjadi. 

Enzim adalah protein yang memfasilitasi reaksi kimia di dalam sel dan 

memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan reaksi. Aktivitas 

enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

konsentrasi substrat. Berikut adalah mekanisme pengaruh konsentrasi 

substrat terhadap aktivitas enzim: 

Teori Aktivasi Energi: Menurut teori ini, substrat harus memiliki energi 

tertentu untuk memulai reaksi kimia dengan enzim. Peningkatan 

konsentrasi substrat akan meningkatkan jumlah molekul yang 

memiliki energi yang tepat dan sehingga akan meningkatkan kecepatan 

reaksi. 

Teori Lock and Key: Menurut teori ini, substrat berikatan dengan enzim 

di situs aktif, membentuk kompleks enzim-substrat. Peningkatan 

konsentrasi substrat akan meningkatkan jumlah substrat yang tersedia 

untuk berikatan dengan enzim dan sehingga akan meningkatkan 

kecepatan reaksi. 

Teori Pelampung: Menurut teori ini, substrat berikatan dengan enzim 
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di situs aktif dan membentuk kompleks enzim-substrat. Peningkatan 

konsentrasi substrat akan meningkatkan jumlah kompleks enzim-

substrat yang terbentuk dan sehingga akan meningkatkan kecepatan 

reaksi. 

Ketiga teori ini menjelaskan bahwa peningkatan konsentrasi substrat 

akan meningkatkan jumlah substrat yang tersedia untuk berikatan 

dengan enzim dan sehingga akan meningkatkan kecepatan reaksi. 

Namun, peningkatan konsentrasi substrat hanya akan berpengaruh 

pada suatu titik tertentu, yaitu titik dimana semua situs aktif pada 

enzim telah terisi oleh substrat. Setelah titik tersebut, peningkatan 

konsentrasi substrat tidak akan berpengaruh pada aktivitas enzim. 

Kesimpulannya, konsentrasi substrat memegang peran penting dalam 

menentukan aktivitas enzim. Peningkatan konsentrasi substrat akan 

meningkatkan kecepatan reaksi hingga titik tertentu, setelah itu tidak 

akan berpengaruh pada aktivitas enzim. 

Konsentrasi Enzim: Konsentrasi enzim juga mempengaruhi 

aktivitas enzim. Semakin banyak enzim yang tersedia, semakin banyak 

substrat yang dapat diolah dan semakin cepat reaksi terjadi. Pengaruh 

Konsentrasi Enzim Terhadap Aktifitas Enzim 

Konsentrasi enzim juga memegang peran penting dalam 

menentukan aktivitas enzim. Peningkatan konsentrasi enzim akan 

meningkatkan jumlah enzim yang tersedia untuk berikatan dengan 

substrat dan sehingga akan meningkatkan kecepatan reaksi. Ini karena 

semakin banyak enzim yang tersedia, maka semakin banyak substrat 

yang dapat berikatan dengan enzim dan menghasilkan produk. 

Namun, peningkatan konsentrasi enzim tidak selalu mengarah 

pada peningkatan aktivitas enzim. Pada titik tertentu, jumlah substrat 

mungkin menjadi limitasi dalam reaksi dan peningkatan konsentrasi 

enzim tidak akan berpengaruh pada aktivitas enzim. 

 

Kesimpulannya, konsentrasi enzim juga memegang peran 

penting dalam menentukan aktivitas enzim. Peningkatan konsentrasi 
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enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi hingga titik tertentu, 

setelah itu akan bergantung pada konsentrasi substrat yang tersedia. 

Inhibitor: Inhibitor adalah bahan yang dapat menghambat 

aktivitas enzim. Inhibitor dapat memblokir aktivitas enzim dengan 

berinteraksi dengan bagian aktif enzim atau dengan mempengaruhi 

struktur enzim. Inhibitor adalah zat yang dapat mempengaruhi kerja 

enzim dengan cara menghambat atau membatasi aktivitas enzim. 

Inhibitor dapat berfungsi dengan berbagai cara, dan beberapa 

mekanisme yang umum meliputi: 

Inhibisi Kompeititif: Inhibitor ini berikatan dengan situs aktif 

enzim, membentuk kompleks inhibitor-enzim. Kompleks ini 

menghalangi substrat untuk berikatan dengan situs aktif dan sehingga 

membatasi aktivitas enzim. Inhibisi kompetitif dapat diatasi dengan 

meningkatkan konsentrasi substrat. 

Inhibisi Non-Kompetitif: Inhibitor ini berikatan dengan enzim di 

situs lain selain situs aktif dan mengubah bentuk enzim sehingga situs 

aktif tidak dapat berfungsi dengan baik. Inhibisi non-kompetitif tidak 

dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat. 

Inhibisi Suntikan: Inhibitor ini mengikat enzim dengan cara 

membentuk ikatan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan. Inhibisi 

suntikan menyebabkan enzim tidak dapat berfungsi sama sekali dan 

tidak dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat. 

Inhibisi Alostere: Inhibitor ini berikatan dengan enzim dan 

mengubah bentuk enzim sehingga situs aktif tidak dapat berfungsi 

dengan baik. Inhibisi alostere tidak dapat diatasi dengan meningkatkan 

konsentrasi substrat. 

Kesimpulannya, inhibitor dapat mempengaruhi kerja enzim 

dengan berbagai cara, meliputi inhibisi kompetitif, non-kompetitif, 

suntikan, dan alostere. Inhibitor dapat membatasi aktivitas enzim 

dengan berikatan dengan enzim atau mengubah bentuk enzim. 
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Kofaktor dan Ionen Metal: Beberapa enzim memerlukan kofaktor 

seperti vitamin atau ion metal untuk menjalankan fungsinya. 

Kekurangan kofaktor atau ion metal dapat mengurangi atau 

menghambat aktivitas enzim. Kofaktor adalah zat yang dibutuhkan oleh 

enzim untuk berfungsi dengan baik. Kofaktor dapat berupa ion logam 

seperti magnesium, ion-ion organik seperti adenosin trifosfat (ATP), 

atau molekul organik yang lebih kompleks seperti koenzim. Kofaktor 

dapat mempengaruhi kerja enzim dengan berbagai cara, dan beberapa 

mekanisme yang umum meliputi: 

Kofaktor Ekstrinsik: Kofaktor ekstrinsik adalah zat yang harus 

ditambahkan ke sistem untuk memfasilitasi aktivitas enzim. Kofaktor 

ekstrinsik dapat membentuk ikatan dengan enzim atau dengan substrat 

untuk memfasilitasi reaksi. 

Kofaktor Intrinsik: Kofaktor intrinsik adalah bagian dari enzim 

yang memegang peran penting dalam aktivitas enzim. Kofaktor 

intrinsik dapat berupa bagian dari enzim yang berperan sebagai katalis 

atau menstabilkan bentuk enzim. 

Kofaktor Prostetik: Kofaktor prostetik adalah zat yang berikatan 

dengan enzim dan memegang peran penting dalam aktivitas enzim. 

Kofaktor prostetik dapat memfasilitasi reaksi dengan membentuk 

ikatan dengan substrat atau dengan membentuk ikatan dengan bagian 

lain dari enzim. 

Kesimpulannya, kofaktor mempengaruhi kerja enzim dengan 

memfasilitasi reaksi enzimatik. Kofaktor dapat berupa kofaktor 

ekstrinsik, intrinsik, atau prostetik dan dapat membentuk ikatan 

dengan enzim atau dengan substrat untuk memfasilitasi reaksi. 

Lingkungan: Faktor lingkungan seperti cahaya, udara, dan kelembaban 

dapat mempengaruhi aktivitas enzim. 
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B. KARAKTERISASI ENZIM 
Karakterisasi enzim adalah proses identifikasi dan mengukur 

sifat-sifat spesifik sebuah enzim. Tujuannya adalah untuk memahami 

bagaimana enzim bekerja dan bagaimana sifat-sifat ini mempengaruhi 

aktivitas dan stabilitas enzim. 

Beberapa sifat yang biasanya dikarakterisasi pada enzim adalah 

kecepatan reaksi, suhu optimum, pH optimum, konsentrasi optimum, 

stabilitas termal, dan stabilitas pH. Informasi ini sangat penting bagi 

aplikasi enzim dalam industri, seperti produksi bahan makanan dan 

farmasi. 

Langkah-Langkah Karakterisasi Enzim 

Enzim adalah protein biologis yang memfasilitasi reaksi kimia 

dalam sel. Karena peran penting mereka, enzim sering digunakan 

dalam berbagai aplikasi industri, seperti pembuatan makanan dan 

obat-obatan. Sebelum enzim digunakan untuk tujuan tertentu, perlu 

dilakukan karakterisasi untuk memastikan bahwa enzim tersebut 

sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Berikut adalah langkah-

langkah dasar dalam karakterisasi enzim: 

Identifikasi Enzim: Pertama, enzim harus dikarakterisasi secara 

visual untuk memastikan bahwa itu adalah enzim yang benar. Ini bisa 

dilakukan dengan membandingkan sample enzim dengan enzim yang 

sudah dikenal dan memastikan bahwa mereka memiliki sifat yang 

sama. 

Uji Aktivitas Enzim: Langkah selanjutnya adalah mengukur 

aktivitas enzim. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode kimia 

atau spektrofotometri untuk menentukan jumlah substrat yang 

dikonsumsi oleh enzim dalam waktu tertentu. 

Uji Stabilitas Enzim: Setelah aktivitas enzim diketahui, stabilitas 

enzim harus diuji untuk memastikan bahwa enzim tetap aktif dalam 

kondisi yang berbeda. Ini bisa dilakukan dengan mengubah suhu, pH, 

dan konsentrasi substrat dan melihat bagaimana enzim bereaksi. 

Uji Optimalitas Kondisi: Setelah stabilitas enzim diuji, kondisi 

optimal untuk aktivitas enzim harus ditentukan. Ini bisa dilakukan 
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dengan mengubah satu faktor pada suatu waktu dan melihat 

bagaimana aktivitas enzim berubah. 

Uji Inhibisi: Inhibisi enzim adalah faktor yang dapat 

mempengaruhi aktivitas enzim. Oleh karena itu, uji inhibisi harus 

dilakukan untuk memastikan bahwa enzim tidak terhambat oleh 

bahan-bahan tertentu. 

Uji Kemampuan Enzim: Terakhir, kemampuan enzim harus diuji 

dengan melihat bagaimana enzim bereaksi dengan substrat yang 

berbeda. Ini akan membantu untuk memastikan bahwa enzim yang 

dikarakterisasi sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 

Prosedur karakterisasi enzim meliputi metode kuantitatif seperti 

Enzymatic Activity Assay, thermo-stability assay, dan pH stability assay. 

Hasil dari karakterisasi enzim akan membantu dalam memahami 

mekanisme kerja enzim dan membantu dalam meningkatkan aktivitas 

dan stabilitas enzim selama aplikasi. 

C. PEMURNIAN ENZIM 
Pemurnian enzim adalah proses untuk memperoleh enzim yang 

terbebas dari komponen-komponen lain. Pada enzim ekstrak kasar 

diperkirakan masih ada jenis protein lain selain enzim yang ada pada 

sampel. Tujuan dari pemurnian enzim adalah untuk meningkatkan 

aktifitas enzim. 

Langkah pertama dalam pemurnian enzim adalah: 

melakukan ekstraksi dari sumber enzim. Ini bisa dilakukan dengan 

menggunakan pelarut tertentu atau dengan memecah sel dan 

memisahkan enzim dari komponen lain. 

Sentrifugasi: Setelah ekstraksi, enzim dapat dicentrifugasi untuk 

memisahkan enzim dari komponen lain seperti sel, nukleus, dan 

organel. 

Adsorpsi: Adsorpsi menggunakan media penukar ion adalah metode 

lain untuk memisahkan enzim. Enzim dapat dibinding pada media 

penukar ion dan kemudian dipisahkan dari komponen lain dengan 
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sentrifugasi atau filtrasi. 

Chromatography: Chromatography adalah metode utama yang 

digunakan dalam pemurnian enzim. Ini bisa dilakukan dengan 

menggunakan chromatography ion-exchange, chromatography 

afinitas, atau chromatography gel permeasi. Dalam chromatography, 

enzim dapat dipisahkan dari komponen lain berdasarkan perbedaan 

sifat kimia dan fisika. 

Dialysis: Dialysis adalah metode lain yang digunakan dalam pemurnian 

enzim. Dalam dialysis, enzim ditempatkan dalam sel dialysis dan 

dialysis memisahkan enzim dari komponen lain berdasarkan 

perbedaan ukuran molekul. 

Fraktionasi Protein: Fraktionasi protein adalah metode lain yang 

digunakan dalam pemurnian enzim. Dalam fraktionasi protein, enzim 

dipisahkan dari komponen lain dengan menggunakan teknik seperti 

elektroforesis, ultrafiltration, atau sedimentasi. 

Purifikasi Berulang: Langkah terakhir dalam pemurnian enzim adalah 

melakukan purifikasi berulang dengan menggunakan metode yang 

berbeda. Ini akan memastikan bahwa enzim yang diperoleh adalah 

murni dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 

D. PRODUKSI ENZIM DALAM SKALA 
LABORATORIUM 

Enzim adalah protein biologis yang memainkan peran penting 

dalam berbagai proses biokimia. Dalam beberapa aplikasi, enzim harus 

dalam bentuk yang murni dan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk 

digunakan dengan efektif. Oleh karena itu, produksi enzim dalam skala 

laboratorium menjadi penting. Berikut adalah langkah-langkah teknis 

yang biasanya digunakan dalam produksi enzim dalam skala 

laboratorium: 

Seleksi Sumber Enzim: Langkah pertama dalam produksi enzim 

adalah memilih sumber enzim yang sesuai. Ini bisa berupa sel mikroba, 

tumbuhan, atau hewan. Sumber enzim harus dipilih berdasarkan 

ketersediaan, ketersediaan enzim yang diinginkan, dan biaya produksi. 
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Pemeliharaan Sumber Enzim: Setelah sumber enzim dipilih, sumber 

tersebut harus dipelihara dengan baik agar enzim yang diperoleh 

dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik. 

Produksi enzim dari mikroba secara komersial melibatkan 

berbagai langkah dan tahapan yang sangat penting untuk menjamin 

kualitas dan efisiensi produksi enzim. Proses produksi enzim 

melibatkan beberapa tahapan, yaitu: Seleksi Mikroba: Tahap awal 

adalah menentukan spesies mikroba yang cocok untuk produksi enzim. 

Mikroba yang digunakan harus memiliki kapasitas untuk memproduksi 

enzim dengan konsentrasi dan aktivitas yang tinggi. Kultur Mikroba: 

Setelah menentukan spesies mikroba, tahap selanjutnya adalah 

menumbuhkan mikroba menggunakan teknik kultur. Proses ini 

menggunakan media kultur yang dapat memfasilitasi pertumbuhan 

dan produksi enzim oleh mikroba. Ekstraksi Enzim: Setelah mikroba 

tumbuh, enzim harus diekstrak dari hasil kultur. Proses ekstraksi enzim 

menggunakan teknik-teknik seperti sentrifugasi, filtrasi, dan 

penguapan. Purifikasi Enzim: Setelah diekstraksi, enzim harus 

dipurifikasi untuk memastikan kualitas dan efisiensi enzim. Proses 

purifikasi enzim menggunakan berbagai teknik seperti kromatografi, 

filtrasi, dan sentrifugasi. Stabilisasi Enzim: Setelah dipurifikasi, enzim 

harus dalam kondisi stabil sebelum dikemas dan dijual. Proses 

stabilisasi enzim menggunakan teknik seperti pengemasan dalam 

kondisi dingin atau penambahan stabilizer. 

Melalui proses produksi enzim secara komersial yang sangat 

detail dan hati-hati, enzim dapat diproduksi dalam jumlah besar dan 

memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini memungkinkan industri dan 

aplikasi lain untuk menggunakan enzim dengan efisiensi dan hasil yang 

optimal. 

Ekstraksi Enzim: Langkah berikutnya adalah melakukan 

ekstraksi enzim dari sumber enzim. Ini bisa dilakukan dengan 

menggunakan pelarut tertentu atau dengan memecah sel dan 

memisahkan enzim dari komponen lain. 

Optimasi Kondisi Ekstraksi: Setelah ekstraksi, kondisi ekstraksi 

harus dioptimalkan untuk memastikan enzim yang diperoleh dalam 

jumlah yang cukup dan berkualitas baik. Kondisi ekstraksi seperti pH, 
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suhu, waktu ekstraksi, dan konsentrasi pelarut harus dioptimalkan. 

Pemurnian Enzim: Langkah berikutnya adalah melakukan 

pemurnian enzim. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode 

seperti chromatography, dialysis, atau fraktionasi protein. 

Stabilisasi Enzim: Setelah pemurnian, enzim harus dalam bentuk 

stabil agar dapat digunakan dengan efektif. Stabilisasi enzim bisa 

dilakukan dengan menambahkan stabilizer seperti glycerol atau 

denaturan seperti urea. Penyimpanan Enzim: Langkah terakhir adalah 

menyimpan enzim dengan baik agar dapat digunakan dengan efektif 

pada waktu yang akan datang. Enzim harus disimpan pada suhu yang 

sesuai dan den 

E. IMOBILISASI ENZIM 
Imobilisasi enzim adalah proses pengikatan atau pembuatan 

enzim tetap pada suatu media tertentu sehingga enzim tersebut dapat 

mempertahankan aktivitasnya dalam jangka waktu yang lama. Proses 

ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi dari enzim 

selama proses reaksi, sehingga mempermudah pengendalian dan 

pemantauan proses. 

Prosedur imobilisasi enzim dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, seperti adsorpsi, entrapment, dan covalent binding. Pada 

prosedur adsorpsi, enzim dikikatkan pada suatu permukaan padat 

melalui interaksi fisik antara enzim dan permukaan. Pada entrapment, 

enzim dikandung dalam matriks polimer seperti gel kasar atau 

membran semipermeabel. Sedangkan pada covalent binding, enzim 

dikikatkan secara kovalen pada suatu bahan dengan menggunakan 

ikatan kimia seperti ikatan peptida. 

Proses imobilisasi enzim dapat meningkatkan stabilitas enzim 

dan mempermudah proses pengendalian dan pemantauan. Selain itu, 

proses ini juga memiliki beberapa keuntungan lain seperti 

memperpanjang umur enzim, mempermudah pemisahan dan 

pemurnian enzim, dan memperkecil biaya produksi. Namun, proses 

imobilisasi juga memiliki beberapa hambatan, seperti mempengaruhi 

aktivitas enzim dan memerlukan biaya tambahan untuk membuat 

media imobilisasi. 
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Imobilisasi enzim selulase adalah proses pengikatan enzim 

selulase pada suatu bahan carrier, seperti resin, gel, atau partikel 

polimer. Tujuan dari imobilisasi enzim selulase adalah untuk 

meningkatkan stabilitas, kerapatan, dan reusabilitas enzim selulase. 

Berikut adalah beberapa prosedur kerja imobilisasi enzim selulase: 

1. Pemilihan bahan carrier: bahan carrier harus memiliki sifat yang 

cocok untuk pengikatan enzim, seperti memiliki permukaan yang 

besar dan memiliki sifat ionik dan non-ionik yang cocok untuk 

pengikatan enzim. 

2. Pembersihan enzim: enzim selulase harus dibersihkan dari 

kontaminan lainnya sebelum diproses dengan menggunakan teknik 

purifikasi seperti filtrasi, sentrifugasi, atau chromatography. 

3. Adsorpsi enzim: enzim selulase dapat diadsorpsikan pada bahan 

carrier dengan berbagai metode, seperti ion exchange, adsorpsi fisik, 

atau adsorpsi kovalen. 

4. Penentuan konsentrasi enzim: setelah proses adsorpsi, konsentrasi 

enzim selulase pada bahan carrier harus ditentukan untuk 

memastikan jumlah enzim yang dibutuhkan untuk proses produksi. 

5. Uji aktivitas enzim: setelah imobilisasi, aktivitas enzim selulase 

harus dicari untuk memastikan bahwa proses imobilisasi tidak 

mempengaruhi aktivitas enzim. 

6. Penyimpanan: bahan imobilisasi enzim selulase harus disimpan 

dalam kondisi yang baik dan dalam suhu yang sesuai untuk 

memastikan stabilitas dan aktivitas enzim. 

Ini adalah beberapa prosedur kerja dasar dalam imobilisasi 

enzim selulase. Prosedur ini harus dipelajari dan dilakukan dengan 

benar untuk memastikan hasil yang optimal dal am produksi enzim 

selulase secara komersial. Berbagai bahan carrier dapat digunakan 

untuk imobilisasi enzim selulase. Beberapa bahan carrier yang sering 

digunakan antara lain: 

1. Partikel silika: silika adalah material inorganic yang dapat 

digunakan sebagai bahan carrier untuk imobilisasi enzim. 

2. Alginat: Alginat merupakan polisakarida yang diproduksi oleh 

mikroba seperti gelombang laut dan banyak digunakan sebagai 

bahan carrier untuk imobilisasi enzim. 
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3. Kaporit: Kaporit adalah bahan inorganic yang dapat mengikat enzim 

melalui interaksi elektrostatik dan diproduksi dengan cara hidrolisis 

dari kapur. 

4. Poliacrilamida: Poliacrilamida adalah bahan polimer organik yang 

stabil dan tidak toksik yang dapat digunakan sebagai bahan carrier 

untuk imobilisasi enzim. 

5. Chitosan: Chitosan adalah polimer yang berasal dari chitin, yang 

merupakan salah satu polimer terbesar dalam alam. Chitosan 

memiliki sifat yang baik untuk imobilisasi enzim. 

Bahan carrier yang digunakan untuk imobilisasi enzim selulase 

harus memenuhi syarat-syarat seperti stabil, tidak toksik, mudah 

diproses dan dapat menjaga aktivitas enzim selama proses imobilisasi. 

F. PRODUKSI ENZIM 
Produksi enzim konvensional biasanya menggunakan mikroba 

sebagai sumber enzim dan melibatkan beberapa tahap proses produksi, 

seperti: 

1. Seleksi dan isolasi mikroba: Pertama, spesies mikroba yang memiliki 

aktivitas enzim tinggi dalam memproduksi enzim selulase harus 

dipilih. Kemudian, mikroba tersebut diambil dari sumber dan 

dikultur pada media yang sesuai. 

2. Optimasi kultur: Langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi 

kultur yang optimal untuk menghasilkan enzim selulase dalam 

jumlah besar. Kondisi yang perlu dioptimalkan meliputi suhu, pH, 

waktu kultur, dan konsentrasi nutrien. 

3. Produksi enzim: Setelah kondisi kultur optimal ditentukan, mikroba 

dikultur pada skala yang lebih besar untuk memproduksi enzim 

selulase. 

4. Isolasi dan purifikasi enzim: Setelah produksi, enzim selulase harus 

diambil dari media kultur dan dipisahkan dari komponen lain 

menggunakan teknik seperti pengendapan, filtrasi, dan 

chromatography. 

5. Konsentrasi dan stabilisasi enzim: Langkah akhir adalah 

mengkonsentrasi enzim selulase dan menstabilkannya sebelum 

dijual sebagai produk. 
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A. PENGGUNAAN ENZIM PADA INDUSTRI MAKANAN 
DAN MINUMAN 

Enzim memiliki banyak aplikasi dalam industri makanan, di 

antaranya: Produksi gula dan tepung: Enzim seperti amilase digunakan 

dalam proses produksi gula dan tepung dari pati. Enzim memecah pati 

menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa yang digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan gula dan tepung. 

Selain produksi makanan, enzim juga berperan pada produksi 

minuman seperti Enzim seperti pectinase digunakan dalam proses 

produksi jus dan minuman lainnya. Pectinase memecah pectin, sebuah 

bahan perekat yang terdapat dalam buah, menjadi gula dan 

meningkatkan kualitas dan tekstur minuman. 

Produksi makanan olahan juga dapat memanfaatkan enzim 

seperti protease dan lipase digunakan dalam proses produksi makanan 

olahan seperti keju, susu, dan daging olahan. Enzim memecah protein 

dan lemak menjadi bahan yang lebih mudah dicerna dan memperbaiki 

tekstur dan rasa makanan. 

Penstabil dan pengawet makanan: Enzim seperti catalase dan 

peroxidase digunakan sebagai pengawet alami dalam makanan seperti 

buah dan sayur. Enzim membantu memperlambat proses pembusukan 

dan mempertahankan warna dan tekstur makanan. 

Enzim juga dapat digunakan pada pembuatan bahan pangan 

fungsional: Enzim seperti lipase dan protease digunakan dalam proses 

pembuatan bahan pangan fungsional seperti protein isolate dan lemak 

nabati. 

Dengan aplikasi enzim dalam industri makanan, proses produksi 

menjadi lebih efisien, memperbaiki kualitas dan rasa makanan, dan 

membantu memenuhi kebutuhan bahan pangan yang berkelanjutan 

dan sehat. 
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B. PENGGUNAAN ENZIM INDUSTRI FARMASI 
Enzim memainkan peran penting dalam industri farmasi. 

Pemanfaatan enzim dalam industri farmasi diantaranya adalah untuk 

sintesis bahan baku, pemurnian bahan baku obat, penentuan kualitas 

produk, produk biologik dll. 

Pada sintesis bahan baku obat enzim digunakan dalam proses 

sintesis bahan baku obat untuk mempercepat reaksi dan meningkatkan 

efisiensi produksi. 

Pemurnian bahan baku obat enzim digunakan untuk 

memisahkan bahan baku obat dari komponennya yang tidak 

diinginkan, seperti impurities atau sisa reaksi. 

Selain itu enzim biasanya digunakan untuk penentuan kualitas 

produk: Enzim digunakan dalam tes laboratorium untuk menentukan 

kualitas produk obat dan memastikan bahwa produk tersebut sesuai 

dengan spesifikasi yang ditentukan. 

Produksi biologik: Enzim digunakan dalam produksi protein 

terapeutik, seperti insulin dan faktor pertumbuhan, untuk 

mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses produksi. 

Pemecahan obat: Enzim juga digunakan untuk memecah obat 

yang tidak terabsorpsi dengan baik, membantu meningkatkan 

efektivitas obat dan mengurangi efek samping. 

Enzim memainkan peran penting dalam berbagai proses industri 

farmasi dan membantu memastikan produksi obat yang efisien, 

berkualitas, dan aman untuk konsumen. 

 Ada banyak enzim yang digunakan dalam industri farmasi. 

Berikut adalah beberapa contoh enzim yang umum digunakan: 

Protease: Enzim ini digunakan dalam produksi obat-obatan yang 

mengandung protein, seperti insulin dan vaksin. Protease digunakan 

untuk memecah protein menjadi fragmen yang lebih kecil dan mudah 

diisolasi. 

Amylase: Enzim ini digunakan dalam produksi tablet obat, di 

mana amilase digunakan untuk membantu proses pencampuran dan 
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pembentukan tablet. 

Lipase: Enzim ini digunakan dalam produksi obat-obatan yang 

mengandung lipid, seperti beberapa jenis antibiotik dan obat 

kolesterol. Lipase digunakan untuk memecah lipid menjadi komponen 

yang lebih kecil dan mudah diisolasi. 

L-asparaginase: Enzim ini digunakan dalam pengobatan 

leukemia untuk menghilangkan asparagin dalam darah, yang 

dibutuhkan oleh sel kanker untuk tumbuh. 

Streptokinase: Enzim ini digunakan sebagai obat untuk 

membantu melarutkan bekuan darah pada pasien yang mengalami 

serangan jantung atau stroke. 

Hyaluronidase: Enzim ini digunakan dalam produksi obat-obatan 

yang mengandung asam hyaluronic, seperti obat anti-inflamasi dan 

obat penghilang rasa sakit. Hyaluronidase membantu memecah asam 

hyaluronic sehingga obat lebih mudah diserap oleh tubuh. 

Papain: Enzim ini digunakan dalam produksi obat-obatan topikal, 

seperti krim eksfoliasi kulit dan salep luka. Papain digunakan untuk 

memecah sel-sel kulit mati dan mempercepat proses penyembuhan 

luka. 

C. PENGGUNAAN ENZIM INDUSTRI TEKSTIL 
Enzim merupakan bahan aktif yang penting dalam industri 

tekstil. Enzim digunakan untuk mempercepat proses pembuatan serat, 

memperbaiki kualitas serat, dan mengurangi biaya produksi. Peran 

utama enzim dalam industri tekstil  diantaranya pada preatreatmen 

serat, pencucian serat, deformasi serat, finishing serat dan pemecahan 

serat. 

Pada pre-treatment serat enzim digunakan dalam proses 

pretreatment serat untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi 

pencucian serat dan menghilangkan zat pengotor seperti tanin dan 

lemak.  Pada proses pencucian serat enzim digunakan dalam proses 

pencucian serat untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi 

proses pencucian dan memperbaiki kualitas serat. 

Selain itu enzim juga digunakan pada deformasi serat. Enzim 
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digunakan dalam proses deformasi serat untuk mempercepat dan 

meningkatkan efisiensi proses deformasi dan memperbaiki kualitas 

serat. Pada finishing serat enzim digunakan dalam proses finishing 

serat untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses finishing 

dan memperbaiki kualitas serat. 

Langkah selanjutnya juga digunakan pada pemecahan serat. 

Enzim juga digunakan untuk memecah serat menjadi bahan baku yang 

dapat digunakan kembali dalam industri tekstil. 

Enzim memainkan peran penting dalam berbagai proses industri 

tekstil dan membantu memastikan produksi serat yang efisien, 

berkualitas, dan ramah lingkungan. Penggunaan enzim dalam industri 

tekstil juga membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan 

kualitas produk akhir. 

Enzim telah menjadi bahan penting pada industri tekstil karena 

kemampuannya untuk memodifikasi serat dan kain dalam berbagai 

cara yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh enzim yang 

digunakan dalam industri tekstil: 

Enzim amilase: Enzim ini digunakan untuk menghilangkan serat-

serat halus dari kain yang telah diproses, untuk menciptakan tekstur 

permukaan yang kasar atau untuk menciptakan efek batik pada kain. 

Enzim selulase: Enzim ini digunakan untuk menghilangkan serat 

halus pada permukaan kain selulosa, untuk membuat kain terlihat lebih 

halus, mengurangi kekasaran, dan meningkatkan kelembutan. Selulase 

juga dapat digunakan untuk membuat efek stone wash pada denim. 

Enzim laccase: Enzim ini digunakan untuk mewarnai kain dengan 

menggunakan pewarna alami seperti pewarna ekstrak tumbuhan. 

Laccase membantu pewarnaan dengan mengoksidasi senyawa 

pewarna dan mempercepat proses reaksi pewarnaan. 

Enzim protease: Enzim ini digunakan untuk menghilangkan 

protein yang menempel pada serat kain dan menghasilkan tekstur 

permukaan yang kasar atau efek batik pada kain. Enzim protease juga 

dapat digunakan untuk membuat kain lebih lentur dan menghilangkan 

kotoran yang menempel pada kain. 
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Enzim lipase: Enzim ini digunakan untuk memperbaiki 

kelembutan kain dan membuatnya lebih lentur. Lipase juga dapat 

digunakan untuk membersihkan noda minyak pada kain dan menjaga 

kain agar tetap terlihat bersih. 

Enzim pectinase: Enzim ini digunakan untuk memodifikasi serat 

kain selulosa, khususnya serat kapas, dengan cara memecah pektin 

yang menempel pada serat kain. Hal ini dapat membantu memperbaiki 

kelembutan dan merapikan permukaan serat kain. 

D. PENGOLAHAN LIMBAH 
Pemanfaatan enzim dalam pengolahan limbah merupakan salah 

satu solusi untuk mengatasi masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh 

limbah. Enzim memiliki kemampuan untuk memecah senyawa 

kompleks menjadi senyawa sederhana, sehingga dapat membantu 

dalam proses penguraian limbah. 

Ada beberapa jenis enzim yang digunakan dalam pengolahan 

limbah, seperti Cellulase untuk memecah selulosa dan hemiselulosa 

dalam limbah organik, protease untuk memecah protein, dan lipase 

untuk memecah lemak. Pemanfaatan enzim ini dapat mengurangi 

volume limbah, meningkatkan kualitas air buangan, dan meningkatkan 

produktivitas tanaman yang ditanam pada lahan yang telah diolah 

limbahnya. 

Enzim juga dapat digunakan dalam proses pengolahan limbah 

industri, seperti pabrik tekstil, pabrik makanan, dan pabrik minyak. 

Enzim membantu dalam mengurangi kandungan limbah yang 

berbahaya bagi lingkungan dan mempermudah proses pengolahan 

limbah menjadi bahan yang dapat diolah lebih lanjut. 

Meskipun pemanfaatan enzim dalam pengolahan limbah 

memiliki banyak keuntungan, masih perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk memastikan efektivitas dan keamanan dari pemanfaatan 

enzim tersebut. Namun, pemanfaatan enzim dalam pengolahan limbah 

merupakan solusi yang sangat potensial untuk mengatasi masalah 

lingkungan dan membuat lingkungan lebih hijau dan sehat. 
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Berikut adalah beberapa judul jurnal yang mengkaji tentang 

pemanfaatan jenis enzim untuk mengolah limbah: 

1. Application of Enzymes in the Treatment of Wastewater: A Review" 

- Jurnal ini mengkaji berbagai jenis enzim yang digunakan dalam 

pengolahan limbah air dan membahas tentang keuntungan dan 

keterbatasan dari pemanfaatan enzim tersebut. 

2. Evaluation of Protease Enzymes for the Treatment of Wastewater 

Containing Proteins" - Jurnal ini fokus pada pemanfaatan protease 

dalam pengolahan limbah yang mengandung protein dan mengkaji 

efektivitas dan stabilitas dari enzim tersebut. 

3. Lipase-Mediated Degradation of Used Cooking Oil in Wastewater 

Treatment" - Jurnal ini mengkaji pemanfaatan lipase dalam 

pengolahan limbah minyak goreng bekas dan membahas tentang 

potensi dan kinerja dari enzim tersebut. 

4. Cellulase Enzymes in the Treatment of Cellulosic Wastes: A Review" 

- Jurnal ini mengkaji pemanfaatan cellulase dalam pengolahan 

limbah selulosa dan membahas tentang keuntungan dan 

keterbatasan dari enzim tersebut. 

5. Enzymatic Treatment of Dye Wastewater: A Review" - Jurnal ini 

membahas tentang pemanfaatan enzim dalam pengolahan limbah 

warna dan mengkaji efektivitas dan stabilitas dari enzim yang 

digunakan. 

Semua jurnal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan enzim 

dalam pengolahan limbah memiliki potensi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas dari proses pengolahan limbah. Namun, masih 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keamanan 

dan efektivitas dari pemanfaatan enzim tersebut dalam jangka panjang. 

Berikut adalah beberapa jenis enzim yang dapat digunakan 

untuk pengolahan limbah: 

1. Cellulase: untuk memecah selulosa dan hemiselulosa dalam limbah 

organik seperti sampah rumah tangga dan sampah pertanian. 

2. Protease: untuk memecah protein dalam limbah industri seperti 

limbah pabrik makanan dan pabrik tekstil. 

3. Lipase: untuk memecah lemak dalam limbah industri seperti limbah 

minyak goreng dan limbah produk hewani. 
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4. Amilase: untuk memecah amid dalam limbah organik seperti 

sampah rumah tangga dan sampah pertanian. 

5. Fungal laccase: untuk memecah senyawa organik berbahaya dalam 

limbah industri seperti limbah pabrik cat dan plastik. 

6. Pectinase: untuk memecah pectin dalam limbah pertanian seperti 

sampah buah-buahan dan sayuran. 

Ketahui bahwa pemanfaatan enzim dalam pengolahan limbah 

masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan 

efektivitas dan keamanan dalam jangka panjang. Namun, pemanfaatan 

enzim dalam pengolahan limbah menjadi solusi yang sangat potensial 

untuk memecah sen. 

E. PENGGUNAAN ENZIM PADA PRODUKSI 
BIOENERGI 

Pemanfaatan enzim dalam produksi bioenergi merupakan salah 

satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses 

produksi bioenergi. Enzim adalah protein yang memfasilitasi reaksi 

kimia dalam tubuh makhluk hidup. Dalam produksi bioenergi, enzim 

digunakan untuk membantu mengubah bahan baku menjadi bioenergi, 

seperti etanol atau biogas. 

Enzim dapat mempercepat proses hidrolisis, yaitu proses 

pemecahan polisakarida menjadi monosakarida yang lebih sederhana. 

Proses ini memainkan peran penting dalam produksi etanol dan biogas 

dari bahan baku seperti tebu, singkong, dan limbah pertanian lainnya. 

Enzim juga membantu mengatasi masalah seperti konsentrasi gula 

rendah dan masalah pembuangan limbah. 

Pemanfaatan enzim dalam produksi bioenergi juga memberikan 

beberapa keuntungan lingkungan, seperti mengurangi emisi gas rumah 

kaca dan membantu mempertahankan sumber daya alam. Produksi 

enzim yang efisien dan ramah lingkungan juga memastikan bahwa 

produksi bioenergi tetap berkelanjutan dan tidak mempengaruhi 

kualitas lingkungan. 

Namun, pemanfaatan enzim dalam produksi bioenergi 

memerlukan biaya yang cukup tinggi dan teknologi yang memadai. 
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Produksi enzim yang berlebihan juga dapat menimbulkan masalah 

lingkungan seperti pencemaran air dan tanah. Oleh karena itu, perlu 

adanya regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan 

pemanfaatan enzim dalam produksi bioenergi berlangsung secara bijak 

dan ramah lingkungan. 

Secara keseluruhan, pemanfaatan enzim dalam produksi 

bioenergi memberikan solusi efisien dan ramah lingkungan untuk 

memproduksi bioenergi yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, 

perlu adanya regulasi dan pengawasan yang memadai untuk 

memastikan pemanfaatannya berlangsung secara bijak dan tidak 

mempengaruhi lingkungan. 

Jenis enzim yang digunakan dalam produksi bioenergi: 

1. Amilase: Enzim ini digunakan untuk memecah amilum menjadi gula 

sederhana seperti glukosa dan fruktosa, yang merupakan bahan 

baku utama dalam produksi etanol. 

2. Cellulase: Enzim ini digunakan untuk memecah selulosa menjadi 

gula sederhana seperti glukosa, yang merupakan bahan baku dalam 

produksi biogas. 

3. Xilanase: Enzim ini digunakan untuk memecah xylan, sejenis 

polisakarida yang terkandung dalam bahan baku seperti gandum, 

jagung, dan serealia lainnya, menjadi gula sederhana seperti xylose. 

4. Protease: Enzim ini digunakan untuk memecah protein menjadi 

asam amino, yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam 

produksi bioenergi. 

5. Lipase: Enzim ini digunakan untuk memecah lemak menjadi asam 

lemak dan gliserol, yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam 

produksi biodiesel. 

6. Fermantase: Enzim ini digunakan untuk memfasilitasi proses 

fermentasi, yaitu proses pembuatan etanol dari gula sederhana. 

Deskripsi enzim yang digunakan dalam produksi bioenergi, 

seperti jenis-jenis enzim, mekanisme kerja, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi aktivitas enzim. 
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Studi tentang optimasi kondisi reaksi untuk memperbaiki 

aktivitas enzim dan efisiensi produksi, seperti pengaruh suhu, pH, 

konsentrasi enzim, dan waktu reaksi. 

F. BIOPESTISIDA 
Enzim yang bisa digunakan sebagai biopestisida adalah protease, 

lipase, amilase, selulase, dan lignase. Masing-masing enzim memiliki 

target spesifik dalam melawan hama dan penyakit pada tanaman. 

Enzim ini dapat memecah molekul makanan hama sehingga membuat 

mereka kekurangan nutrisi dan akhirnya mati. Penggunaan 

biopestisida ini dianggap lebih aman dibandingkan dengan pestisida 

kimia tradisional dan memiliki dampak yang lebih rendah terhadap 

lingkungan dan kesehatan manusia. 

Beberapa penelitian menggunakan enzim sebagai biopestisida 

meliputi penggunaan lipase, protease, chitinase, dan cellulase sebagai 

alternatif biopestisida untuk mengendalikan hama dan patogen 

tanaman. Berikut adalah beberapa jurnal yang membahas penelitian 

tersebut: 

Jurnal "Lipases as Biopesticides for Controlling Phytopathogenic 

Fungi" diterbitkan dalam jurnal Microbiological Research. Jurnal ini 

membahas tentang penggunaan lipase sebagai biopestisida untuk 

mengendalikan jamur fytopatogenik. 

Lipase adalah enzim yang memecah lemak menjadi asam lemak 

dan gliserol. Dalam jurnal ini, penulis menyajikan bukti bahwa lipase 

bisa digunakan sebagai biopestisida alami untuk mengendalikan jamur 

yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Penulis membahas tentang 

mekanisme kerja lipase sebagai biopestisida, serta mempresentasikan 

hasil penelitian tentang efektivitas lipase dalam mengendalikan jamur 

fytopatogenik. 

Jurnal ini juga membahas tentang kendala yang dihadapi dalam 

penerapan lipase sebagai biopestisida, seperti biodegradabilitas dan 

stabilitas dalam lingkungan. Penulis juga membahas tentang potensi 

lipase sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dari pestisida 

kimia yang biasa digunakan. 

Secara keseluruhan, jurnal ini membahas tentang potensi lipase 
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sebagai biopestisida untuk mengendalikan jamur fytopatogenik dan 

membahas tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

penerapan lipase sebagai biopestisida. 

Jurnal "Protease-Based Biopesticides: A Review" diterbitkan 

dalam jurnal Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. Jurnal ini 

membahas tentang penggunaan protease sebagai biopestisida dalam 

bidang pertanian. 

Protease adalah enzim yang memecah protein menjadi peptida 

dan asam amino. Dalam jurnal ini, penulis melakukan review tentang 

penggunaan protease sebagai biopestisida, termasuk mekanisme kerja 

protease dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Penulis 

juga membahas tentang berbagai jenis protease yang digunakan 

sebagai biopestisida, seperti subtilisin, chymotrypsin, dan tripsin. 

Penulis juga membahas tentang keuntungan dan kendala dalam 

penggunaan protease sebagai biopestisida, seperti efektivitas, 

biodegradabilitas, dan stabilitas dalam lingkungan. Jurnal ini juga 

membahas tentang perspektif penerapan protease sebagai biopestisida 

dalam skala komersial dan potensi pengembangan protease sebagai 

biopestisida masa depan. 

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa protease memiliki 

potensi besar sebagai biopestisida alami untuk mengendalikan hama 

dan penyakit tanaman. Penggunaan protease sebagai biopestisida 

memiliki beberapa keuntungan, seperti biodegradabilitas dan 

efektivitas dalam mengendalikan hama. Namun, masih diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme kerja protease 

sebagai biopestisida dan memperbaiki stabilitas dan biodegradabilitas 

protease dalam lingkungan. 

Jurnal "Chitinase-Based Biopesticides: A Comprehensive Review" 

diterbitkan dalam jurnal Biopesticides International. Jurnal ini 

membahas tentang penggunaan chitinase sebagai biopestisida dalam 

bidang pertanian. 

Chitinase adalah enzim yang memecah kitin, yaitu polisakarida 

yang terdapat dalam dinding sel hama dan penyakit tanaman. Dalam 

jurnal ini, penulis melakukan review tentang penggunaan chitinase 
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sebagai biopestisida, termasuk mekanisme kerja chitinase dalam 

mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Penulis juga membahas 

tentang berbagai jenis chitinase yang digunakan sebagai biopestisida, 

seperti chitinase dari jamur, bakteri, dan tumbuhan. 

Penulis juga membahas tentang keuntungan dan kendala dalam 

penggunaan chitinase sebagai biopestisida, seperti efektivitas, 

biodegradabilitas, dan stabilitas dalam lingkungan. Jurnal ini juga 

membahas tentang perspektif penerapan chitinase sebagai biopestisida 

dalam skala komersial dan potensi pengembangan chitinase sebagai 

biopestisida masa depan. 

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa chitinase memiliki 

potensi besar sebagai biopestisida alami untuk mengendalikan hama 

dan penyakit tanaman. Penggunaan chitinase sebagai biopestisida 

memiliki beberapa keuntungan, seperti biodegradabilitas dan 

efektivitas dalam mengendalikan hama. Namun, masih diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme kerja chitinase 

sebagai biopestisida dan memperbaiki stabilitas dan biodegradabilitas 

chitinase dalam lingkungan. 

Enzim adalah senyawa protein yang berperan dalam 

mengkatalisis reaksi-reaksi biokimia pada makhluk hidup, termasuk 

pada mikroorganisme. Pemanfaatan mikroorganisme sebagai 

biopestisida dapat melibatkan produksi enzim-enzim tertentu yang 

memiliki aktivitas biokimia untuk menghancurkan atau mengurangi 

pertumbuhan hama tanaman. 

Salah satu contoh pemanfaatan enzim oleh mikroorganisme 

sebagai biopestisida adalah pada penggunaan bakteri Bacillus 

thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan kristal toksin yang dapat 

mengikat pada permukaan usus hama dan merusaknya, sehingga 

menjadi biopestisida yang efektif. Kristal toksin ini pada dasarnya 

adalah suatu protein toksik yang memiliki aktivitas biokimia seperti 

enzim. 

 

Selain itu, beberapa mikroorganisme yang digunakan sebagai 
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biopestisida dapat juga menghasilkan enzim-enzim yang dapat 

merusak dinding sel hama atau mengganggu metabolisme hama. 

Misalnya, beberapa jenis jamur entomopatogen menghasilkan enzim 

kitinase, yang dapat memecah kitin pada dinding sel hama dan 

menyebabkan kematian hama. 

Dengan demikian, enzim dapat berperan penting dalam 

pemanfaatan mikroorganisme sebagai biopestisida, baik sebagai 

senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme maupun sebagai target 

dari aktivitas biokimia mikroorganisme terhadap hama. 

Proteolytic enzymes produced by a novel strain of Bacillus 

thuringiensis and their insecticidal activity" oleh A. Zeriouh, dkk. 

(Journal of Invertebrate Pathology, 2014) 

Studi "Proteolytic enzymes produced by a novel strain of Bacillus 

thuringiensis and their insecticidal activity" oleh A. Zeriouh, dkk. 

(Journal of Invertebrate Pathology, 2014) bertujuan untuk 

mengevaluasi aktivitas proteolitik dari Bacillus thuringiensis (Bt) yang 

merupakan jenis bakteri yang digunakan sebagai agen biopestisida 

untuk mengendalikan hama. Prosedur penelitian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: Bakteri Bt diisolasi dari tanah dan ditumbuhkan 

pada media kultur dengan perlakuan yang berbeda untuk memperoleh 

enzim proteolitik yang diinginkan. Bakteri yang menghasilkan enzim 

proteolitik terbaik dipilih dan kemudian dikarakterisasi secara genetik. 

Kemudian, enzim proteolitik yang dihasilkan oleh bakteri tersebut 

diekstraksi dan diuji aktivitasnya terhadap serangga pengganggu 

tanaman, seperti kutu daun hijau (Myzus persicae) dan lalat putih 

(Bemisia tabaci). Uji coba juga dilakukan untuk mengevaluasi toksisitas 

enzim proteolitik terhadap serangga yang bukan pengganggu tanaman, 

seperti lebah madu dan kepik hijau. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bakteri Bt yang diisolasi dari tanah dapat menghasilkan enzim 

proteolitik yang efektif dalam mengendalikan hama pengganggu 

tanaman. Enzim proteolitik ini mampu merusak protein pada tubuh 

serangga pengganggu tanaman, sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan dan menyebabkan kematian hama. Enzim proteolitik 

yang dihasilkan oleh Bt juga menunjukkan toksisitas yang rendah 
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terhadap serangga yang bukan pengganggu tanaman, sehingga 

memiliki potensi sebagai agen biopestisida yang ramah lingkungan. 

Dalam kesimpulan penelitian ini, enzim proteolitik yang dihasilkan oleh 

bakteri Bt memiliki potensi sebagai agen biopestisida yang efektif 

dalam mengendalikan hama pengganggu tanaman, serta memiliki 

toksisitas yang rendah terhadap serangga yang bukan pengganggu 

tanaman. 

Studi "Chitinase and protease enzymes from the gut of the 

insect-killing nematode Steinernema carpocapsae" oleh S.S. Ali, dkk. 

(Brazilian Journal of Microbiology, 2017) bertujuan untuk mengekstrak 

dan mengkarakterisasi enzim chitinase dan protease dari saluran 

pencernaan nematoda Steinernema carpocapsae, yang digunakan 

sebagai agen biopestisida untuk mengendalikan hama. Prosedur 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Nematoda S. 

carpocapsae dibiakkan pada media kultur yang sesuai hingga mencapai 

fase dewasa. Saluran pencernaan nematoda diisolasi dan enzim 

chitinase dan protease diambil dari bagian usus yang berbeda. Enzim 

chitinase dan protease yang diambil kemudian diuji aktivitasnya 

menggunakan substrat khusus, seperti substrat kitin untuk enzim 

chitinase dan substrat kasein untuk enzim protease. Enzim chitinase 

dan protease yang dihasilkan diekstraksi dan kemudian dipurifikasi 

menggunakan teknik kromatografi. Kemurnian enzim kemudian 

dikarakterisasi menggunakan teknik spektrofotometri dan 

elektroforesis. Aktivitas enzim chitinase dan protease pada konsentrasi 

yang berbeda diuji terhadap kutu daun hijau (Myzus persicae) dan lalat 

putih (Bemisia tabaci) untuk mengevaluasi kemampuan agen 

biopestisida dalam mengendalikan hama. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nematoda S. carpocapsae menghasilkan enzim 

chitinase dan protease yang aktif dalam menghancurkan kitin dan 

protein pada tubuh serangga pengganggu tanaman. Enzim chitinase 

dan protease yang dihasilkan oleh nematoda S. carpocapsae juga efektif 

dalam mengendalikan pertumbuhan serangga pengganggu tanaman 

seperti kutu daun hijau dan lalat putih. Dalam kesimpulan penelitian 

ini, enzim chitinase dan protease yang dihasilkan oleh nematoda S. 

carpocapsae memiliki potensi sebagai agen biopestisida yang efektif 

dalam mengendalikan hama pengganggu tanaman, terutama dalam 
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menghancurkan kitin dan protein pada tubuh serangga pengganggu 

tanaman. Enzim ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai 

agen pengendali hama yang ramah lingkungan. 

Penelitian "Screening and characterization of protease-

producing bacteria from the gut of Riptortus pedestris and their 

potential use as a bioinsecticide" oleh J.Y. Lee, dkk. (Journal of 

Microbiology and Biotechnology, 2017) bertujuan untuk 

mengekstraksi bakteri penghasil enzim protease dari saluran 

pencernaan serangga Riptortus pedestris dan mengevaluasi potensinya 

sebagai agen bioinsektisida. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: Serangga R. pedestris diperoleh dari perkebunan 

kacang hijau di Korea Selatan dan diidentifikasi menggunakan kunci 

identifikasi. Bakteri yang hidup di saluran pencernaan R. pedestris 

diisolasi dan dikarakterisasi secara morfologi dan biokimia. Aktivitas 

enzim protease dari bakteri yang diisolasi diuji menggunakan substrat 

spesifik, seperti kasein. Enzim protease yang dihasilkan diekstraksi dan 

kemudian dipurifikasi menggunakan teknik kromatografi. Kemurnian 

enzim kemudian dikarakterisasi menggunakan teknik 

spektrofotometri. 
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