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PENGANTAR PENULIS 

Saat ini, kita berada di titik puncak revolusi ilmiah yang 
berpotensi membawa kemajuan signifikan di bidang kesehatan 
manusia dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan gemuruh 
syukur atas keagungan Allah swt., kami mengawali buku ini, 
Sinbiotik: Jelajah Harmoni Mikroba dalam Lanskap Kesehatan, 
yang lahir dari perpaduan dedikasi, pengetahuan, dan kecintaan 
mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Dalam teks ini, kita akan 
menyelami dunia mikroorganisme yang tidak terlihat oleh mata 
telanjang, tetapi memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan kita. 

Bakteri, yang awalnya dianggap sebagai ancaman, semakin 
diakui sebagai sekutu yang sangat diperlukan dalam menjaga 
keseimbangan tubuh manusia. Ide simbiosis mengeksplorasi 
kombinasi sinergis probiotik dan prebiotik untuk menjelaskan peran 
penting dalam menjaga keseimbangan flora usus dalam 
meningkatkan kesehatan umum. 

Buku referensi ini menyediakan cakupan mendalam tentang 
teori dan prinsip dasar sinbiotik. Dimasukkannya temuan penelitian 
terkini, studi kasus, dan analisis klinis yang mendalam di setiap bab 
menggambarkan inklusifitas bahasan seluruh aspek sinbiotik.  

Buku ini bukan sekadar bacaan ilmiah, tetapi juga undangan 
untuk menekuri dan mengagumi keajaiban alam yang tersembunyi di 
dalam ranah mikroorganisme, serta memanfaatkan pengetahuan 
ilmiah kemungkinan besar yang dihadirkan oleh sinbiotik. 

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan 
pengetahuan bagi para akademisi, peneliti, profesional, dan semua 
orang yang memiliki rasa ingin tahu di bidang biologi dan kesehatan.  

Makassar, Agustus 2024 
Penulis, 
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BAB I  
 

MENGAWALI PENJELAJAHAN 
HARMONI MIKROBA 

inbiotik, sebuah terobosan dalam pemeliharaan kesehatan 
yang menggabungkan probiotik dan prebiotik, menawarkan 
cara alami untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. 

Sinbiotik muncul sebagai solusi yang mampu membangun 
keselarasan mikroba dalam tubuh di saat pemahaman kita tentang 
mikrobiota usus semakin berkembang. Teori ini berasal dari 
penelitian awal Élie Metchnikoff tentang manfaat kesehatan bakteri 
baik dalam makanan fermentasi. Sejak saat itu, penelitian tentang 
sinbiotik telah berkembang pesat, menunjukkan bahwa mereka 
memiliki potensi besar untuk membantu pencernaan, mengontrol 
sistem kekebalan, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental 
(Minot, 1908). Konsep dasar sinbiotik, sejarah perkembangannya, 
dan penerapannya secara umum dalam industri kontemporer akan 
dibentangkan pada bab pengantar ini. Dengan pemahaman ini, akan 
menggiring kita untuk mengakui kekuatan luar biasa yang dimiliki 
oleh sinbiotik untuk menciptakan keseimbangan dalam lingkungan 
mikrobiota kita yang bermuara pada tercapainya kesehatan yang 
paripurna. 

A. Overview Sinbiotik dalam Konteks Ilmiah 

Dalam penelitian tentang mikrobiota dan kesehatan manusia, 
konsep sinbiotik, yang menggabungkan probiotik dan prebiotik, telah 
menjadi fokus yang menyita perhatian. Probiotik adalah 
mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan jika 
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dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, sedangkan prebiotik adalah 
bahan makanan yang tidak dapat dicerna yang membantu 
pertumbuhan dan aktivitas mikroba di dalam usus (Gibson & 
Roberfroid, 1995; Hill et al., 2014). 

Ragam prebiotik yang telah dieksplor meliputi inulin, pektin, 
fruktooligosakarida (FOS), dan galaktoolikosakarida (GOS). 
Keberadaan zat ini ditemukan dalam banyak jenis bahan alami dan 
makanan sehari-hari, seperti akar sawi putih, kulit jeruk, bawang 
putih, dan pisang (G. R. Gibson & Roberfroid, 1995). 

Untuk meningkatkan kesehatan manusia, sinbiotik 
menggabungkan kekuatan probiotik dan prebiotik agar bekerja lebih 
maksimal secara bersama-sama. Konsep ini didasarkan pada gagasan 
bahwa probiotik membutuhkan substrat tertentu untuk 
bereproduksi dan berfungsi dengan baik di saluran pencernaan. 
Dengan menyediakan prebiotik yang tepat, sinbiotik meningkatkan 
kelangsungan hidup dan aktivitas probiotik, sehingga menghasilkan 
manfaat kesehatan yang lebih besar daripada hanya menggunakan 
probiotik atau prebiotik saja (Swanson et al., 2020). 

Kehadiran sinbiotik memiliki banyak manfaat, antara lain fungsi 
pencernaan yang lebih baik, mengatur sistem kekebalan tubuh, serta 
mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Sinbiotik dapat 
membantu mengatasi masalah gastrointestinal seperti Irritable 
Bowel Syndrome (IBS) dan Inflammatory Bowel Disease (IBD), 
mengontrol metabolisme tubuh, dan mengurangi risiko obesitas dan 
diabetes tipe 2 (Dahiya et al., 2017; Swanson et al., 2020). 

Penggunaan sinbiotik dalam industri makanan dan farmasi juga 
semakin meningkat. Produk sinbiotik seperti makanan fungsional 
dan suplemen makanan menjadi sangat populer di kalangan 
konsumen yang sadar pentingnya menjaga kesehatan. Industri terus 
berinovasi untuk mengembangkan produk sinbiotik yang lebih 
efektif dan lebih mudah diakses masyarakat luas. Sinbiotik dalam 
produk seperti yogurt dan minuman fermentasi lainnya 
meningkatkan nilai gizi dan menawarkan manfaat kesehatan 
tambahan yang signifikan  (Kolida & Gibson, 2011). 

Sinbiotik menawarkan prospek yang menguntungkan untuk 
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia secara 
keseluruhan. Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang 
bagaimana sinbiotik berfungsi dan potensi aplikasinya dapat 
membantu kita memaksimalkan potensinya, menjadikannya bagian 
penting dari rencana kesehatan kontemporer. 
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B. Sejarah dan Perkembangan Penelitian Sinbiotik 

1. Sejarah awal probiotik dan prebiotik 

Pemahaman tentang sinbiotik, diawali dengan melihat sejarah 
dan perkembangan penelitian probiotik dan prebiotik karena kedua 
obyek ini bersinergi untuk meningkatkan kesehatan inangnya. Élie 
Metchnikoff pertama kali mengajukan gagasan probiotik pada awal 
tahun 1907, seorang ahli biologi Rusia yang mengamati bahwa petani 
Bulgaria yang sering mengonsumsi susu fermentasi tampak lebih 
sehat dan hidup lebih lama. Dia percaya bahwa hal ini disebabkan 
oleh bakteri asam laktat (BAL) yang ada dalam susu fermentasi, yang 
kemudian dikenal sebagai probiotik. Demikianlah temuannya yang 
telah dipublikasikan dalam "The Prolongation of Life: Optimistic 
Studies" (Minot, 1908). 

Dalam penelitian awal tentang probiotik, perhatian tertuju pada 
bakteri laktat (BAL) dan peran yang dimainkannya dalam kesehatan 
usus. Diyakini bahwa BAL meningkatkan kesehatan pencernaan 
dengan mencegah pertumbuhan bakteri patogen, mengembalikan 
keseimbangan mikrobiota usus, dan meningkatkan sistem kekebalan. 
"Probiotik" adalah istilah yang pertama kali diusulkan oleh Lilly dan 
Stillwell pada tahun 1965 untuk menggambarkan aktivitas 
mikroorganisme yang mendorong pertumbuhan mikroorganisme 
lain (Lilly & Stillwell, 1965). Kemudian, istilah ini berkembang untuk 
menggambarkan mikroorganisme hidup, jika diberikan dalam jumlah 
yang cukup, memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya (C. Hill et 
al., 2014). 

Di sisi lain, prebiotik adalah bahan makanan yang tidak dapat 
dicerna oleh tubuh manusia tetapi bermanfaat bagi kesehatan 
dengan merangsang pertumbuhan dan/atau aktivitas 
mikroorganisme menguntungkan di usus besar secara selektif. 
Gibson dan Roberfroid pertama kali menggunakan istilah "prebiotik" 
pada tahun 1995. Akar sawi putih, yang merupakan sumber utama 
inulin pertama kali, bawang putih, bawang merah, asparagus, pisang, 
dan gandum adalah beberapa contoh makanan alami yang 
mengandung prebiotik. Prebiotik seperti inulin, pektin, 
fruktooligosakarida (FOS), dan galaktooligosakarida (GOS) telah 
terbukti meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas bakteri baik di 
usus, termasuk Bifidobacteria dan Lactobacilli, yang sangat penting 
untuk menjaga kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh 
(Slavin, 2013). 
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Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, penelitian 
tentang sinbiotik menunjukkan bahwa kombinasi probiotik dan 
prebiotik dapat memberikan efek yang lebih sinergis dalam 
mendukung kesehatan pencernaan dan meningkatkan keseimbangan 
mikrobiota usus. Misalnya, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh 
Gibson & Roberfroid (1995) menemukan bahwa kombinasi 
Bifidobacterium lactis dan inulin secara signifikan meningkatkan 
populasi Bifidobacterium di usus besar dibandingkan dengan 
kombinasi tunggal probiotik dan prebiotik. 

Sejak temuan tersebut, penelitian tentang sinbiotik berkembang 
pesat, dan banyak penelitian telah menekankan potensi manfaatnya 
untuk kesehatan dalam berbagai aspek. Salah satu contohnya adalah 
gangguan gastrointestinal seperti Irritable Bowel Syndrome (IBS) dan 
Inflammatory Bowel Disease (IBD). Sebuah penelitian yang dilakukan 
oleh Zmora et al. (2018) menemukan bahwa menggunakan 
kombinasi Lactobacillus rhamnosus dan inulin secara signifikan 
mengurangi gejala sindrom iritasi usus besar (IBS) lebih banyak. 
Sinbiotik juga disinyalir mengontrol metabolisme tubuh dan 
mengurangi risiko obesitas dan diabetes tipe 2. Sebuah penelitian 
yang dilakukan oleh Salazar et al. (2009) menunjukkan bahwa 
kombinasi Lactobacillus plantarum dan FOS mengurangi peradangan 
dan resistensi insulin pada tikus yang mengalami penumpukan 
lemak. Hal ini menunjukkan kemampuan sinbiotik untuk 
mengendalikan kondisi metabolik.  

Dengan meningkatnya pengetahuan tentang manfaatnya bagi 
kesehatan, penggunaan sinbiotik dalam industri makanan dan 
farmasi juga meningkat. Produk sinbiotik, seperti suplemen makanan 
dan makanan fungsional, menjadi lebih populer di kalangan 
konsumen yang sadar kesehatan. Penambahan sinbiotik pada produk 
seperti yogurt, minuman fermentasi, dan makanan ringan tidak 
hanya meningkatkan nilai gizinya tetapi juga menawarkan manfaat 
kesehatan tambahan yang signifikan (Kolida & Gibson, 2011). 

Di sisi lain, industri farmasi mulai menyelidiki kemungkinan 
penggunaan sinbiotik dalam pengobatan medis. Menurut beberapa 
penelitian, sinbiotik dapat membantu dalam pengobatan penyakit 
menular dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh dan 
menghentikan pertumbuhan patogen berbahaya. Misalnya, 
penelitian yang dilakukan oleh Gritz & Bhandari (2015) menemukan 
bahwa kombinasi Lactobacillus rhamnosus dan GOS menurunkan 
tingkat infeksi saluran pernapasan pada bayi baru lahir. 
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Pentingnya sinbiotik untuk kesehatan mental juga menjadi 
perhatian karena penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat 
mempengaruhi kesehatan mental melalui pengaturan poros usus-
otak. Dalam model hewan, kombinasi Bifidobacterium longum dan 
inulin dilaporkan mampu mengurangi depresi dan kecemasan (Dinan 
& Cryan, 2017). 

2. Tantangan dan masa depan penelitian sinbiotik 

Meskipun sinbiotik memiliki potensi yang gemilang, ada 
beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Salah satu yang paling 
sulit adalah memahami bagaimana sinbiotik bekerja dengan cara 
yang rumit dan bagaimana berbagai jenis probiotik dan prebiotik 
berinteraksi satu sama lain. Selain itu, diperlukan lebih banyak 
penelitian untuk menentukan dosis terbaik dan kombinasi terbaik 
dari sinbiotik untuk berbagai kondisi medis. 

Untuk meningkatkan stabilitas dan kemanjuran sinbiotik dalam 
produk makanan dan farmasi, teknologi baru juga harus 
dikembangkan. Misalnya, probiotik dapat terlindungi selama 
produksi dan penyimpanan dengan menggunakan teknologi 
enkapsulasi, yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup probiotik 
hingga mencapai usus (Cook et al., 2012). 

Studi sinbiotik memiliki prospek yang sangat menjanjikan di 
masa depan. Dengan kemajuan teknologi dan pemahaman yang lebih 
baik tentang mikrobiota usus, sinbiotik dapat menjadi komponen 
penting dari pendekatan medis kontemporer. Selain itu, penelitian 
dapat membantu menemukan kombinasi terbaik dari sinbiotik untuk 
berbagai kondisi medis dan mengembangkan produk inovatif yang 
dapat meningkatkan kualitas hidup banyak orang. 

Selama bertahun-tahun, penelitian tentang sinbiotik 
menunjukkan bahwa kombinasi probiotik dan prebiotik memiliki 
potensi besar untuk meningkatkan kesehatan manusia. Dari 
pengamatan awal Élie Metchnikoff mengenai manfaat kesehatan dari 
bakteri menguntungkan dalam makanan fermentasi hingga 
penelitian kontemporer mengenai penggunaan sinbiotik dalam 
industri makanan dan farmasi, telah terbukti bahwa sinbiotik dapat 
menjadi bagian integral dari strategi kesehatan holistik yang 
berkelanjutan. 
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BAB II  
 

KONSEP DASAR SINBIOTIK 

A. Probiotik 

robiotik adalah mikroorganisme hidup yang, jika dikonsumsi 
dalam jumlah yang cukup, akan memberikan manfaat 
kesehatan bagi inangnya. Istilah "probiotik" berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti "untuk kehidupan". Konsep probiotik 
pertama kali diperkenalkan oleh Élie Metchnikoff pada awal abad ke-
20. Metchnikoff (1907), berpendapat bahwa proses penuaan dan 
berbagai penyakit degeneratif disebabkan oleh aktivitas toksik 
mikroba patogen di usus besar. Dengan mengonsumsi bakteri asam 
laktat melalui makanan fermentasi, keseimbangan mikrobiota usus 
dapat ditingkatkan, sehingga kesehatan dapat ditingkatkan dan umur 
panjang dapat dicapai.  Gagasan ini mendorong penelitian lebih 
lanjut tentang manfaat kesehatan dari bakteri yang bermanfaat. 

Pada tahun 1965, Lilly dan Stillwell memperkenalkan istilah 
"probiotik" dalam literatur ilmiah untuk menggambarkan zat yang 
dihasilkan oleh mikroorganisme yang mendukung pertumbuhan 
mikroorganisme lain. Pada tahun 1989, Roy Fuller menyempurnakan 
definisi probiotik sebagai "mikroorganisme hidup yang memberikan 
manfaat kesehatan bagi inangnya jika dikonsumsi dalam jumlah yang 
cukup" (Fuller, 1989; Lilly & Stillwell, 1965). 

Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian tentang probiotik 
telah berkembang pesat. Penelitian awal sebagian besar difokuskan 
pada manfaat kesehatan pencernaan, tetapi seiring berjalannya 
waktu, berbagai manfaat kesehatan lainnya mulai muncul. Saat ini, 
probiotik diketahui memiliki potensi untuk mendukung kesehatan 
pencernaan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengurangi risiko 
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infeksi, dan meningkatkan kesehatan mental dan metabolisme. 

Pada awal abad ke-21, definisi dan pemahaman tentang 
probiotik semakin diperjelas melalui konsensus ilmiah. FAO/WHO, 
(2002) mendefinisikan probiotik sebagai "mikroorganisme hidup 
yang, jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, memberikan 
manfaat kesehatan bagi inangnya". 

Penelitian modern telah mengungkapkan bahwa manfaat 
probiotik tidak terbatas pada kesehatan pencernaan saja. Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa probiotik dapat memengaruhi 
berbagai aspek kesehatan, termasuk keseimbangan mikrobiota usus, 
penghambatan mikroorganisme patogen, penguatan penghalang 
lendir usus, dan modulasi respons imun tubuh (Fuller, 1989; Hafsan, 
2022; Heller, 2001; Huis Veld & Havenaar, 1991; Lilly & Stillwell, 
1965; Marteau et al., 2002; S. C. Ng et al., 2009; Nowak et al., 2010; 
Nur, 2022).  

Probiotik membantu menjaga keseimbangan antara bakteri baik 
dan jahat di usus, yang penting untuk kesehatan pencernaan dan 
sistem kekebalan tubuh. Probiotik dapat menghambat pertumbuhan 
mikroorganisme patogen melalui berbagai mekanisme, termasuk 
persaingan untuk nutrisi dan tempat, produksi senyawa antimikroba 
(seperti bakteriosin), dan penurunan pH usus melalui produksi asam 
laktat. Probiotik juga dapat memperkuat lapisan mukosa usus, yang 
berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap patogen, serta 
meningkatkan produksi lendir dan memperbaiki integritas 
penghalang epitel usus, sehingga mencegah patogen memasuki aliran 
darah. Selain itu, probiotik dapat memodulasi sistem imun dengan 
meningkatkan aktivitas sel imun seperti makrofag dan sel T, serta 
meningkatkan produksi antibodi. Probiotik juga dapat mengurangi 
peradangan dengan menekan produksi sitokin proinflamasi (Fuller, 
1989; Hafsan, 2022; Heller, 2001; Huis Veld & Havenaar, 1991; Lilly 
& Stillwell, 1965; Marteau et al., 2002; S. C. Ng et al., 2009; Nowak et 
al., 2010; Nur, 2022). 

Selain manfaat tersebut, penelitian juga menunjukkan bahwa 
probiotik dapat membantu mengurangi gejala gangguan pencernaan 
seperti sindrom iritasi usus besar (IBS), diare terkait antibiotik, dan 
penyakit radang usus (IBD). Probiotik juga dapat membantu 
mengurangi risiko alergi, meningkatkan kesehatan kulit, dan bahkan 
mendukung kesehatan mental melalui hubungan otak-usus (Kolida & 
Gibson, 2011; O’Mahony et al., 2005). 
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1. Kriteria atau Persyaratan Probiotik 

Mikroba harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dapat 
disebut sebagai probiotik. Mengonsumsi probiotik yang memenuhi 
persyaratan ini tidak hanya memastikan bahwa probiotik tersebut 
aman untuk dikonsumsi, tetapi juga berhasil memberikan manfaat 
kesehatan yang diinginkan (Huis In’t Veld & Shortt, 1996). Berikut 
deskripsi komprehensif tentang parameter atau kriteria yang harus 
dipenuhi mikroorganisme agar dapat diklasifikasikan sebagai 
probiotik. 

a. Keamanan probiotik  

Salah satu persyaratan terpenting yang harus dipenuhi oleh 
probiotik adalah keamanannya. Mikroorganisme yang digunakan 
sebagai probiotik harus aman untuk dikonsumsi manusia. Ini berarti 
bahwa mikroorganisme tersebut tidak boleh bersifat patogen atau 
berbahaya. Sebagian besar probiotik yang digunakan dalam makanan 
dan suplemen berasal dari spesies yang secara alami terdapat dalam 
sistem pencernaan manusia atau dalam makanan yang telah 
difermentasi dalam jangka waktu lama. Probiotik harus menjalani 
studi keamanan yang ketat, yang harus mencakup penilaian 
kemungkinan patogenisitas dan toksisitasnya, untuk menjamin 
bahwa probiotik tidak menimbulkan efek samping atau penyakit 
yang serius (Huis In’t Veld & Shortt, 1996; Salazar et al., 2009; Suez et 
al., 2019). 

1) Sumber dan riwayat penggunaan 

Sejumlah besar probiotik yang saat ini digunakan berasal dari 
bakteri yang telah dikonsumsi manusia dalam waktu yang sangat 
lama tanpa menimbulkan efek samping yang berarti. Dua genus 
bakteri yang paling sering digunakan sebagai probiotik adalah 
Lactobacillus dan Bifidobacterium. Kedua genus ini telah ditemukan 
dalam produk susu fermentasi seperti yoghurt dan kefir sejak lama. 
Praktik mengonsumsi makanan fermentasi yang kaya akan probiotik 
telah dipraktikkan di berbagai peradaban di seluruh dunia, 
menunjukkan sejarah penggunaan yang aman dan bermanfaat bagi 
kesehatan seseorang. 

2) Uji keamanan 

Agar probiotik diizinkan untuk digunakan dalam makanan atau 
suplemen, probiotik harus terlebih dahulu menjalani sejumlah uji 
keamanan yang berbeda. Semua pemeriksaan keamanan ini meliputi: 
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 Evaluasi genetik: untuk menjamin bahwa probiotik tidak 
mengandung gen yang dapat menyebabkan patogenisitas atau 
resistensi antibiotik, analisis genetik dilakukan. Mikroorganisme 
yang membawa gen resistan antibiotik dan berpotensi ditularkan 
ke bakteri patogen dalam usus manusia akan dieliminasi dari 
pertimbangan untuk peran probiotik. 

 Uji toksisitas: dilakukan untuk memastikan bahwa 
mikroorganisme yang dimaksud sama sekali tidak menghasilkan 
zat beracun yang berpotensi membahayakan inang. Produksi 
enterotoksin, sitotoksin, atau zat kimia lain yang berpotensi 
menyebabkan kerusakan pada sel inang atau mengganggu fungsi 
tubuh yang normal bukanlah sesuatu yang diharapkan dari 
probiotik yang aman. 

 Uji patogenisitas: mengacu pada proses untuk menentukan 
apakah mikroorganisme berpotensi menyebabkan penyakit jika 
tertelan dalam jumlah tinggi. Probiotik yang aman untuk 
dikonsumsi tidak boleh mengakibatkan infeksi pada inang yang 
sehat atau pada mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh 
yang terganggu. 

 Studi Klinis: Untuk menentukan apakah probiotik aman untuk 
digunakan pada subjek manusia, dilakukan studi penelitian 
klinis. Tujuan dari studi ini adalah untuk menyelidiki potensi efek 
samping yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan probiotik, 
serta untuk menilai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh 
konsumsi tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama. 

3) Regulasi dan Standar Keamanan 

Peraturan dan standar pedoman keamanan dan kriteria 
keamanan probiotik telah dibuat oleh sejumlah organisasi 
internasional, termasuk Organisasi Pangan dan Pertanian 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO/WHO), Otoritas Keamanan 
Pangan Eropa (EFSA), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) 
di Amerika Serikat. Pemilihan, penilaian, dan penggunaan probiotik 
dalam makanan dan suplemen semuanya tercakup dalam kriteria 
dalam panduan dan pedoman tersebut. 

 FAO/WHO Guidelines: Pedoman yang dirilis oleh Organisasi 
Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dan 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2002 
memberikan pedoman untuk penilaian probiotik dalam 
makanan. Pedoman ini menetapkan kriteria untuk memverifikasi 
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keamanan dan khasiat probiotik sebelum digunakan dalam 
produk makanan (FAO/WHO, 2002). 

 EFSA QPS List: Daftar Praduga Keamanan yang Memenuhi Syarat 
(QPS) adalah daftar yang telah dibuat oleh Otoritas Keamanan 
Pangan Eropa (EFSA). Daftar ini berisi mikroorganisme yang 
telah dinilai dan dianggap aman berdasarkan informasi ilmiah 
yang saat ini tersedia (EFSA, 2007).  

 Status GRAS FDA: bakteri tersebut secara umum diakui aman 
(GRAS) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) di 
Amerika Serikat. Sebutan ini diberikan kepada mikroorganisme 
yang telah terbukti aman melalui penggunaan data historis atau 
bukti ilmiah. Makanan yang mengandung mikroorganisme yang 
telah diberi klasifikasi GRAS dapat digunakan tanpa perlu 
persetujuan pra-pemasaran yang ketat (Burdock & Carabin, 
2004; Sewalt et al., 2016). 

b. Viabilitas (kemampuan bertahan hidup) 

Probiotik harus mampu bertahan terhadap kondisi lingkungan 
ekstrim sepanjang saluran pencernaan, termasuk terpapar garam 
empedu dan asam lambung. Probiotik perlu memiliki mekanisme 
perlindungan yang memungkinkannya bertahan terhadap keasaman 
yang ada di lambung serta enzim pencernaan yang ada di usus halus 
agar dapat mencapai usus besar dalam kondisi hidup. Berkat kualitas 
bertahan hidup inilah probiotik mampu mencapai tempat-tempat 
tertentu di usus besar, tempat mereka dapat memberikan manfaat 
kesehatan secara maksimal bagi individu.  

Daya viabilitas yang dimiliki oleh probiotik, menjadikannya 
mampu berinteraksi dengan mikrobiota yang hidup di saluran 
pencernaan, yang membantu memperbaiki penghalang mukosa, 
menciptakan senyawa antibakteri, dan mengubah fungsi sistem 
kekebalan tubuh. Probiotik tidak akan mampu berhasil memberikan 
manfaat kesehatan bagi inangnya jika tidak memiliki kemampuan 
untuk bertahan hidup (Collado et al., 2007; Dunne et al., 2001; Huis 
In’t Veld & Shortt, 1996). 

Bagi bakteri, lingkungan di dalam sistem pencernaan manusia 
sangatlah tidak bersahabat dan sangat sulit untuk bertahan hidup. 
Sejumlah kendala signifikan harus diatasi oleh probiotik: 

 Asam lambung: lambung bertanggung jawab atas produksi asam 
klorat, yang merupakan zat yang sangat asam dengan pH 
berkisar antara 1,5 hingga 3,5. Selain perannya dalam 
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menghilangkan infeksi dan pencernaan makanan, lingkungan 
asam ini berpotensi menghancurkan probiotik sebelum mencapai 
usus. 

 Garam empedu: setelah melewati lambung, probiotik ditantang 
untuk berhadapan dengan garam galium di usus halus. Garam 
empedu bertindak serupa deterjen yang dapat menyebabkan 
kerusakan pada membran sel bakteri sehingga dapat 
mengakibatkan kematian sel mikroorganisme. 

 Enzim Pencernaan: Sistem pencernaan juga merupakan rumah 
bagi berbagai enzim pencerna makanan, yang memiliki kekuatan 
untuk mendegradasi protein dan lipid yang merupakan 
komponen penyusun sel bakteri, sehingga praktis berimbas 
dapat menurunkan viabilitas probiotik (Collado et al., 2007; 
Dunne et al., 2001; Huis In’t Veld & Shortt, 1996). 

Untuk mempertahankan viabilitasnya dalam lingkungan saluran 
pencernaan, probiotik memiliki sejumlah mekanisme yang mampu 
memberikan perlindungan yang sangat penting. Mekanisme ini 
membuat probiotik mampu mengenali berbagai tantangan dalam 
saluran pencernaan dan mencapai usus dengan jumlah yang 
signifikan. Adapun beberapa mekanisme perlindungan yang dilakoni 
oleh probiotik adalah: 

 Produksi asam laktat: beberapa probiotik, seperti Lactobacillus 
dan Bifidobacterium, menghasilkan asam laktat yang dapat 
membantu menurunkan pH lokal di sekitarnya. Hal ini 
menghasilkan terciptanya lingkungan yang lebih asam, yang 
kurang ramah bagi patogen tetapi lebih bermanfaat bagi 
probiotik (Axelsson, 2004; Bottazzi, 1994; Gänzle, 2015; Saad, 
2006). 

 Kapsul dan dinding sel yang kuat: beberapa probiotik memiliki 
arsitektur dinding sel yang lebih tahan terhadap asam empedu 
dan garam. Probiotik ini juga mengandung kapsul yang tidak 
mudah rusak. Lactobacillus rhamnosus, misalnya, memiliki 
dinding sel tebal yang membantu melindungi inti sel dari 
kerusakan yang mungkin disebabkan oleh asam lambung dan 
garam empedu. Karena struktur dinding sel yang kuat, probiotik 
mampu melekat pada mukosa usus dan mendominasi saluran 
pencernaan dengan lebih efisien. 

 Penggunan prebiotik: Untuk meningkatkan viabilitas probiotik, 
prebiotik seperti inulin dan FOS dapat digunakan bersama 
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dengan probiotik (Abrams et al., 2023; Sanders et al., 2014; J. 
Slavin, 2013). 

 Mikroenkapsulasi: metode ini melibatkan pelapisan probiotik 
dengan molekul pelindung yang mampu bertahan terhadap asam 
dan garam yang diproduksi oleh lambung. Probiotik kemudian 
dikeluarkan ke usus besar, yang merupakan lokasi dengan 
kondisi yang lebih mendukung pertumbuhannya. Selain itu, 
mikrokapsulasi membantu menjaga vitalitas probiotik selama 
penyimpanan dan pemrosesan makanan (Cook et al., 2012). 

 Adaptasi genetik: beberapa galur probiotik memiliki adaptasi 
genetik yang memungkinkan mereka hidup di lingkungan yang 
ekstrim. Galur ini mampu berkembang biak di lingkungan yanag 
tidak menguntungkan. Misalnya, gen yang mengkodekan 
pembentukan protein tahan asam atau enzim yang 
mendetoksifikasi garam empedu dapat memberikan manfaat 
tambahan bagi probiotik dalam hal kemampuannya untuk 
bertahan hidup dalam sistem pencernaan. 

c. Kemampuan kolonisasi 

Kriteria penting lainnya yang harus dipenuhi oleh probiotik 
untuk menjamin efektivitasnya dalam memberikan manfaat 
kesehatan adalah kapasitas kolonisasi. Agar memiliki efek yang 
bertahan lama, probiotik harus mampu memberikan pengaruhnya 
pada tubuh manusia dan bertindak dengan cara yang konsisten 
dengan sifatnya. Sistem kolonisasi yang efektif memungkinkan 
mikrobiota berinteraksi dengan tubuh manusia, memodulasi sistem 
imun tubuh, dan meningkatkan fungsi organ perifer tubuh manusia 
(Antonio et al., 2011; Roberfroid et al., 2010; Sellitto et al., 2021). 
Berikut ini adalah uraian tentang kemampuan kolonisasi probiotik. 

Triliunan mikroorganisme mendiami saluran pencernaan 
manusia, yang selalu berubah dan dengan dinamika yang rumit. 
Probiotik harus berkompetisi dengan mikrobiota usus yang sudah 
ada dan dapat bertahan dari berbagai kondisi lingkungan yang 
berubah-ubah agar dapat berkolonisasi. Selama proses kolonisasi, 
probiotik menghadapi beberapa masalah utama, termasuk: 

 Persaingan dengan mikroba residen: mikrobiota yang 
mendiami usus memiliki keuntungan adaptasi lokal dan tentu 
saja merupakan kompetitor bagi probiotik untuk mendapatkan 
nutrisi dan ruang di mukosa usus. 

 Pertahanan imun mukosa: mukosa sistem imun mengenali dan 
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bisa saja mengusir mikroorganisme asing, termasuk probiotik. 

 Perubahan lingkungan usus: pH, kandungan nutrisi, dan 
komposisi mikrobiota usus dapat bervariasi, yang dapat 
memengaruhi kemampuan probiotik untuk berkolonisasi. 

Probiotik menjalankan sejumlah proses yang memungkinkannya 
dapat melekat pada mukosa usus dan berkembang biak di sana, yang 
diperlukan agar dapat menjajah saluran pencernaan secara efektif. 

 Adhesi pada mukosa usus: probiotik mengandung molekul 
lengket pada permukaan selnya, yang memungkinkannya 
melekat pada sel epitel usus besar. Hal ini memungkinkan 
probiotik untuk bertahan di mukosa usus. Perekat ini dapat 
berupa protein, lipoprotein, atau polisakarida, dan mereka 
melakukan kontak dengan reseptor tertentu yang terdapat pada 
sel mukosa saluran pencernaan (Latif et al., 2023; Qian et al., 
2021; Segers & Lebeer, 2014; Von Wright & Salminen, 1999). 

 Produksi eksopolisakarida (EPS): probiotik tertentu mampu 
menghasilkan eksopolisakarida, yang memungkinkannya 
membentuk biofilm pada permukaan mukosa usus untuk 
keuntungan mereka sendiri. Kehadiran biofilm ini memberi 
lapisan pertahanan tambahan bagi probiotik terhadap keadaan 
lingkungan yang tidak menguntungkan, sehingga memudahkan 
kelangsungan hidup dan reproduksinya (Jurášková et al., 2022; 
Khalil et al., 2018). 

 Interaksi dengan mikrobiota saluran usus: probiotik memiliki 
kemampuan untuk menciptakan interaksi sinergis atau 
kompetitif dengan mikrobioma yang sudah ada di dalam usus. 
Sebagai ilustrasi, probiotik memiliki kemampuan untuk 
menghasilkan zat kimia antimikroba yang mencegah 
pertumbuhan bakteri berbahaya, sehingga menghasilkan 
lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan probiotik itu 
sendiri (Collado et al., 2007; Gibson & Roberfroid, 1995; Glenn et 
al., 2004; Scott et al., 2013). 

 Modulasi sistem imun: probiotik memiliki kemampuan untuk 
mengendalikan respons imunologi selaput lendir, yang dapat 
membantu meminimalkan reaksi imun terhadapnya sehingga 
toleran terhadap kehadirannya. Memicu produksi sitokin 
antiinflamasi dan menghalangi produksi sitokin proinflamasi 
adalah dua cara probiotik dapat membantu menciptakan 
lingkungan yang lebih mendukung kemampuan kolonisasi (S. C. 
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Ng et al., 2009; Ouwehand et al., 1999). 

Menurut hasil penelitian, kemampuan probiotik untuk menjajah 
lingkungannya sangat penting bagi efisiensinya. Misalnya, penelitian 
yang dilakukan oleh Yan et al. (2007) menunjukkan bahwa strain 
Lactobacillus rhamnosus GG memiliki kapasitas adhesif yang kuat 
terhadap sel epitel usus. Hal ini memungkinkan strain ini untuk 
menjajah dengan sukses dan memberikan manfaat kesehatan yang 
tahan lama. Lactobacillus casei Shirota terbukti mampu menciptakan 
biofilm persisten di usus, yang meningkatkan kolonisasi dan daya 
tahan probiotik, berdasarkan hasil penelitian lain yang dilaporkan 
oleh Ouwehand et al. (1999). 

Selain itu, telah ditunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi 
seperti mikroenkapsulasi dan produksi strain probiotik yang 
memiliki molekul adhesin tertentu dapat meningkatkan kapasitas 
untuk menjajah probiotik. Teknik ini tidak hanya berfungsi untuk 
menjamin bahwa probiotik mampu melekat dan berkembang biak 
dalam mukosa usus, tetapi juga membantu meningkatkan vitalitas 
probiotik saat mereka bergerak melalui sistem pencernaan. 

d. Kemampun produksi senyawa antimikroba 

Salah satu kriteria lain yang juga harus dipenuhi oleh 
mikroorganisme sebagai probiotik adalah kapasitas untuk 
menghasilkan senyawa antimikroba. Senyawa tersebut memiliki 
kemampuan untuk menghalangi pertumbuhan agen infeksi, 
berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan mikrobiota dalam 
saluran pencernaan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 

Ada banyak jenis senyawa antimikroba yang dapat diproduksi 
oleh probiotik. Senyawa-senyawa ini memiliki berbagai cara kerja 
yang berbeda yang menghambat perkembangan patogen. 

1) Asam laktat 

Bakteri yang tergolong probiotik umumnya bertanggung jawab 
atas produksi asam laktat, yang merupakan salah satu zat antibakteri 
utama yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Bakteri ini 
bertanggung jawab atas fermentasi karbohidrat, yang menghasilkan 
produksi asam laktat (Axelsson, 2004; Nur, 2022; Ouwehand & 
Vesterlund, 2004).  

Bifidobacterium dan Lactobacillus adalah dua genus bakteri 
yang terkenal karena kemampuannya untuk menghasilkan asam 
laktat. Selain kedua genus tersebut, ada beberapa genus bakteri 
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lainnya. Ketika bakteri ini mulai memetabolisme karbohidrat melalui 
jalur fermentasi, proses yang menghasilkan pembentukan asam 
laktat pun terjadi. Dalam jalur metabolisme Lactobacillus, jalur 
Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) adalah jalur yang paling umum, 
sedangkan jalur bifidum adalah jalur yang paling umum untuk 
Bifidobacterium. Laktat dehidrogenase adalah enzim yang 
bertanggung jawab atas reduksi asam piruvat menjadi asam laktat. 
Proses ini melibatkan pemecahan glukosa menjadi asam piruvat 
(Borchers et al., 2009; Kavas et al., 2022). 

Patogen umumnya membutuhkan pH yang netral atau sedikit 
basa untuk pertumbuhan optimalnya. Asam laktat bertanggung 
jawab atas penurunan pH, yang berdampak menciptakan keadaan 
yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri patogen, 
termasuk Salmonella, Clostridium difficile, dan Escherichia coli. Asam 
laktat merupakan asam kuat yang memiliki kemampuan untuk 
menurunkan pH lingkungan dalam saluran pencernaan dari keadaan 
netral (pH sekitar 7) ke kondisi yang lebih asam (nilai pH antara 4-5). 
Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Axelsson (2004), 
Lactobacillus plantarum memiliki kemampuan untuk menurunkan 
pH lingkungan sekitar, yang pada gilirannya berfungsi untuk 
membatasi pertumbuhan bakteri berbahaya di usus. 

Stimulasi perkembangan mikroba yang bermanfaat terjadi 
ketika lingkungan lebih asam. Hal ini dikarenakan lingkungan yang 
asam lebih mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang 
bermanfaat seperti Bifidobacteria dan Lactobacilli. Di dalam usus 
yang memiliki pH rendah, mikroorganisme ini mampu berkoloni 
dengan lebih efisien, yang berkontribusi pada keseimbangan 
mikroba yang sehat di dalam usus. Pembentukan asam laktat oleh 
Lactobacillus rhamnosus GG bertanggung jawab untuk menurunkan 
pH usus besar, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan 
populasi Bifidobacteria. Hal ini dibuktikan dalam sebuah penelitian 
yang dilakukan oleh  Servinn pada tahun 2004. 

Selain itu, asam laktat memiliki efek antibakteri langsung, selain 
kemampuannya untuk menurunkan pH. Asam laktat dapat 
menyebabkan kerusakan pada membran sel bakteri patogen, 
mengubah fungsi enzim, dan menghambat metabolismenya. 
Viabilitas patogen dan kapasitasnya untuk bereplikasi dapat 
berkurang akibat dampak tersebut. Menurut temuan penelitian yang 
dilakukan oleh Ganzle, (2003), asam laktat yang diproduksi oleh 
Lactobacillus reuteri memiliki kemampuan untuk menyebabkan 
kerusakan pada membran sel Salmonella enterica, yang pada 
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gilirannya menghambat perkembangan bakteri tersebut secara 
signifikan. 

Selain dalam konteks antimikroba, produksi asam laktat oleh 
bakteri menghadirkan keuntungan kesehatan lain yang menyertai 
bagi inang, termasuk yang berikut ini: 

 Meningkatkan penyerapan mineral: lingkungan asam yang ada 
di usus berpotensi untuk meningkatkan kelarutan dan 
penyerapan mineral termasuk kalsium, magnesium, dan zat besi. 
Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Abrams dan 
rekan-rekannya pada tahun 2005, konsumsi probiotik yang 
memproduksi asam laktat berpotensi untuk meningkatkan 
penyerapan kalsium pada anak-anak. 

 Modulasi sistem kekebalan tubuh: asam laktat memiliki 
kemampuan untuk memodulasi sistem imun tubuh. Hal tersebut 
karena kemampuannya untuk berinteraksi dengan sistem imun, 
yang dapat meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi dan 
meningkatkan respons sistem imun terhadap infeksi. Di dalam 
usus, sintesis IL-10, yang merupakan sitokin anti-inflamasi, dapat 
ditingkatkan oleh asam laktat yang dihasilkan oleh zLactobacillus 
casei, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Maassen 
dan rekan-rekannya pada tahun 2000. 

 Perbaikan proteksi mukosa: pembentukan asam laktat 
berfungsi untuk membangun penghalang mukosa di usus besar 
dengan meningkatkan jumlah lendir yang diproduksi dan 
memperkuat integritas lapisan epitel. Hal ini menghasilkan 
peningkatan kinerja fungsi obstruktif usus. Ia memiliki 
kemampuan untuk menghentikan organisme penyebab penyakit 
dan racun memasuki sirkulasi, sehingga menurunkan 
kemungkinan infeksi dan peradangan di seluruh tubuh. 

2) Bakteriosin 

Bakteriosin adalah molekul antibakteri yang diproduksi oleh 
probiotik secara oral dalam bentuk protein atau peptida (Hafsan, 
2014). Fungsi utamanya adalah untuk melawan bakteri yang 
berbahaya bagi tubuh. Berbagai spesies probiotik, termasuk dari 
genus Lactobacillus dan Bifidobacterium, dilaporkan 
bertanggungjawab atas produksi bakteriosin. 

Probiotik memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan 
bakteriosin melalui proses biosintesis yang kompleks. Proses ini 
memerlukan aktivasi gen tertentu yang bertanggung jawab untuk 
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memproduksi prekursor yang diperlukan. Selain itu, berbagai enzim 
dan protein memainkan peran penting dalam pemrosesan dan 
pengangkutan bakteriosin di luar sel bakteri. Setelah itu, bakteriosin 
yang diaktifkan dikeluarkan dari sel bakteri melalui sistem 
transportasi khusus yang biasanya menggunakan protein 
transporter. Begitu berada di luar sel, bakteriosin dapat berinteraksi 
dengan bakteri patogen di lingkungan sekitarnya. Melalui interaksi 
ini, bakteriosin memiliki kemampuan untuk mengikat dan 
mengganggu dinding sel mikroorganisme berbahaya, yang 
mengakibatkan runtuhnya sel dan selanjutnya menyebabkan 
kematian bakteri. Dengan memanfaatkan mekanisme ini, bakteriosin 
yang dihasilkan oleh probiotik dapat secara efektif mengatur 
populasi bakteri berbahaya dan menjaga keseimbangan mikrobiota 
usus (Deegan et al., 2006; T. R. Klaenhammer, 1993). 

Dengan cara kerjanya yang unik, bakteriosin secara efektif 
menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya, menjadikannya aset 
berharga dalam meningkatkan kesehatan usus dan menjaga 
keseimbangan mikrobiota. Salah satu fungsi utama bakteriosin 
adalah menghilangkan dinding sel bakteri berbahaya. Ketika 
Bakteriosin berinteraksi dengan elemen tertentu dari dinding sel 
bakteri, hal itu dapat mengakibatkan kerusakan struktural yang 
signifikan. Pengamatan terhadap kinerja bakteriosin jenis nisin, 
senyawa yang disintesis oleh Lactococcus lactis, berinteraksi dengan 
lipid II yang ditemukan dalam membran sel bakteri. Peran krusial 
Lipid II dalam sintesis dinding sel bakteri diketahui sangat penting, 
interaksi nisin dengan Lipid II mengganggu proses tersebut. Ketika 
dinding sel bakteri terganggu, hal itu menyebabkan hilangnya 
integritas sel. Hal ini mengakibatkan kebocoran isi sel, deformasi sel, 
dan akhirnya terjadi kematian patogen (Deegan et al., 2006). 

Bakteriosin juga dapat mengganggu fungsi membran sel bakteri 
patogen dengan membentuk pori-pori atau saluran pada membran. 
Proses ini mengakibatkan keluarnya ion dan molekul kecil dari 
dalam sel, sehingga mengganggu keseimbangan sel. Contoh 
bakteriosin yang berfungsi dengan cara ini adalah Pediocin, yang 
diproduksi oleh Pediococcus acidilactici. Pediocin diproduksi pada 
membran sel bakteri, yang memungkinkan keluarnya ion seperti K+ 
dan Na+ bersama dengan molekul kecil lainnya dari sel. Kebocoran 
ini menyebabkan gangguan pada gradien ion yang diperlukan untuk 
fungsi seluler, yang menyebabkan kegagalan sel untuk 
mempertahankan energi metabolisme dan akhirnya menyebabkan 
kematian sel (Gänzle et al., 1999). 
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Beberapa bakteriosin memiliki kemampuan tidak hanya 
merusak dinding dan membran sel, tetapi juga menghambat sintesis 
protein dalam sel bakteri patogen. Bakteriosin ini berinteraksi 
langsung dengan ribosom atau faktor translasi, yang memainkan 
peran penting dalam proses penerjemahan mRNA menjadi protein. 
Melalui gangguannya terhadap proses-proses ini, bakteriosin 
menghambat sintesis protein vital yang sangat penting bagi 
pertumbuhan dan perkembangan sel bakteri. Ketika bakteri tidak 
mampu mensintesis protein, fungsi-fungsi esensialnya terganggu, 
yang menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan akhirnya menuju 
kematian sel. Beberapa bakteriosin, seperti subtilosin dan antibiotik 
tertentu, memiliki kemampuan untuk mengikat ribosom bakteri dan 
mengganggu proses transkripsi (Deegan et al., 2006; Hegarty et al., 
2016; T. R. Klaenhammer, 1993). 

Fleksibilitas bakteriosin dalam menargetkan berbagai 
komponen sel bakteri patogen membuatnya sangat berharga dalam 
berbagai aplikasi, seperti pengawetan makanan dan pengobatan 
infeksi. Ahli biofisika telah banyak memanfaatkan bakteriosin seperti 
nisin sebagai pengawet alami dalam industri makanan. Senyawa ini 
telah terbukti sangat efektif dalam mencegah pertumbuhan bakteri 
berbahaya, sekaligus meminimalkan perkembangan resistensi. Lebih 
jauh lagi, penelitian yang sedang berlangsung sedang menyelidiki 
potensi aplikasi terapeutik bakteriosin dalam mengatasi infeksi 
gastrointestinal dan infeksi lain yang disebabkan oleh bakteri 
patogen. 

Memahami produksi bakteriosin oleh probiotik dapat 
memberikan wawasan berharga tentang manfaat kesehatan yang 
ditawarkannya bagi inang. Pertama, bakteriosin memainkan peran 
penting dalam mengatur populasi bakteri berbahaya di usus, secara 
efektif melindungi terhadap infeksi dan penyakit yang disebabkan 
oleh patogen seperti Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, 
dan Escherichia coli. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh 
Ogunbanwo et al. (2003), ditemukan bahwa Lactobacillus plantarum 
memiliki kemampuan untuk menghasilkan bakteriosin yang secara 
efektif memerangi Listeria monocytyogenes dan Staphylococcus aurus. 
Hal ini menyoroti potensi bakteri ini dalam mengendalikan patogen. 
Selain itu, pertumbuhan bakteri patogen dihambat oleh bakteriosin, 
yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan 
mikrobiota usus. Bakteriosin mendorong terciptanya lingkungan 
yang stabil dan sehat yang mendorong pertumbuhan mikroba yang 
bermanfaat, sehingga menghasilkan fungsi usus yang optimal dan 
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kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, bakteriosin memiliki 
kemampuan untuk meningkatkan sistem imun dengan meningkatkan 
produksi sitokin dan mengaktifkan sel imun. Hal ini dapat membantu 
tubuh dalam melawan infeksi dan peradangan, sehingga 
menghasilkan respons yang lebih efisien. 

Penelitian telah menunjukkan bahwa produksi bakteriosin oleh 
probiotik memainkan peran penting dalam kemampuannya untuk 
secara efektif menghambat pertumbuhan patogen dan menjaga 
keseimbangan mikrobiota usus. Misalnya, sebuah penelitian yang 
dilakukan oleh Klaenhammer (1993) menunjukkan bahwa 
Lactobacillus acidophilus menghasilkan bakteriosin yang secara 
efektif memerangi berbagai patogen usus. Dalam sebuah penelitian 
yang dilakukan oleh Corr et al. (2007), ditemukan bahwa bakteri 
salivarius menghasilkan bakteriosin yang memiliki kemampuan 
untuk menghambat pertumbuhan patogen usus dan meningkatkan 
kesehatan pencernaan yang lebih baik. Lebih jauh lagi, pemanfaatan 
probiotik yang dapat menghasilkan bakteriosin telah menunjukkan 
kemanjurannya dalam mengobati dan mencegah infeksi 
gastrointestinal. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gänzle 
et al. (1999), ditemukan bahwa bakteriosin yang diproduksi oleh 
Lactobacillus reuteri memiliki kemampuan untuk menghambat 
pertumbuhan Escherichia coli dan Salmonella di dalam usus, 
sehingga mengurangi kemungkinan infeksi. Oleh karena itu, produksi 
bakteriosin oleh probiotik tidak hanya memberikan keuntungan 
langsung dalam mengelola patogen tetapi juga meningkatkan 
kesehatan usus dan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. 

3) Asam organik lainnya 

Selain asam laktat, probiotik memiliki kemampuan untuk 
menghasilkan berbagai asam organik, termasuk asetat, propionat, 
dan asam butirat. Asam-asam ini sangat penting untuk menjaga 
kesehatan usus dan menyeimbangkan mikrobiota. Mereka bekerja 
dengan mengurangi pH lingkungan usus dan mencegah 
pertumbuhan bakteri berbahaya, seperti halnya laktat. 

Probiotik, termasuk Lactobacillus, Bifidobacterium, dan spesies 
Clostridium tertentu, memecah karbohidrat dan serat makanan 
menjadi berbagai asam organik menggunakan fermentasi anaerobik. 
Proses ini tidak hanya membantu memecah nutrisi, tetapi juga 
menghasilkan asam organik yang sangat penting untuk menjaga 
kesehatan usus. Meskipun struktur kimianya berbeda, asam-asam ini 
bekerja dengan cara yang sama untuk meningkatkan lingkungan usus 
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yang seimbang dan mencegah pertumbuhan patogen berbahaya 
(Biggs & Parsons, 2008; Rafacz-Livingston et al., 2005; Takashi 
Sakata et al., 2003). 

Fermentasi anaerobik adalah proses di mana mikroorganisme 
memecah karbohidrat dan serat makanan menjadi asam organik 
tanpa memerlukan oksigen. Proses ini dimulai dengan memecah 
polisakarida kompleks menjadi monosakarida yang lebih sederhana. 
Probiotik memanfaatkan monosakarida ini sebagai sumber energi 
dan mengubahnya menjadi asam organik menggunakan berbagai 
jalur metabolisme. 

 Lactobacillus: Genus ini terutama memanfaatkan jalur Embden-
Meyerhof-Parnas (EMP) atau jalur glikolisis untuk mengubah 
glukosa menjadi asam laktat. Dalam keadaan tertentu, asam 
asetat dan asam propionat juga dapat dihasilkan sebagai produk 
sampingan fermentasi (Gänzle, 2015). 

 Bifidobacterium: Bifidobacteria memetabolisme karbohidrat 
melalui jalur bifidum, yang juga dikenal sebagai jalur fruktosa-6-
fosfat. Metode ini sangat efektif dalam menghasilkan asam asetat 
dan asam laktat sebagai produk utama fermentasi (Rivière et al., 
2016). 

 Clostridium: spesies dari genus ini, seperti Clostridia butyricum, 
memiliki kemampuan untuk memfermentasi serat makanan 
menjadi asam butirat. Asam butilat memainkan peran penting 
dalam menjaga kesehatan usus karena bertindak sebagai sumber 
energi utama bagi sel epitel usus dan memiliki sifat antiinflamasi 
yang kuat (Louis & Flint, 2017). 

Asam asetat 

Asam asetat merupakan produk sampingan fermentasi yang 
signifikan yang dihasilkan oleh banyak probiotik. Misalnya, 
Bifidobacterium menghasilkan asam asetat menggunakan jalur 
bifidum. Asam asetat memiliki sifat antimikroba yang kuat dan 
mampu mengurangi pH lingkungan usus, sehingga menciptakan 
kondisi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri 
patogen seperti Escherichia coli dan Salmonella sp. (Flint et al., 2012). 

Asam propionat  

Asam propionat dihasilkan oleh probiotik seperti 
Propionibacterium dan spesies dari Bifidobacteria tertentu. Asam 
propionat memiliki kemampuan untuk menurunkan pH usus dan 
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juga memiliki sifat antimikroba yang secara efektif dapat 
menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Lebih jauh lagi, asam 
propionat berkontribusi pada metabolisme lipid dan membantu 
menurunkan kadar kolesterol dalam aliran darah, sehingga 
meningkatkan kesehatan kardiovaskular (Hosseini et al., 2011; 
Venema & Carmo, 2015). 

Asam butirat 

Asam butirat merupakan senyawa yang memiliki berbagai 
aplikasi. Asam butirat adalah asam lemak rantai pendek (SCFA) 
penting yang diproduksi oleh bakteri anaerobik di usus besar melalui 
fermentasi serat. Beberapa bakteri yang bertanggung jawab atas 
produksinya meliputi Clostridium butyricum dan spesies 
Bifidobacterium tertentu. Mirip dengan farmakologis, asam butirat 
memainkan peran penting dalam menyediakan energi untuk sel 
epitel usus dan menunjukkan sifat antiinflamasi yang kuat. Asam 
butirat meningkatkan integritas lapisan epitel dan meningkatkan 
produksi lendir di usus, yang secara efektif memperkuat penghalang 
lendir. Ini membantu melindungi terhadap infiltrasi patogen dan 
racun ke dalam aliran darah (Gao et al., 2009; Hamer et al., 2008; T. 
Sakata et al., 1995). 

Melalui proses fermentasi anaerobik, probiotik seperti 
Lactobacillus, Bifidobacterium, dan beberapa spesies Clostridium 
mampu mengubah karbohidrat dan serat makanan menjadi berbagai 
asam organik. Sebagai bagian dari proses ini, polisakarida kompleks 
dipecah menjadi monosakarida yang lebih sederhana. Monosakarida 
ini kemudian diubah menjadi asam organik melalui berbagai jalur 
metabolisme. Menurut Gänzle (2015), Lactobacillus memanfaatkan 
jalur Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) untuk mengubah glukosa 
menjadi asam laktat. Selain itu, jalur EMP bertanggung jawab atas 
produksi asam asetat dan propionat sebagai produk sampingan 
fermentasi. Bifidobacterium, di sisi lain, bertanggung jawab atas 
produksi asam asetat dan laktat melalui jalur bifidum (Rivière et al., 
2016). Bakteri seperti Clostridium butyricum bertanggung jawab atas 
fermentasi serat makanan, yang menghasilkan produksi asam 
butirat. Asam butirat merupakan asam lemak rantai pendek (SCFA) 
yang berperan penting dalam menjaga kesehatan usus (Louis & Flint, 
2017). 

Kesehatan saluran pencernaan sangat bergantung pada 
keberadaan asam-asam organik tersebut. Misalnya, asam asetat 
memiliki dampak antibakteri yang kuat dan memiliki kemampuan 
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untuk mengurangi pH lingkungan di saluran pencernaan, yang 
mengakibatkan keadaan yang tidak menguntungkan bagi bakteri 
patogen seperti Salmonella dan Escherichia coli (Flint et al., 2012). 
Asam propionat tidak hanya memiliki kemampuan untuk 
menurunkan pH lambung, tetapi juga memiliki kualitas antimikroba 
yang mencegah pertumbuhan bakteri yang berbahaya bagi tubuh. 
Selain itu, ia berperan dalam metabolisme lipid, yang membantu 
mengurangi jumlah kolesterol yang ada dalam darah (Hosseini et al., 
2011). Selain memiliki dampak antiinflamasi yang kuat, asam butilat 
merupakan sumber energi utama bagi sel epitel yang melapisi 
saluran pencernaan. Asam ini juga membantu memperkuat selaput 
lendir saluran pencernaan dengan meningkatkan produksi lendir dan 
memperkuat integritas lapisan epitel. Hasilnya, mampu mencegah 
infeksi dan racun memasuki sirkulasi. (Hamer et al., 2008). 

Pembentukan asam organik oleh probiotik melalui proses 
fermentasi anaerobik memiliki efek yang cukup besar dan 
bermanfaat bagi kesehatan saluran pencernaan. Asam-asam ini tidak 
hanya berkontribusi pada penurunan pH lingkungan dalam usus dan 
memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan patogen, 
tetapi juga mendorong pertumbuhan bakteri baik dan meningkatkan 
fungsi penghalang usus. Karena itu, probiotik memainkan peran 
penting dalam menjaga keseimbangan mikrobiota di saluran usus 
dan dalam meningkatkan kesehatan umum sistem pencernaan dan 
metabolisme. 

4) Peroksida 

Peroksida, dan lebih khusus lagi hidrogen peroksida (H2O2), 
adalah salah satu senayawa antibakteri yang dihasilkan oleh 
beberapa probiotik sebagai mekanisme pertahanan terhadap infeksi. 
Probiotik, seperti spesies Lactobacillus, memiliki kemampuan untuk 
menghasilkan hidrogen peroksida melalui aktivitas enzimatik, 
terutama oleh enzim flavoprotein oksidase, selama proses 
metabolisme oksigen molekuler (O2). Setelah itu, hidrogen peroksida 
dilepaskan ke lingkungan di sekitarnya, di mana ia berpotensi untuk 
berinteraksi dengan komponen seluler bakteri berbahaya 
(Eschenbach et al., 1989). 

Efektivitas hidrogen peroksida sebagai bahan kimia antibakteri 
dapat dikaitkan dengan fakta bahwa ia memiliki beberapa cara kerja. 
Pertama-tama, hidrogen peroksida berpotensi menghasilkan 
peroksidasi lipid dalam membran bakteri patogen, yang dapat 
menyebabkan kerusakan pada struktur lipid membran, yang pada 
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gilirannya dapat menyebabkan kebocoran isi sel, kerusakan 
membran, dan akhirnya kehalusan sel (Juven & Pierson, 1996). 
Kedua, hidrogen peroksida merupakan sumber stres oksidatif yang 
berpotensi menghancurkan berbagai komponen seluler bakteri 
patogen. Komponen-komponen ini meliputi protein, DNA, dan 
membran lipid. Hal ini dapat menyebabkan denaturasi protein, 
mutasi pada DNA, dan kerusakan pada lipid (Saran et al., 1999). 
Ketiga, hidroperoksida memiliki kemampuan untuk berinteraksi 
dengan ion logam seperti besi (Fe2+) melalui reaksi Fenton, yang 
menghasilkan produksi radikal hidroksil (OH). Radikal hidroksil 
merupakan salah satu radikal bebas yang paling reaktif dan 
berpotensi menimbulkan kerusakan oksidatif yang substansial pada 
komponen-komponen sel (Imlay, 2003) 

Probiotik bertanggung jawab atas pembentukan hidrogen 
peroksida, yang memberikan sejumlah keuntungan kesehatan yang 
signifikan dalam tubuh inang. Menurut Aroutcheva et al. (2001), 
hidrogen peroksida efektif dalam mengurangi jumlah bakteri 
patogen yang ada di usus, sehingga secara efektif menghindari infeksi 
dan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya. 
Lebih jauh lagi, hidrogen peroksida membantu menjaga 
keseimbangan mikrobiota usus yang sehat dengan menurunkan 
populasi bakteri patogen. Hal ini, pada gilirannya, menghasilkan 
lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan bakteri yang 
bermanfaat, yang pada gilirannya membantu menjaga keseimbangan 
mikrobiota usus besar yang sehat (Ouwehand & Vesterlund, 2004). 

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa pembentukan 
hidrogen peroksida oleh probiotik merupakan mekanisme penting 
yang berperan dalam mencegah pertumbuhan infeksi dan menjaga 
keseimbangan mikrobiota di saluran pencernaan. Eschenbach et al. 
(1989), melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa 
Lactobacillus crispatus mampu menghasilkan hidrogen peroksida, 
yang memiliki kemampuan untuk secara efektif mencegah 
pertumbuhan bakteri berbahaya seperti Gardnerella vaginalis dan 
Escherichia coli. Menurut temuan penelitian lain yang dilakukan oleh 
Aroutcheva et al. pada tahun 2001, hidrogen peroksida yang 
diproduksi oleh Lactobacillus jensenii memiliki kemampuan untuk 
mengurangi kolonisasi bakteri patogen pada vagina. Hal ini 
membantu menjaga keseimbangan mikrobiota dan meningkatkan 
kesehatan reproduksi. 

5) Diasetil 
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Proses fermentasi menghasilkan molekul organik yang dikenal 
sebagai diasetil, yang dihasilkan oleh beberapa probiotik. Misalnya, 
Lactobacillus dan Leuconostoc adalah contoh probiotik yang 
menghasilkan diasetil sebagai produk sampingan metabolisme asam 
laktat. Proses ini melibatkan konversi piruvat, yang merupakan 
produk akhir glikolisis, menjadi asetoin, yang kemudian dioksidasi 
untuk menghasilkan diasetil untuk diproses lebih lanjut. Reaksi ini 
sering terjadi dalam kondisi fermentasi heterogenik, yaitu proses di 
mana bakteri memetabolisme gula menjadi sejumlah produk akhir 
yang berbeda, seperti asam laktat, etanol, karbon dioksida, dan 
diasetil (Eschenbach et al., 1989). 

Ada beberapa cara kerja yang berkontribusi terhadap efektivitas 
diasetil dalam menekan perkembangan bakteri yang berbahaya bagi 
manusia. Penekanan enzim yang diperlukan untuk metabolisme 
bakteri patogen, seperti enzim dehidrogenase yang terlibat dalam 
saluran pernapasan seluler, merupakan salah satu mekanisme 
utama. Berdasarkan temuan Jay (1982), penghambatan enzim ini 
menyebabkan gangguan dalam sintesis energi dalam sel bakteri, 
yang pada akhirnya mengarah pada penekanan pertumbuhan dan 
reproduksi bakteri. Lebih jauh, diasetil memiliki kemampuan untuk 
berinteraksi dengan komponen lipid yang ditemukan dalam 
membran sel bakteri, yang dapat mengakibatkan degradasi 
struktural yang melemahkan kemampuan membran untuk 
melakukan tugasnya. Kerusakan ini mengakibatkan kebocoran ion 
dan molekul kecil, mengganggu homeostasis sel, dan akhirnya 
menyebabkan kematian sel. Menurut Ganzle & Vogel (2003), diasetl 
juga mampu membangun kompleks dengan asam nukleat seperti 
DNA dan RNA. Kompleks ini mengganggu proses replikasi dan 
transkripsi genetik, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan 
dan perkembangan sel bakteri. 

Sejumlah keuntungan kesehatan yang signifikan diberikan 
kepada inang melalui penciptaan produk yang dietilasi dengan 
probiotik. Diasetil efektif dalam mengurangi jumlah bakteri patogen 
yang ada di dalam usus, sehingga terhindar dari infeksi dan gangguan 
yang disebabkan oleh mikroorganisme yang tidak diinginkan. 
Berdasarkan laporan  Ouwehand & Vesterlund (2004), diasetil 
memiliki kemampuan untuk mengurangi populasi bakteri patogen, 
sehingga menciptakan lingkungan yang lebih mendukung 
pertumbuhan bakteri yang bermanfaat. Hal ini pada gilirannya 
membantu menjaga keseimbangan mikrobiota yang sehat di dalam 
saluran pencernaan. Lebih jauh lagi, diasetil yang dihasilkan oleh 
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probiotik memiliki kemampuan untuk memicu respons imunologi 
lokal di dalam usus. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan 
aktivitas fagositosis sel imun seperti makrofag dan neutrofil, yang 
pada gilirannya membantu tubuh melawan infeksi dengan lebih 
efektif (Imlay, 2003). 

Proses diasetilasi, yang difasilitasi oleh probiotik, telah terbukti 
menjadi mekanisme penting untuk mencegah pertumbuhan patogen 
dan menjaga keseimbangan mikrobiota di dalam saluran pencernaan. 
Contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jay (1982), yang 
menunjukkan bahwa Lactobacillus acidophilus mampu menghasilkan 
diasetil, yang merupakan agen antibakteri ampuh yang menghambat 
pertumbuhan bakteri berbahaya seperti Escherichia coli dan 
Staphylococcus aureus. Dalam penelitian terpisah, Rao et al. (2023), 
menemukan bahwa diasetil yang dihasilkan oleh Leuconostoc 
mesenteroides memiliki kemampuan untuk mengurangi kolonisasi 
patogen dalam usus, sehingga meningkatkan keseimbangan 
mikrobiota dan kesehatan sistem pencernaan. Mengingat hal ini, 
sintesis probiotik dietil merupakan komponen penting dari 
mekanisme pertahanan mereka, dan juga memberikan berbagai 
keuntungan kesehatan pada organisme yang mereka huni. 

e. Kemampuan memodulasi sistem kekebalan tubuh 

Dalam konteks probiotik, salah satu kriteria terpenting yang 
juga harus dipenuhi adalah kapasitasnya untuk memengaruhi sistem 
imun. Probiotik dapat berinteraksi dengan beberapa komponen 
sistem imun, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk 
meningkatkan respons imunologi tubuh terhadap patogen dan 
mengurangi peradangan. Karena kemampuan ini, probiotik 
berpotensi digunakan sebagai agen pengobatan dalam pengobatan 
dan pencegahan berbagai gangguan infeksi dan peradangan. 
Probiotik, seperti Lactobacillus rhamnosus GG, diketahui 
mengaktifkan reseptor Toll-like (TLR-2) dalam sel dendritik di 
mukosa usus. Aktivasi ini kemudian merangsang produksi sitokin 
antiinflamasi, seperti IL-1 (S. C. Ng et al., 2009). Selain itu, probiotik 
menghasilkan berbagai metabolit, termasuk asam lemak rantai 
pendek (SCFA) seperti butirat, propionat, dan asetat. Metabolit ini 
memiliki sifat antiinflamasi dan meningkatkan fungsi pengikatan 
selaput lendir usus. Mereka melakukannya dengan menginduksi 
ekspresi protein pengencang dalam sel epitel usus, seperti claudin 
dan occludin, yang membantu mencegah peradangan dan infeksi 
(Vinolo et al., 2011).  



 

  Sinbiotik … | 27 

Selain itu, probiotik memiliki kemampuan untuk meningkatkan 
aktivitas fagositosis sel imun termasuk neutrofil dan makrofag. 
Mereka memiliki kemampuan untuk merangsang pembentukan 
radikal bebas dan enzim lisozim oleh makrofag, yang keduanya 
berkontribusi pada eliminasi patogen apa pun yang mungkin ada. 
Pada tahun 2002, Marteau et al., melaporkan  Bifidobacterium breve, 
misalnya, telah terbukti meningkatkan fagositosis dan kapasitas 
makrofag untuk menghilangkan patogen yang ada di saluran 
pencernaan. Lebih jauh lagi, probiotik memiliki kemampuan untuk 
memengaruhi respons imun humoral dan seluler dengan 
berkontribusi pada stimulasi pembentukan antibodi IgA di mukosa 
usus (Ramakrishna, 2009; Wells, 2011). Antibodi ini merupakan 
komponen penting dari mekanisme pertahanan mukosa terhadap 
infeksi patogen. Lebih jauh lagi, probiotik memiliki kemampuan 
untuk merangsang perkembangan sel regulator T (Treg), yang 
berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan imunologi dan 
pencegahan respons imun autoimun atau berlebihan (Mazmanian et 
al., 2005). 

Sistem imun dapat dimodulasi oleh probiotik, yang memiliki 
berbagai macam aplikasi dan keuntungan. Probiotik memiliki 
kemampuan untuk membantu mencegah infeksi bakteri, virus, dan 
jamur di usus. Infeksi ini penting dalam pencegahan gangguan 
seperti diare infeksius dan infeksi gastrointestinal lainnya. Probiotik 
bekerja dengan meningkatkan aktivitas sel imun dan pembentukan 
antibodi. Pada tahun 2001, Szajewska dan Mrukowicz menerbitkan 
temuan mereka. Pengurangan peradangan kronis di usus bermanfaat 
bagi mereka yang menderita penyakit radang usus (IBD), yang 
mencakup kondisi seperti penyakit Crohn dan kolitis ulseratif. 
Probiotik yang menghasilkan metabolit anti-inflamasi, seperti SCFA, 
juga dapat membantu mengurangi peradangan di usus sebagaimana 
studi tahun 2001 oleh Szajewska & Mrukowicz. Probiotik memiliki 
kemampuan untuk menghambat perpindahan bakteri patogen dan 
racun dari usus ke dalam sirkulasi. Hal ini dicapai dengan 
meningkatkan ekspresi protein dan memperkuat penghalang 
mukosa. Hasilnya, risiko sepsis dan konsekuensi lain yang terkait 
dengan kondisi ini berkurang secara signifikan (P. D. Cani et al., 
2009). Penting juga untuk dicatat bahwa pengaruh imunomodulator 
probiotik tidak terbatas pada usus saja. Interaksi antara probiotik 
dan sistem imun dapat menghasilkan efek sistemik yang bermanfaat 
bagi kesehatan seluruh tubuh. Efek ini dapat mencakup 
penghindaran reaksi alergi dan peningkatan kesehatan paru-paru 
(Forsythe & Bienenstock, 2010).  
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f. Kemampuan proteksi mukosa 

Kemampuan probiotik untuk menjaga mukosa usus merupakan 
salah satu faktor penting yang menentukan seberapa efisiennya 
probiotik dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Ada lapisan 
sel epitel yang dikenal sebagai mukosa usus yang bertindak sebagai 
penghalang utama antara lumen usus dan jaringan bagian dalam 
tubuh. Melalui sejumlah cara yang berbeda, probiotik memiliki 
kemampuan untuk membantu membangun dan melindungi lendir 
yang ditemukan di saluran pencernaan. Mekanisme ini meliputi 
peningkatan sintesis lendir, peningkatan integritas penghalang 
epitel, dan modulasi respons imun lokal. 

Sel goblet mukosa usus dirangsang oleh probiotik, yang 
menghasilkan peningkatan produksi lendir. Lendir merupakan 
lapisan pelindung yang menutupi permukaan epitel usus dan 
berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap patogen dan partikel 
berbahaya. Namun, diketahui bahwa probiotik menghasilkan asam 
lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat, yang diketahui 
mendorong pembentukan lendir. Butirat, menurut penelitian yang 
dilakukan oleh Gaudier et al. (2005), memiliki kemampuan untuk 
meningkatkan ekspresi gen yang terlibat dalam produksi lendir, 
berkontribusi pada penguatan lapisan lendir, dan melindungi epitel 
usus dari kerusakan. Selain itu, probiotik memiliki kemampuan 
untuk memperbaiki dan meningkatkan integritas penghalang epitel 
usus dengan meningkatkan ekspresi protein pengikat termasuk 
claudin, occludin, dan zonula occludens. Pembentukan hubungan 
yang erat antara sel-sel epitel oleh protein-protein ini berfungsi 
untuk membatasi masuknya infeksi, racun, dan senyawa lain yang 
berpotensi merusak melalui lapisan epitel. Misalnya, penelitian yang 
dilakukan oleh Anderson et al. (2010), menemukan keberadaan 
Lactobacillus plantarum menyebabkan peningkatan produksi 
claudin-2 dan occludin, yang pada gilirannya berkontribusi pada 
penguatan penghalang mukosa usus. 

Selain itu, probiotik memiliki kemampuan untuk memengaruhi 
respons imun lokal di mukosa usus, yang dapat membantu 
mengurangi peradangan dan melindungi garis epitel. Probiotik 
memiliki kemampuan untuk menginduksi sintesis sitokin anti-
inflamasi, termasuk IL-10 dan TGF-β, oleh sel-sel imun yang terletak 
pada membran mukosa, yang membantu dalam penekanan reaksi 
inflamasi yang berlebihan. Menurut temuan penelitian yang 
dilakukan oleh Pagnini et al. (2010) Lactobacillus casei memiliki 
kemampuan untuk mengurangi ekspresi molekul adhesi seluler dan 
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pembentukan sitokin pro-inflamasi. Hal ini, pada gilirannya, 
membantu melindungi penghalang mukosa dari kerusakan yang 
disebabkan oleh peradangan kronis. Probiotik melindungi mukosa 
dengan sejumlah cara, salah satunya adalah dengan mencegah 
patogen menempel dan menjajah permukaan epitel usus selama 
proses kolonisasi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Collado et 
al. (2007) menemukan kemampuan Lactobacillus rhamnosus GG 
dalam menghambat adhesi patogen Escherichia coli pada sel epitel 
usus, mencegah kolonisasi patogen dan mengurangi risiko infeksi. 
Hal ini menghilangkan kemungkinan patogen menjajah sel-sel epitel 
usus dan dengan demikian mengurangi kemungkinan infeksi. Oleh 
karena itu, probiotik merupakan agen penting dalam menjaga 
kesehatan usus dan menghindari penyakit gastrointestinal. Probiotik 
mampu melindungi mukosa usus dengan meningkatkan produksi 
lendir, memperbaiki integritas penghalang epitel, dan memodulasi 
respons imun lokal. 

2. Ragam Probiotik 

Probiotik adalah bakteri hidup yang, jika dikonsumsi dalam 
jumlah yang tepat, menawarkan beberapa manfaat kesehatan bagi 
makhluk yang diberinya. Ada banyak spesies dan galur probiotik 
yang berbeda, yang masing-masing memiliki dampak unik pada 
kesehatan seseorang. Kisaran probiotik cukup beragam saat ini. 
Meskipun ada banyak jenis probiotik lainnya, varietas yang paling 
sering ditemukan dan diteliti dengan baik adalah Lactobacillus dan 
Bifidobacterium. Namun, ada banyak spesies lain yang menawarkan 
manfaat substansial. 

1) Lactolabacillus 

Probiotik yang termasuk dalam genus Lactobacillus termasuk 
jenis probiotik yang paling terkenal dan umum digunakan. Ada 
beberapa spesies yang termasuk dalam genus ini yang dapat 
ditemukan dalam produk fermentasi susu seperti yoghurt dan kefir 
serta produk olahan susu lainnya seperti Dangke, selain ditemukan 
dalam suplemen probiotik. Telah diketahui secara meluas bahwa 
Lactobacillus mampu menghasilkan asam laktat dari fermentasi gula. 
Asam laktat ini menurunkan pH saluran pencernaan dan mencegah 
pertumbuhan bakteri yang berbahaya bagi tubuh. Berikut ini adalah 
beberapa spesies Lactobacillus yang paling umum digunakan dalam 
produksi probiotik: 

 Lactobacillus rhamnosus GG: telah dibuktikan sebagai salah 
satu strain probiotik yang paling efisien untuk mengobati diare 
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akut pada anak-anak dan menurunkan risiko infeksi saluran 
usus. Spesies ini telah menjadi subjek penelitian yang paling 
empiris. Menurut penelitian, L. rhamnosus GG memiliki potensi 
untuk meningkatkan respons imun dan meningkatkan 
penghalang mukosa yang mengelilingi saluran pencernaan 
(Segers & Lebeer, 2014) 

 Lactobacillus acidophilus: merupakan strain bakteri ramah 
yang umumnya ditemukan dalam yoghurt dan suplemen 
probiotik. Bakteri ini terkenal karena kemampuannya untuk 
membantu pencernaan laktosa dan meningkatkan kesehatan 
lambung secara umum. Selain itu, penelitian telah menunjukkan 
bahwa L. acidophillus memiliki potensi untuk meringankan gejala 
sindrom iritasi usus besar (IBS) dan meningkatkan 
keseimbangan mikrobiota dalam usus selain efektif dalam 
mengontrol gula darah (De Cesare et al., 2017; Sanders et al., 
2010; Sharma et al., 2018) 

 Lactobacillus plantarum: telah digunakan secara luas dalam 
fermentasi sayuran, termasuk asinan kubis dan hidangan kimchi 
serta produk olahan susu. Secara umum diketahui bahwa L. 
plantarum mampu bertahan hidup dalam berbagai pengaturan 
pH dan suhu. Selain itu, bakteri ini memiliki kapasitas untuk 
menekan infeksi usus dan meningkatkan kesehatan usus (Hafsan, 
2020; Salminen et al., 2022) 

 Lactobacillus reuteri: merupakan spesies yang terkenal karena 
kemampuannya menghasilkan reuterin, yaitu zat antibakteri 
yang efektif melawan infeksi usus. Selain itu, L. reuteri berpotensi 
meredakan gejala kolik pada bayi dan meningkatkan kesehatan 
gigi dengan menurunkan kadar plak dan radang gusi (Ganzle, 
2003; Spinler et al., 2008). 

 Lactobacillus casei: bakteri yang sering ditemukan dalam 
produk susu fermentasi, memiliki kemampuan untuk 
meningkatkan kesehatan pencernaan dan mengurangi gejala 
sembelit. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa L. Casei 
memiliki kemampuan untuk memperkuat sistem kekebalan 
tubuh dan memperpendek durasi infeksi saluran pernapasan 
atas (Charteris et al., 1998; D. Hill et al., 2018; C.-H. Huang et al., 
2018). 

 Lactobacillus paracasei: merupakan jenis bakteri yang memiliki 
kapasitas untuk meningkatkan respons kekebalan tubuh dan 
mengurangi peradangan di usus akibat masalah pencernaan. L. 
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paracasey juga dikenal dapat membantu meredakan gejala reaksi 
alergi dan meningkatkan kesehatan kulit (Huang et al., 2018; Ye 
et al., 2021). 

2) Bifidobacterium 

Probiotik yang termasuk dalam genus Bifidobacterium adalah 
jenis probiotik lain yang sangat penting untuk kesehatan usus, 
terutama pada bayi baru lahir dan anak-anak. Sejumlah spesies 
Bifidobacterium terpenting yang sering digunakan sebagai probiotik 
adalah sebagai berikut: 

 Bifidobacterium bifidum: jenis bakteri yang paling sering 
ditemukan di usus manusia dan dalam produk yang mengandung 
probiotik. Bifidobacterium bifidum bermanfaat bagi kesehatan 
usus karena membantu pencernaan serat dan menghasilkan 
asam lemak rantai pendek (SCFA). Gejala diare dapat dikurangi 
dan kesehatan pencernaan secara umum dapat ditingkatkan, 
menurut penelitian tentang Bifidobacterium bifidum  (Charteris et 
al., 1998; López et al., 2011). 

 Bifidobacterium longum: spesies khusus ini, yang dikenal 
sebagai, terkenal karena kemampuannya beradaptasi dengan 
lingkungan saluran pencernaan dan bertahan dalam jangka 
waktu yang lama. Melalui kemampuannya untuk meningkatkan 
fungsi penghalang membran mukosa dan mengurangi 
peradangan di usus, B. longum dapat sangat bermanfaat. Selain 
itu, penelitian menunjukkan bahwa B. Longum memiliki 
kemampuan untuk meningkatkan keseimbangan mikrobiota di 
usus dan meningkatkan kesehatan mental melalui aksis 
intestino-serebral (Dong et al., 2010; Hansen et al., 2011; S.-J. Kim 
et al., 2017; Likotrafiti et al., 2013a; O’Mahony et al., 2005; Schell 
et al., 2002). 

 Bifidobacterium infantis: strain khusus ini penting untuk 
kesehatan bayi karena membantu pencernaan oligosakarida yang 
ditemukan dalam ASI dan melindungi terhadap infeksi usus 
(Charteris et al., 1998; Liong & Shah, 2005; Sela et al., 2008) 

3) Probiotik lainnya 

Probiotik Tambahan Selain Lactobacillus dan Bifidobacterium, 
terdapat sejumlah probiotik tambahan yang menawarkan manfaat 
kesehatan yang penting. Probiotik ini meliputi yang berikut: 

 Saccharomyces boulardii: ragi probiotik ini dikenal karena 
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kemampuannya untuk menyembuhkan dan mencegah diare yang 
disebabkan oleh antibiotik serta diare yang disebabkan oleh 
wisatawan (Guandalini, 2008; Jiang et al., 2011; McFarland, 2010; 
Rodríguez-Nogales et al., 2018). 

 Streptococcus thermophilus: bakteri yang digunakan dalam 
pembuatan yoghurt dan beberapa produk susu fermentasi 
lainnya, membantu pencernaan laktosa dan meningkatkan 
kesehatan saluran pencernaan (Heller, 2001; Supavititpatana et 
al., 2010; Yu et al., 2011a, 2011b) 

 Enterococcus faecium: Meskipun terkadang dikaitkan dengan 
infeksi nosokomial, berbagai jenis E. faecium telah terbukti aman 
dan efektif sebagai probiotik dalam meningkatkan kesehatan 
usus dan mengurangi diare pada hewan dan manusia 
(Amachawadi et al., 2018; Aziz et al., 2019; Chang et al., 2013; 
Franz et al., 2011; J. Huang et al., 2021; Roselino et al., 2020) 

Mengingat banyaknya ragam dan spesies probiotik yang tersedia 
saat ini, penting untuk memilih probiotik yang tepat sesuai dengan 
kebutuhan kesehatan seseorang. Karena mekanisme kerja dan 
manfaat masing-masing jenis probiotik berbeda satu sama lain, 
penting untuk berkonsultasi dengan praktisi medis yang 
berkualifikasi guna memastikan probiotik mana yang paling tepat 
untuk masalah kesehatan tertentu. 

B. Prebiotik 

Komponen makanan yang dikenal sebagai prebiotik adalah 
komponen yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, tetapi 
memiliki dampak positif terhadap kesehatan karena mendorong 
pertumbuhan atau aktivitas mikroba bermanfaat di usus besar. 
Gibson dan Roberfroid adalah orang yang pertama kali 
memperkenalkan konsep "prebiotik" pada tahun 1995. Para peneliti 
menggolongkan prebiotik sebagai "komponen makanan yang tidak 
dapat dicerna yang memiliki efek menguntungkan bagi inang dengan 
secara selektif merangsang pertumbuhan dan/atau aktivitas satu 
atau sejumlah kecil bakteri di usus", setidaknya demikian Gibson & 
Roberfroid (1995) mendefinisikannya secara khusus. 

1. Sumber prebiotik dari bahan alami  

a. Inulin 

1) Sumber alami inulin 

Jika berbicara tentang berbagai manfaat kesehatan dan nutrisi, 
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inulin merupakan salah satu prebiotik yang paling banyak mendapat 
perhatian dan penelitian. Akar sawi putih, bawang putih, bawang 
merah, pisang, dan asparagus merupakan sumber alami inulin, yang 
merupakan jenis serat makanan yang dapat ditemukan dalam 
berbagai tanaman yang secara alami mengandung inulin. 
Mengonsumsi inulin secara teratur dalam makanan memberikan 
manfaat kesehatan yang besar, terutama dalam kaitannya dengan 
kesehatan saluran pencernaan dan keseimbangan mikroorganisme. 

 Sawi putih: di antara sekian banyak sumber inulin, akar sawi 
putih merupakan salah satu sumber yang paling melimpah. 
Secara historis, sawi putih telah digunakan sebagai pengganti 
kopi, selain digunakan sebagai komponen dalam berbagai 
hidangan dan minuman. Jumlah inulin yang terdapat dalam akar 
tanaman sawi putih berpotensi mencapai 15-20% dari berat 
kering tanaman. Karena kemampuannya untuk meningkatkan 
kesehatan usus dan mendorong pertumbuhan bakteri baik 
seperti Bifidobacteria dan Lactobacilli, inulin yang berasal dari 
sawi putih tidak hanya digunakan dalam industri makanan tetapi 
juga dalam industri suplemen untuk suplemen makanan (M. B. 
Roberfroid, 2007). 

 Bawang putih dan bawang merah: sumber inulin lain yang 
sering digunakan dalam memasak secara teratur termasuk 
bawang putih putih dan bawang putih merah dengan berbagai 
warna. Kedua jenis bawang putih tidak hanya memberikan rasa 
pada makanan tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi 
kesehatan usus. Bawang putih dan bawang putih merah 
mengandung zat yang disebut inulin, yang membantu 
meningkatkan populasi bakteri sehat di usus. Hal ini, pada 
gilirannya, dapat meningkatkan pencernaan dan kesehatan 
secara umum (Slavin, 2013). 

 Pisang: Ada sejumlah besar inulin yang terdapat dalam pisang, 
terutama yang masih hijau. Pisang hijau, selain kaya akan vitamin 
dan mineral, merupakan sumber inulin, yang berpotensi 
berfungsi sebagai prebiotik dan mendorong pertumbuhan 
bakteri sehat di seluruh saluran pencernaan. Mengonsumsi 
pisang secara teratur dapat membantu menjaga mikrobiota di 
saluran usus dan meningkatkan kesehatan pencernaan (Slavin, 
2013). 

 Asparagus: selain menjadi sayuran yang terkadang dianggap 
sebagai makanan mewah, asparagus juga merupakan sumber 
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inulin yang sangat baik. Karena kandungan inulin yang tinggi 
pada asparagus, yang berkontribusi pada nilai gizi keseluruhan 
sayuran ini, sayuran ini merupakan pilihan yang sangat baik 
untuk diet yang kaya prebiotik. Melalui fermentasi inulin oleh 
bakteri di saluran pencernaan, asparagus berkontribusi 
meningkatkan kesehatan usus (M. B. Roberfroid, 2007). 

2) Fermentasi inulin dan produksi SCFA 

Fermentasi inulin dan produksi SCFA Potensi inulin untuk 
diubah menjadi asam lemak rantai pendek (SCFA) oleh mikrobiota 
saluran pencernaan merupakan salah satu karakteristik paling 
signifikan dari nutrisi ini. Beberapa contoh SCFA adalah asetat, 
propionat, dan butirat. Baik kesehatan usus maupun kerja 
metabolisme sangat dipengaruhi oleh SCFA. Fermentasi inulin oleh 
bakteri dalam usus menghasilkan sintesis asam lemak rantai pendek 
(SCFA), yang memiliki sejumlah efek positif pada kesehatan 
seseorang. 

Selama fermentasi inulin, asetat merupakan salah satu asam 
lemak rantai pendek (SCFA) terpenting yang terbentuk. Selain itu, 
sel-sel usus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan asetat 
sebagai sumber energi, dan juga memiliki efek anti-inflamasi. 
Menurut Roberfroid (2007), asetat berperan dalam menjaga 
keseimbangan pH dalam usus, yang penting untuk mencegah 
pertumbuhan bakteri yang berbahaya bagi tubuh. 

Fermentasi inulin menghasilkan produksi propionat propionat, 
yang merupakan SCFA lainnya. Propionat telah terbukti memiliki 
efek yang menguntungkan pada metabolisme glukosa dan lemak, 
yang berkontribusi pada pengurangan risiko penyakit metabolik 
seperti diabetes tipe 2 dan obesitas. Selain itu, propionat terlibat 
dalam pengurangan peradangan di saluran pencernaan serta 
penguatan penghalang usus terhadap infeksi (Slavin, 2013). 

Butirat adalah SCFA yang paling banyak diteliti karena memiliki 
banyak manfaat kesehatan. Selain itu, ia memiliki sifat antikanker 
dan bertindak sebagai sumber energi utama bagi sel epitel yang 
melapisi saluran pencernaan. Selain itu, ia membantu menjaga 
integritas penghalang usus, mengurangi peradangan, dan 
meningkatkan kesehatan sel-sel dalam usus. Selain itu, beberapa 
penelitian telah menunjukkan bahwa detritus dapat meningkatkan 
sensitivitas insulin dan menurunkan kemungkinan timbulnya 
penyakit metabolik (M. Roberfroid, 2007). 
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3) Manfaat kesehatan inulin 

Keberadaan inulin dalam makanan sehari-hari memberikan 
manfaat kesehatan yang signifikan, terutama terkait dengan 
kesehatan usus dan keseimbangan mikrobiota. Inulin bekerja dengan 
mendorong pertumbuhan bakteri baik di usus besar, yang 
berkontribusi pada keseimbangan mikrobiota dan peningkatan 
kesehatan sistem pencernaan. Berikut ini adalah beberapa manfaat 
kesehatan utama dari inulin. 

 Kesehatan pencernaan: salah satu manfaat terpenting inulin 
bagi kesehatan adalah dapat meningkatkan kesehatan sistem 
pencernaan. Melalui perannya sebagai prebiotik, inulin 
mendorong pertumbuhan bakteri baik di usus besar, termasuk 
Bifidobacteria dan Lactobacilli, di antara jenis bakteri lainnya. 
Sebagai hasil dari peningkatan populasi bakteri baik ini, populasi 
bakteri berbahaya berkurang, fungsi pencernaan membaik, dan 
risiko infeksi usus (Slavin, 2013). 

 Kontrol glukosa darah: pengaturan gula dalam darah Telah 
dibuktikan juga bahwa inulin dapat membantu mengatur kadar 
gula darah. Fermentasi inulin menghasilkan produksi asam 
lemak rantai pendek (SCFA), yang meningkatkan sensitivitas 
insulin dan mengendalikan metabolisme glukosa. Konsumsi 
inulin secara konsisten dapat membantu menurunkan kadar gula 
darah dan menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2 (M. B. 
Roberfroid, 2007). 

 Penurunan berat badan: untuk penurunan berat badan dan 
pemeliharaan berat badan, inulin dapat membantu. Serat inulin 
memberikan rasa kenyang yang lebih lama, yang dapat 
membantu menurunkan jumlah kalori yang dikonsumsi. 
Pembentukan asam lemak rantai pendek (SCFA) selama 
fermentasi inulin berkontribusi pada pengaturan metabolisme 
lemak dan pengurangan akumulasi lemak dalam tubuh (Slavin, 
2013). 

 peningkatan sistem kekebalan tubuh: potensi inulin untuk 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh merupakan manfaat 
kesehatan lain dari suplemen makanan ini. Kehadiran inulin 
mendorong pertumbuhan bakteri menguntungkan, yaitu 
organisme yang berkontribusi pada pengaturan sistem kekebalan 
tubuh. SCFA, yang dibuat melalui fermentasi inulin, juga memiliki 
sifat antiinflamasi, yang dapat membantu mengurangi 
peradangan kronis dan meningkatkan respons imun terhadap 
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patogen (Roberfroid, 2007).  

 Kesehatan tulang: kemampuan inulin untuk meningkatkan 
penyerapan kalsium telah dibuktikan dalam sejumlah penelitian 
bermanfaat bagi kesehatan tulang. Fermentasi inulin dapat 
menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang 
memiliki kemampuan untuk meningkatkan kelarutan kalsium 
dalam usus. Hal ini meningkatkan asupan kalsium dan 
memperkuat tulang (Abrams et al., 2005). 

b. Pektin 

1) Sumber alami pektin 

Pektin merupakan salah satu bentuk serat larut yang dapat 
ditemukan di dinding sel berbagai jenis buah dan sayuran, terutama 
pada kulit buah seperti apel, jeruk, lemon, dan buah lainnya 
(Duvetter et al., 2009; Sila et al., 2009; Van Buggenhout et al., 2009). 
Karena kemampuannya untuk membentuk gel dalam air, pektin 
merupakan komponen penting dalam bisnis makanan, yang 
digunakan dalam produksi salami, jeli, dan berbagai jenis makanan 
kuliner lainnya. Pektin tidak hanya bermanfaat di dapur, tetapi juga 
memiliki manfaat kesehatan yang penting, terutama sebagai 
prebiotik yang membantu menjaga kesehatan pencernaan dan 
keseimbangan bakteri dalam saluran usus. 

 Apel: pektin dapat ditemukan dalam apel, yang merupakan salah 
satu bahan yang paling terkenal. Baik kulit maupun daging apel 
memiliki konsentrasi pektin yang signifikan, yang berkontribusi 
pada struktur dan tekstur buah. Mengonsumsi apel secara teratur 
dapat memberikan asupan pektin, yang bermanfaat bagi 
kesehatan sistem pencernaan dan menurunkan risiko timbulnya 
penyakit kronis (Thakur et al., 1997). 

 Jeruk: pektin dapat ditemukan dalam jumlah banyak pada jeruk, 
khususnya pada kulit dan daging buahnya. Merupakan praktik 
umum untuk mengekstrak pektin jeruk untuk tujuan 
penggunaannya dalam bisnis makanan sebagai bahan pengental 
dan penstabil. Menurut (Sriamornsak, 2016), mengonsumsi jeruk 
tidak hanya meningkatkan konsumsi vitamin C tetapi juga pektin, 
yang bermanfaat bagi kesehatan saluran pencernaan. 

 Lemon: seperti jeruk, memiliki jumlah pektin yang signifikan, 
terutama pada bagian kulit. Ada banyak jenis makanan dan 
minuman yang menggunakan pektin lemon karena memberikan 
tekstur dan stabilitas. Pektin, yang ditemukan dalam jeruk nipis, 
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memberikan sejumlah manfaat kesehatan, termasuk kemampuan 
detoksifikasi dan membantu sistem pencernaan (May, 1990).  

 Stroberi: pektin juga terdapat dalam jumlah besar pada buah 
stroberi, rasberi, dan blackberry, di antara jenis buah beri 
lainnya. Buah beri mengandung pektin yang membantu menjaga 
struktur buah dan memberikan manfaat kesehatan yang 
sebanding dengan pektin yang berasal dari sumber lain (Duvetter 
et al., 2009; Sila et al., 2009; Van Buggenhout et al., 2009). 

2) Manfaat kesehatan pektin 

Pektin, dalam kapasitasnya sebagai prebiotik, melindungi 
kesehatan pencernaan dengan membentuk ikatan dengan bakteri 
yang terdapat pada sebagian besar populasi. Selain itu, pektin 
berpotensi membantu mengatur kolesterol dan gula darah, 
mengurangi risiko kanker, memperlancar proses detoksifikasi tubuh, 
dan bahkan memberikan manfaat bagi kesehatan kulit secara umum. 
Penggunaan pektin melalui konsumsi makanan dan minuman seperti 
apel, lemon, jeruk, dan beri dapat memberikan manfaat kesehatan 
yang signifikan dan bermanfaat bagi kesehatan. 

 Kesehatan pencernaan: pektin terlibat dalam proses 
peningkatan kesehatan sistem pencernaan. Pektin, yang 
merupakan jenis serat larut, memiliki kemampuan untuk 
membentuk gel di dalam sistem pencernaan. Gel ini membantu 
memperlambat proses pencernaan dan meningkatkan jumlah 
nutrisi yang diserap setelah pencernaan. Pektin juga berfungsi 
sebagai prebiotik, yang berarti mendorong pertumbuhan bakteri 
di usus besar, termasuk Bifidobacteria dan Lactobacilli, di antara 
jenis bakteri lainnya. Pektin membantu mengurangi populasi 
bakteri patogen, meningkatkan fungsi pencernaan, dan 
menurunkan risiko infeksi usus. Pektin melakukannya dengan 
meningkatkan populasi bakteri baik, yang pada gilirannya 
membantu mengurangi risiko infeksi (Onumpai et al., 2011). 

 Regulasi kolesterol: kemampuan pektin untuk membantu 
mengatur kadar kolesterol dalam darah merupakan salah satu 
manfaat kesehatan paling signifikan yang terkait dengan pektin. 
Pektin memiliki kemampuan untuk mengikat asam empedu di 
usus, yang selanjutnya menyebabkan asam tersebut dikeluarkan 
dari tubuh. Proses ini memaksa tubuh untuk menggunakan 
kolesterol yang telah disimpannya guna menghasilkan lebih 
banyak asam empedu, yang pada akhirnya menghasilkan 
penurunan kadar kolesterol dalam darah. Penelitian telah 
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menunjukkan bahwa konsumsi pektin secara rutin dapat 
membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan 
kesehatan jantung (Brouns et al., 2002).  

 Pengendalian gula darah: pektin juga mungkin berperan dalam 
pengaturan gula darah. Pektin dan serat larut lainnya membantu 
memperlambat laju penyerapan glukosa oleh saluran 
pencernaan, yang dapat membantu mengurangi kenaikan gula 
darah setelah makan. Konsumsi pektin telah terbukti mengurangi 
kemungkinan terkena diabetes tipe 2 dan membantu mengelola 
kadar gula darah (Thakur et al., 1997).  

 Menekan risiko kanker: ada penelitian yang menunjukkan 
bahwa pektin dapat membantu menurunkan risiko kanker, 
khususnya kanker usus besar. Di dalam usus, pektin memiliki 
kemampuan untuk mengikat karsinogen potensial, sehingga 
mengurangi jumlah penyerapannya ke dalam tubuh. Selain itu, 
fermentasi pektin oleh mikrobiota saluran pencernaan 
menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek seperti 
butirat, yang memiliki karakteristik antikanker dan dapat 
membantu menjaga kesehatan sel-sel usus (Onumpai et al., 
2011).  

 Detoksifikasi: pengurangan racun Proses detoksifikasi dalam 
tubuh dapat memperoleh manfaat dari penggunaan pektin. 
Karena kapasitasnya untuk mengikat logam berat dan senyawa 
berbahaya lainnya di dalam usus, pektin membantu mengurangi 
penyerapan racun-racun ini ke dalam tubuh dan membuatnya 
lebih mudah untuk dikeluarkan. 

c. Fructooligosaccharides (FOS) 

Fruktooligosakarida, yang sering dikenal sebagai FOS, adalah 
sejenis prebiotik yang terdiri dari rantai molekul fruktosa yang 
terbatas (Arslanoglu et al., 2008). Salah satu bentuk karbohidrat 
disebut fruktooligosakarida (FOS), dan dapat ditemukan dalam 
berbagai macam buah dan sayuran. FOS adalah prebiotik, yang 
berarti tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia (Liao et 
al., 2021). Sebaliknya, ia dimnfaatkana oleh mikrobiota yang hidup di 
saluran usus, yang menghasilkan berbagai efek positif pada 
kesehatan. 

1) Sumber alami Fruktooligosakarida 

 Bawang: baik putih maupun merah, merupakan sumber utama 
asam oleat (FOS). Selain aplikasinya yang luas dalam dunia 



 

  Sinbiotik … | 39 

kuliner, kedua umbi ini menawarkan banyak manfaat kesehatan 
karena kadar FOS yang dikandungnya yang tinggi. Selain 
mendukung kesehatan pencernaan, FOS yang ditemukan dalam 
bawang putih dan bawang putih berfungsi untuk meningkatkan 
jumlah bakteri yang ada di usus besar (Roberfroid, 2007) 

 Pisang: kadar fruktooligosakarida (FOS) yang signifikan dapat 
ditemukan pada pisang, terutama yang belum sepenuhnya 
matang. Kandungan fruktooligosakarida (FOS) pada pisang dapat 
berkontribusi pada peningkatan kesehatan pencernaan dan 
normalisasi mikrobiota di saluran usus (Slavin, 2013). 

 Gandum: merupakan salah satu biji-bijian yang mengandung 
FOS. Merupakan praktik umum untuk mengonsumsi kedua 
makanan ini dalam bentuk sereal atau roti. Kedua makanan ini 
menawarkan keuntungan prebiotik karena adanya FOS, yang 
mendorong pertumbuhan bakteri sehat di usus (Slavin, 2013). 

2) Fermentasi FOS dan produksi SCFA 

Fermentasi FOS dan produksi SCFA Fermentasi FOS oleh 
mikrobiota di saluran usus menghasilkan produksi asam lemak 
rantai pendek (SCFA) seperti butirat, asetat, dan propionat, yang 
memiliki sejumlah keuntungan medis. Baik kesehatan usus maupun 
operasi metabolisme dipengaruhi secara signifikan oleh SCFA.  

 Butirat: Fermentasi FOS menghasilkan produksi butirat, yang 
merupakan salah satu SCFA terpenting. Lebih jauh, ia memiliki 
efek antikanker dan bertindak sebagai sumber energi utama bagi 
sel-sel epitel yang melapisi saluran pencernaan. Selain membantu 
mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan sel-sel usus, ia 
juga membantu menjaga integritas penghalang usus. Selain itu, 
beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa detritus dapat 
meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kemungkinan 
timbulnya penyakit metabolik (M. B. Roberfroid, 2007).  

 Asetat: memiliki kemampuan untuk digunakan oleh sel-sel usus 
sebagai sumber energi, juga memiliki kualitas antiperadangan. 
Selain itu, asetat terlibat dalam proses metabolisme glukosa dan 
lipid (Davidson et al., 1998; Davidson & Maki, 1999). 

 Propionat: metabolisme glukosa dan lemak ditingkatkan oleh 
propionat propionat, yang memiliki dampak yang 
menguntungkan. Propionat meningkatkan jumlah kolesterol yang 
dikeluarkan melalui feses dan membantu menurunkan jumlah 
kolesterol yang diproduksi oleh hati. Propionat juga terlibat 



 

40 | Hafsan 

dalam pengurangan peradangan di usus dan penguatan 
penghalang usus terhadap infeksi (Yamashita et al., 1984). 

3) Manfaat kesehatan FOS 

 Kesehatan sistem pencernaan: di usus besar, FOS berfungsi 
sebagai prebiotik yang mendorong perkembangan bakteri seperti 
Bifidobacteria dan Lactobacilli, yang pada gilirannya membantu 
menjaga kesehatan pencernaan. Fermentasi FOS oleh mikrobiota 
di saluran usus menghasilkan produksi asam lemak rantai 
pendek seperti butrat, asetat, dan propionat. SCFA ini sangat 
penting untuk menjaga kesehatan usus. Sebagai hasil dari 
peningkatan populasi bakteri ini, populasi bakteri berbahaya 
berkurang, fungsi pencernaan membaik, dan risiko infeksi usus 
(Roberfroid, 2007). 

 Regulasi kolesterol: di antara banyak efek positif yang dimiliki 
FOS bagi kesehatan seseorang adalah kapasitasnya untuk 
membantu mengatur kadar kolesterol dalam darah. Fermentasi 
FOS oleh bakteri usus menghasilkan produksi SCFA, yang 
berpotensi untuk menurunkan produksi kolesterol di hati dan 
meningkatkan ekskresi kolesterol melalui feses. Penelitian 
menunjukkan bahwa mengonsumsi Fos setiap hari dapat 
membantu menurunkan kadar LDL, yang terkadang dikenal 
sebagai "kolesterol jahat," dan meningkatkan kesehatan jantung 
(Davidson et al., 1998; Davidson & Maki, 1999).  

 Pengendalian Gula Darah: ada kemungkinan lonjakan gula 
darah setelah makan dapat dihindari dengan mengonsumsi FOS, 
yang merupakan jenis serat larut yang memperlambat 
penyerapan glukosa dalam usus. Fermentasi FOS menghasilkan 
produksi asam lemak rantai pendek,  yang berpotensi 
mengurangi risiko diabetes tipe 2 dengan meningkatkan 
sensitivitas insulin dan mengatur metabolisme glukosa 
(Yamashita et al., 1984).  

 Penurunan berat badan: FOS dapat menjadi faktor penting 
dalam proses penurunan berat badan dan mempertahankan 
berat badan yang sehat. FOS memberikan rasa kenyang yang 
lebih lama, yang dapat membantu mengurangi jumlah kalori yang 
dikonsumsi. Kontribusi lebih lanjut terhadap pengendalian 
metabolisme lemak dan penurunan akumulasi lemak dalam 
tubuh dilakukan oleh sintesis asam lemak rantai pendek (SCFA) 
selama fermentasi FOS (Slavin, 2013). 
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 Peningkatan sistem kekebalan tubuh: FOS membantu 
memperkuat penyumbatan usus terhadap patogen dan 
meningkatkan respons imun dengan meningkatkan 
perkembangan bakteri baik di usus. Ini membantu meningkatkan 
respons imunologi lebih jauh. Selain itu, SCFA yang dibuat 
melalui fermentasi FOS memiliki kualitas anti-inflamasi, yang 
dapat membantu mengurangi peradangan kronis dan 
meningkatkan kesehatan imunologi secara keseluruhan ( 
Roberfroid, 2007). 

d. Galactooligosaccharides (GOS) 

GOS, yang merupakan singkatan dari galactooligosaccharides, 
adalah sejenis prebiotik yang tersusun dari rantai pendek senyawa 
galaktosa. Selain merupakan jenis gula yang dapat ditemukan dalam 
laktosa, yang merupakan gula alami yang terdapat dalam susu, GOS 
merupakan sejenis oligosakarida yang dihasilkan dari galaktosa. Hal 
ini dikarenakan GOS merupakan prebiotik, yang berarti enzim 
pencernaan manusia tidak dapat mencernanya. Sebaliknya, 
mikrobiota usus bertanggung jawab atas diferensiasinya, yang 
menghasilkan berbagai manfaat kesehatan. 

1) Sumber alami GOS 

 Susu dan produk susu olahan: selain terdapat secara alami 
dalam susu, susu GOS dan produk olahan susu juga dapat 
ditemukan dalam produk olahan susu seperti yoghurt dan keju. 
Selain itu, susu manusia mengandung GOS, yang merupakan 
komponen penting dalam pembentukan mikrobiota yang 
terdapat dalam saluran pencernaan bayi (Sangwan et al., 2011). 

 Kacang-kacangan: GOS juga dapat ditemukan dalam kacang-
kacangan dan produk olahannya. Konsumsi kedelai dan 
olahannya dapat memberikan asupan GOS yang sangat baik 
untuk kesehatan sistem pencernaan. GOS juga dapat ditemukan 
dalam kadar yang cukup pada ragam kacang merah dan kacang 
polong. Mengonsumsi kacang-kacangan ini secara teratur dapat 
menjadi cara yang efektif untuk memperoleh GOS (Sangwan et 
al., 2011). 

2) Fermentasi GOS dan produksi SCFA 

Melalui proses fermentasi, mikrobiota usus menghasilkan asam 
lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat, asetat, dan propionat. 
SCFA ini memiliki berbagai efek positif pada kesehatan manusia. Baik 
kesehatan usus maupun operasi metabolisme dipengaruhi secara 
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signifikan oleh SCFA.  

 Butirat: Fermentasi GOS menghasilkan produksi butirat, yang 
merupakan salah satu SCFA utama. Lebih jauh, ia memiliki efek 
antikanker dan bertindak sebagai sumber energi utama bagi sel-
sel epitel yang melapisi saluran pencernaan. Ia membantu 
menjaga integritas penghalang usus, mengurangi peradangan, 
dan menjaga kesehatan sel-sel yang ditemukan di usus. Selain itu, 
beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa detritus dapat 
meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kemungkinan 
timbulnya penyakit metabolik (Brouns et al., 2002; Gao et al., 
2009; Hamer et al., 2008; Louis & Flint, 2017; Rivière et al., 
2016).  

 Asetat: Asetat memiliki kemampuan untuk digunakan oleh sel-
sel usus sebagai sumber energi, dan ia juga memiliki kualitas 
anti-inflamasi. Selain itu, asetat terlibat dalam proses 
metabolisme glukosa dan lipid (Fukuda et al., 2012; Hernández et 
al., 2019; Scott et al., 2013; Vinolo et al., 2011) 

 Propionat: metabolisme glukosa dan lemak ditingkatkan oleh 
propionat, yang memiliki dampak yang menguntungkan. 
Propionat meningkatkan jumlah kolesterol yang dikeluarkan 
melalui feses dan membantu menurunkan jumlah kolesterol yang 
diproduksi oleh hati. Propionat juga terlibat dalam pengurangan 
peradangan di usus dan penguatan penghalang usus terhadap 
infeksi (Hosseini et al., 2011; Louis & Flint, 2017; Sandra 
Macfarlane & Macfarlane, 2003; Mitsuoka, 2014) 

3) Manfaat kesehatan GOS 

 Kesehatan sistem pencernaan: di usus besar, GOS berfungsi 
sebagai prebiotik yang mendorong pertumbuhan bakteri seperti 
Bifidobacteria dan Lactobacilli, yang pada gilirannya membantu 
menjaga kesehatan pencernaan. Mikrobiota di saluran usus 
bertanggung jawab atas fermentasi GOS, yang menghasilkan 
produksi asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butrat, asetat, 
dan propionat. SCFA ini penting untuk menjaga kesehatan usus. 
Sebagai hasil dari peningkatan populasi bakteri ini, populasi 
bakteri berbahaya berkurang, fungsi pencernaan membaik, dan 
risiko infeksi usus menurun (Rastall et al., 2005).  

 Meningkatkan kesehatan bayi: GOS merupakan komponen 
penting yang dapat ditemukan dalam ASI dan susu formula bayi. 
GOS berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan 
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mikrobiota usus, yang penting untuk pengembangan sistem 
kekebalan tubuh dan pencegahan infeksi. Menurut penelitian 
yang dilakukan oleh Arslanoglu et al. (2008), penambahan GOS 
ke dalam susu formula bayi terbukti dapat meningkatkan 
kesehatan usus dan menurunkan kemungkinan reaksi alergi. 

 Regulasi kolesterol: GOS juga dapat membantu mengatur kadar 
kolesterol dalam darah. Fermentasi GOS oleh bakteri usus 
menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang 
berpotensi menurunkan sintesis kolesterol di hati dan 
meningkatkan ekskresi kolesterol melalui tinja. Mengonsumsi 
GOS secara teratur dapat membantu menurunkan kadar LDL, 
yang terkadang dikenal sebagai "kolesterol jahat", dan 
meningkatkan kesehatan jantung (Sangwan et al., 2011) 

 Mengontrol glukosa darah: menggunakan GOS juga dapat 
menjadi faktor dalam mengontrol kadar gula darah. Karena 
merupakan serat larut, GOS memperlambat laju penyerapan 
glukosa di usus, yang membantu meminimalkan kenaikan kadar 
gula darah setelah makan. Fermentasi GOS menghasilkan 
produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang berpotensi 
meminimalkan risiko terkena diabetes tipe 2 dengan 
meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur metabolisme 
glukosa (Rastall et al., 2005).  

 Peningkatan sistem kekebalan tubuh: melalui proses prebiotik 
yang dimilikinya, sistem kekebalan GOS dapat diperkuat, yang 
pada gilirannya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 
GOS membantu memperkuat penghalang usus terhadap infeksi 
dan meningkatkan respons kekebalan tubuh dengan 
meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di usus. Ini membantu 
melindungi perut dari bakteri berbahaya. SCFA, yang dibuat 
melalui fermentasi GOS, juga memiliki kualitas anti-inflamasi, 
yang dapat membantu mengurangi peradangan kronis dan 
meningkatkan kesehatan imunologis secara umum (Rastall et al., 
2005).  

C. Mekanisme Kerja Sinbiotik 

Sinergi antara probiotik, yang merupakan kombinasi antara 
mikroorganisme hidup yang bermanfaat, dan prebiotik, yang 
merupakan komponen makanan yang tidak dapat dicerna tetapi 
mendorong pertumbuhan dan aktivitas mikroba di dalam usus, 
merupakan kunci untuk memahami cara kerja sinbiotik. 
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1. Peningkatan kelangsungan hidup dan aktivitas probiotik 

Prebiotik berfungsi sebagai substrat khusus yang memasok 
nutrisi bagi probiotik, yang pada gilirannya meningkatkan 
kemampuan probiotik untuk bertahan hidup dan bekerja di saluran 
pencernaan saat berada di sana. Bakteri bermanfaat seperti 
Lactobacillus dan Bifidobacterium dapat tumbuh subur saat diberi 
prebiotik seperti inulin, fruktooligosakarida (FOS), dan 
galaktoolikosakarida (GOS). Menurut penelitian, inulin berpotensi 
meningkatkan kelangsungan hidup probiotik dengan memasok 
sumber energi yang diperlukan untuk proses fermentasi (Abrams et 
al., 2023; Dahiya et al., 2017; Flint et al., 2012; Glenn R. Gibson et al., 
2004; Usakova et al., 2015). 

Selama perjalanannya melalui saluran pencernaan, probiotik 
harus mengatasi sejumlah kendala, termasuk keberadaan asam 
lambung dan enzim yang membantu pencernaan. Dengan 
memberikan nutrisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya 
di lingkungan yang tidak bersahabat ini, prebiotik memungkinkan 
probiotik untuk hidup. Sinbiotik adalah campuran prebiotik dan 
probiotik, yang menjamin bahwa probiotik dapat mencapai usus 
besar dalam keadaan hidup dan aktif, sehingga menawarkan 
keuntungan yang paling mungkin bagi kesehatan seseorang. 

2. Modifikasi dan stabilitas mikrobiota usus 

Perubahan dan stabilitas mikrobiota usus sinbiotik memainkan 
peran penting dalam modifikasi dan stabilisasi mikrobioma usus, 
yang merupakan faktor terpenting dalam menentukan kesehatan 
saluran pencernaan. Kolonisasi usus dengan bakteri baik difasilitasi 
oleh probiotik, sementara prebiotik menjamin bahwa bakteri 
menerima nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. 
Dimungkinkan untuk meningkatkan proporsi bakteri yang 
bermanfaat dan mengurangi jumlah bakteri yang berbahaya melalui 
penggunaan kombinasi ini. 

Beberapa peneliti melaporkan hasil penelitian yang 
menunjukkan bahwa kombinasi Bifidobacterium longum, 
Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei, Lactobacilus acidophilus, 
Leuconostoc mesentroides, Bifidobacterium breve dengan inulin 
menyebabkan peningkatan populasi bifidobacteria di usus besar. Hal 
ini, pada gilirannya, membantu menciptakan keseimbangan 
mikrobiota yang sehat dan stabil di usus besar. Dalam hal menjaga 
integritas penghalang mukosa usus dan mencegah penyebaran 
patogen, memiliki mikrobioma yang seimbang di saluran pencernaan 
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sangatlah penting. Selain itu, mikrobioma memiliki efek 
menguntungkan pada fungsi sistem imun, metabolisme, dan 
kesehatan secara umum (Cahyaningtyas & Wikandari, 2022; 
Likotrafiti et al., 2013b; Ndagijimana et al., 2009). 

3. Produksi metabolit bioaktif 

Metabolit bioaktif sinbiotik berperan dalam pembentukan 
metabolit bioaktif, seperti asam lemak rantai pendek (SCFA), yang 
meliputi asetat, propionat, dan butirat, dan dikaitkan dengan 
berbagai efek positif pada kesehatan. Selama proses fermentasi, 
probiotik menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA), yang 
selanjutnya diambil oleh sel epitel saluran pencernaan dan 
digunakan sebagai sumber energi. Selain manfaat ini, SCFA telah 
terbukti mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan 
metabolisme, dan memperkuat penghalang mukosa. 

Dalam kasus sel kolonoskopi misalnya, detritus berfungsi 
sebagai sumber energi utama. Ia juga berperan dalam meningkatkan 
fungsi penghalang membran mukosa usus dan menurunkan 
peradangan (Hamer et al., 2008).  Ada bukti bahwa asam lemak 
rantai pendek (SCFA) memiliki manfaat yang bermanfaat bagi tubuh 
secara keseluruhan, termasuk risiko penyakit kardiovaskular yang 
lebih rendah dan peningkatan sensitivitas insulin, yang keduanya 
dapat meningkatkan pencegahan diabetes tipe 2 (Causey et al., 
2000). 

 

4. Modulasi sistem kekebalan tubuh 

Modulasi sistem imun sinbiotik dapat mengubah sistem imun, 
meningkatkan respons imunologis tubuh terhadap infeksi, dan 
mengurangi peradangan berlebihan secara bersamaan. Telah diamati 
bahwa probiotik memiliki kemampuan untuk mengaktifkan sel imun 
di usus, yaitu makrofag dan sel dendritik, yang menyebabkan 
peningkatan produksi sitokin antiinflamasi termasuk IL-10 dan TGF-
β. Prebiotik, yang berfungsi sebagai substrat fermentasi bagi 
probiotik, bertanggung jawab untuk memfasilitasi pembentukan 
SCFA, yang juga berkontribusi pada regulasi sistem imun. 

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Ng et al. (2009), 
kombinasi Lactobacillus rhamnosus dan inulin berpotensi untuk 
meningkatkan respons imun selaput lendir dan mengurangi 
peradangan di usus. Selain itu, sinbiotik memiliki kemampuan untuk 
meningkatkan fungsi pemblokiran lendir, yang membantu mencegah 
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pergerakan kuman dan endotoksin berbahaya ke dalam sirkulasi. 
Prebiotik sangat penting dalam pencegahan penyakit radang kronis 
dan radang sistemik, seperti penyakit radang usus. Ini adalah IBD. 

5. Menekan pertumbuhan patogen 

Sejumlah proses berbeda terlibat dalam proses penghambatan 
patogen simbiosis, yang berperan dalam mencegah perkembangan 
dan kolonisasi patogen. Beberapa molekul antimikroba yang 
diproduksi oleh probiotik meliputi asam laktat, hidrogen peroksida, 
dan bakteriosin. Senyawa-senyawa ini mampu menekan 
perkembangan infeksi. Sebagai hasil dari kemampuannya untuk 
mendorong pertumbuhan probiotik, prebiotik secara tidak langsung 
berkontribusi pada terciptanya lingkungan usus yang tidak 
mendukung infeksi. 

Penggunaan sinbiotik telah terbukti menurunkan jumlah 
penyakit gastrointestinal, menurut sebuah penelitian yang dilakukan 
oleh (Zmora et al., 2018). Hal ini dicapai dengan meningkatkan 
populasi bakteri baik yang mampu bersaing dengan patogen. Melalui 
proses penurunan pH usus dan pembuatan zat kimia antimikroba, 
probiotik memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang 
sulit bagi infeksi untuk berkembang biak. Sebagai manfaat tambahan, 
probiotik memiliki potensi untuk bersaing dengan patogen untuk 
mendapatkan tempat perlekatan di mukosa usus besar, sehingga 
menurunkan kemampuan patogen untuk menempel dan 
menyebabkan infeksi. 

Sinbiotik memberikan pendekatan komprehensif untuk 
meningkatkan kesehatan usus dengan menggabungkan keunggulan 
probiotik dan prebiotik dalam satu produk. Sinbiotik menawarkan 
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solusi lengkap untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan 
sistemik. Solusi ini mencakup kelangsungan hidup dan aktivitas 
probiotik yang lebih baik, perubahan dan stabilitas mikrobiota usus, 
sintesis metabolit bioaktif, pengaturan sistem imun, dan 
penyumbatan patogen. Sinbiotik adalah jenis suplemen makanan. 
Jelas bahwa sinbiotik memiliki banyak potensi dalam hal aplikasi 
klinis dan nutrisi, mengingat kemampuannya yang luar biasa untuk 
meningkatkan kesehatan manusia. 

 
Gambar 1. Mekanisme sinbiotik dalam meningkatkan homeostasis 
mikrobiota usus, mempertahankan integritas penghalang usus dan 
memodulasi respons kekebalan tubuh. Mekanisme pendekatan meliputi: 1) 
berkompetisi untuk situs kolonisasi dan nutrisi; 2) menghambat 
pertumbuhan melalui produksi SCFA dan bakteriosin; 3) memodifikasi 
respons kekebalan tubuh melalui merangsang sel-sel imun dan produksi 
cytokine dan imunoglobulin; 4) meningkatkan integritas penghalang usus 
melalui stimulasi produksi mucin glycoproteins; 5) menyediakan energi 
untuk epitel, meningkatkan pertumbuhan villi, pengembangan crypt, ikatan 
yang erat, dan produksi mucine. SCFA: asam lemak rantai pendek; EPS: 
exopolysaccharide; MAMP: pola molekuler yang terkait dengan 
mikroorganisme; PRR: reseptor pengenalan pola; DC: sel dendritik; Treg: sel 
T regulator; IL-10: interleukin 10; TGF-β: transforming growth factor β (Y. 
Liu et al., 2022). 

D. Interaksi Sinbiotik dengan Mikrobiota Usus 

Dalam ranah mikrobiologi kontemporer, studi tentang interaksi 
antara sinbiotik dan mikrobiota saluran pencernaan merupakan 
bidang penelitian yang sangat menarik dan rumit. Sinbiotik, yang 
merupakan campuran probiotik dan prebiotik, dimaksudkan untuk 
memberikan manfaat bagi kesehatan yang lebih besar daripada yang 
diperoleh melalui konsumsi probiotik atau prebiotik saja. Interaksi 
ini melibatkan berbagai proses yang mendorong pertumbuhan dan 
aktivitas bakteri baik di dalam usus, sekaligus menghambat 
pertumbuhan kuman yang berbahaya bagi tubuh. Dalam hal 
mengoptimalkan penggunaan sinbiotik dalam peningkatan 
kesehatan, pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini 
sangatlah penting. 

Interaksi sinbiotik dengan mikrobiota saluran usus melibatkan 
berbagai proses yang saling melengkapi, dengan tujuan 
meningkatkan kesehatan saluran usus dan kesejahteraan umum 
individu. Beberapa cara terpenting di mana sinbiotik berkontribusi 
terhadap kesehatan usus adalah sebagai berikut: peningkatan 
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keragaman mikroba; persaingan dan pengecualian yang kompetitif; 
peningkatan sintesis metabolit yang bermanfaat; pengaturan sistem 
kekebalan tubuh; dan peningkatan fungsi penghalang usus.  

1. Peningkatan diversitas mikrobiota usus 

Peningkatan keragaman mikroorganisme merupakan salah satu 
interaksi sinbiotik terpenting yang terjadi dengan mikrobiota saluran 
pencernaan. Lactobacillus dan Bifidobacterium adalah dua contoh 
probiotik yang termasuk dalam sinbiotik. Probiotik ini menyebabkan 
peningkatan populasi berbagai mikroorganisme baik. 

Stabilitas ekologi mikroba dalam usus dapat ditingkatkan 
dengan memiliki mikrobiota yang beragam. Ini merupakan faktor 
kunci dalam mencegah dominasi infeksi dan memastikan bahwa 
keseimbangan mikroba tetap terjaga. Menurut temuan penelitian 
yang dilakukan oleh Scott et al. (2013), asupan sinbiotik berpotensi 
untuk memperluas keragaman mikrobium usus, yang pada gilirannya 
berkontribusi pada stabilisasi ekosistem mikroorganisme dan 
pelestarian kesehatan pencernaan semaksimal mungkin. Mikrobioma 
usus mungkin lebih efektif dalam menyerap nutrisi dari makanan, 
menciptakan metabolit yang bermanfaat, dan melindungi terhadap 
infeksi patogen jika memiliki tingkat keragaman yang tinggi. 

2. Kompetisi dan Eksklusi Kompetitif 

Pengecualian kompetitif dan pengucilan dalam usus juga 
dipengaruhi oleh pengecualian kompetitif simbiosis dan persaingan 
kompetitif, yang keduanya memainkan peran penting secara 
bersamaan. Probiotik yang ditemukan dalam sinbiotik terlibat dalam 
persaingan dengan patogen untuk tempat perlekatan di mukosa usus 
dan sumber nutrisi selama proses ini. Probiotik menghambat 
kolonisasi patogen dengan menempati tempat-tempat yang 
berpotensi terjadi perlengketan. Selain itu, metabolit yang dihasilkan 
oleh probiotik, seperti asam laktat, menyebabkan penurunan pH 
saluran pencernaan, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan 
yang tidak mendukung pertumbuhan infeksi. 

Dalam hal pencegahan penyakit yang disebabkan oleh bakteri 
berbahaya seperti Clostridium difficile, Salmonella sp, dan Escherichia 
coli, status kompetitif ini sangat penting. Beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa sinbiotik memiliki kemampuan untuk secara 
efisien menurunkan populasi bakteri berbahaya seperti Clostridium 
perfringens dan Salmonella sp. Hal ini dicapai melalui mekanisme 
pengecualian kompetitif dan perubahan dalam lingkungan mikro. 
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Persaingan ini tidak hanya menurunkan jumlah patogen, tetapi juga 
membantu meningkatkan pertahanan alami yang dimiliki tubuh 
terhadap infeksi, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan 
kesehatan umum usus (Gibson & Roberfroid, 1995; Gibson et al., 
2004; Kolida & Gibson, 2011; Macfarlane et al., 2013) 

3. Stimulasi metabolit menguntungkan 

Terdapat fungsi yang dimainkan oleh sinbiotik dalam 
mendorong terciptanya metabolit yang bermanfaat oleh mikrobiota 
yang hidup di saluran pencernaan. Bakteri yang bermanfaat 
bertanggung jawab atas fermentasi produk prebiotik, yang 
menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti 
butirat, propionat, dan asetat. SCFA dikaitkan dengan sejumlah 
manfaat kesehatan, beberapa di antaranya meliputi peningkatan 
integritas penghalang usus, pengaturan sistem kekebalan tubuh, dan 
pengurangan peradangan. 

Dalam kasus sel kolonoskopi, misalnya, detritus berfungsi 
sebagai sumber energi utama. Ia juga berperan dalam meningkatkan 
fungsi penghalang membran mukosa usus dan dalam menurunkan 
peradangan (Hamer et al., 2008). Selain itu, SCFA memiliki 
kemampuan untuk meningkatkan penyerapan nutrisi dan 
memodulasi motilitas usus. Terdapat bukti bahwa asam lemak rantai 
pendek (SCFA) memiliki manfaat yang bermanfaat bagi tubuh secara 
keseluruhan, termasuk risiko penyakit kardiovaskular yang lebih 
rendah dan peningkatan sensitivitas insulin, yang keduanya dapat 
meningkatkan pencegahan diabetes tipe 2. Sinbiotik memberikan 
kontribusi besar terhadap kesehatan metabolisme dan pencegahan 
penyakit kronis karena mendorong pembentukan asam lemak rantai 
pendek (Brouns et al., 2002; Causey et al., 2000; Louis & Flint, 2017). 

4. Modulasi sistem kekebalan tubuh 

Pengendalian sistem imun merupakan fungsi lain yang terlibat 
dalam hubungan simbiosis dengan mikrobiota saluran usus. Sinbiotik 
mengandung probiotik yang memiliki kemampuan untuk 
berinteraksi dengan sel imun di mukosa usus, seperti sel dendritik 
dan makrofag, untuk meningkatkan produksi sitokin antiinflamasi 
dan mengurangi respons inflamasi. 

Melalui manipulasi respons imun mukosa, penelitian yang 
dilakukan oleh Ng et al. (2009) menunjukkan bahwa konsumsi 
sinbiotik dapat meningkatkan fungsi penghalang usus dan 
mengurangi peradangan pada usus. Asam lemak rantai pendek 
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(SCFA) yang dibentuk oleh fermentasi prebiotik oleh probiotik 
memiliki dampak langsung pada sel imun, yang menyebabkan 
peningkatan sintesis sel pengatur T (Treg), yang penting untuk 
menekan reaksi inflamasi yang berlebihan. Sangat penting dalam 
terapi penyakit radang usus (IBD) dan gangguan autoimun lainnya, 
yang mengharuskan pengaturan respons imun dengan cara yang 
tepat untuk meminimalkan kerusakan jaringan akibat peradangan 
yang terus-menerus. 

5. Perbaikan fungsi proteksi usus 

Meningkatkan aktivitas sistem obstruktif usus Dalam upaya 
menghindari perpindahan kuman dan endotoksin berbahaya ke 
dalam sirkulasi, yang dapat mengakibatkan peradangan sistemik dan 
sepsis, fungsi pemblokiran usus yang optimal sangat penting. Dengan 
sejumlah cara yang berbeda, sinbiotik memiliki kemampuan untuk 
meningkatkan fungsi penghalang usus. Ekspresi protein sambungan 
ketat seperti klaudin dan okludin, yang bertanggung jawab untuk 
memperkuat penghalang mukosa, meningkat. Probiotik bertanggung 
jawab untuk ini. Baik penghalang usus maupun perkembangan 
bakteri yang menghasilkan metabolit seperti butilat diperkuat oleh 
prebiotik, yang bermanfaat bagi pertumbuhan bakteri. 

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Cani et al. 
(2009), sinbiotik memiliki potensi untuk meningkatkan integritas 
penghalang usus dan menghambat perpindahan bakteri patogen, 
yang keduanya sangat penting untuk menjaga kesehatan sistemik. 
Sinbiotik membantu menghindari penyakit seperti sindrom usus 
bocor, yang dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan 
sistemik seperti peradangan kronis, alergi, dan penyakit autoimun. 
Hal ini dicapai dengan memperkuat penghalang usus, yang 
merupakan salah satu manfaat potensial sinbiotik. 

 

  



 

  Sinbiotik … | 51 

 

 

 

 

 

 

BAB III  
 

SINBIOTIK DALAM KESEHATAN 
PENCERNAAN 

esehatan pencernaan seseorang merupakan salah satu 
komponen terpenting bagi kesehatan mereka secara 
keseluruhan. Kesehatan pencernaan tidak hanya 

memengaruhi kerja sistem pencernaan, tetapi juga memengaruhi 
kesehatan sistem kekebalan tubuh. Selama beberapa dekade 
terakhir, pemahaman kita tentang pentingnya mikrobiota usus dan 
fungsinya dalam menjaga kesehatan saluran cerna telah mengalami 
kemajuan yang signifikan. Ada miliaran bakteri berbeda yang 
menyusun mikrobiota usus, dan mikrobiota ini memainkan peran 
penting dalam proses pencernaan, proses metabolisme, dan sistem 
kekebalan tubuh. Ketidakseimbangan mikroorganisme dalam usus, 
yang juga dikenal sebagai disbiosis, telah dikaitkan dengan sejumlah 
penyakit pencernaan, termasuk sindrom iritasi usus besar (IBS), 
penyakit radang usus (IBD), dan infeksi saluran cerna, telah 
dikaitkan dengan sejumlah penyakit pencernaan. 

Dalam konteks ini, sinbiotik, yang merupakan campuran 
probiotik dan prebiotik, muncul sebagai teknik yang menjanjikan 
untuk mengendalikan dan memperbaiki keseimbangan mikrobiota 
yang terdapat dalam saluran pencernaan. Sementara prebiotik 
adalah komponen makanan yang tidak dapat dicerna yang 
mendorong pertumbuhan dan aktivitas mikroba bermanfaat di 
dalam usus, probiotik adalah bakteri hidup yang memberikan 
manfaat kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. 
Probiotik bermanfaat bagi kesehatan individu. Diharapkan bahwa 

K 
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sinergi yang terjadi antara probiotik dan prebiotik dalam sinbiotik 
akan meningkatkan kelangsungan hidup probiotik dalam sistem 
pencernaan, meningkatkan keseimbangan mikrobiota di saluran 
usus, dan memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik daripada 
penggunaan probiotik atau prebiotik saja (Glenn R. Gibson et al., 
2004; M. B. Roberfroid, 2007) 

Potensi sinbiotik untuk mengubah mikrobiota saluran usus, 
mengurangi peradangan, dan meningkatkan penghalang membran 
mukosa usus adalah alasan utama untuk memahami relevansi 
sinbiotik dalam kaitannya dengan kesehatan pencernaan. Sinbiotik 
mengandung probiotik yang memiliki kemampuan untuk berkoloni 
di dalam usus dan bersaing dengan patogen untuk mendapatkan 
tempat perlekatan dan makanan. Di sisi lain, prebiotik menyediakan 
substrat yang diperlukan untuk fermentasi mikroorganisme yang 
menghasilkan metabolit seperti asam lemak rantai pendek (SCFA). 
Menurut Hamer dkk. (2008), asam lemak rantai pendek (SCFA) ini 
juga memiliki sejumlah manfaat positif lainnya, seperti 
meningkatkan kesehatan lapisan mukosa usus, memodifikasi respons 
imunologi, dan menurunkan risiko infeksi gastrointestinal. 

Kegunaan sinbiotik dalam penanganan penyakit pencernaan 
juga akan ditunjukkan melalui penyajian studi kasus dan analisis 
klinis yang akan disertakan dalam bab ini. Untuk tujuan 
mengoptimalkan pengobatan dan strategi pencegahan pencernaan 
dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis ilmiah, 
diharapkan kita akan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih 
mendalam tentang mekanisme kerja sinbiotik serta data klinis yang 
mendukung penggunaannya. 

A. Sinbiotik dan Mikrobiota Usus Serta Signifikansinya bagi 
Kesehatan Gastrointestinal 

1. Komposisi dan Fungsi Mikrobiota Usus 

a. Komposisi mikrobiota usus pada individu sehat 

Komunitas kompleks yang terdiri dari miliaran bakteri yang 
hidup dalam sistem pencernaan manusia disebut sebagai mikrobiota 
usus. Bakteri, arkea, virus, dan jamur yang membentuk komunitas ini 
semuanya sangat penting bagi kesehatan inang secara keseluruhan. 
Mikrobiota saluran pencernaan mulai tumbuh sejak lahir dan terus 
tumbuh sepanjang hidup seseorang. Perkembangan ini dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, termasuk nutrisi, lingkungan, genetika, dan 
penggunaan antibiotik. Menurut O’Hara & Shanahan (2006), 
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mikrobiota ini memiliki hubungan simbiosis dengan inangnya. Dalam 
hubungan ini, mikroorganisme memperoleh makanan dan tempat 
berlindung, sementara inang memperoleh keuntungan dari aktivitas 
metabolisme dan pertahanan bakteri. 

Mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan bertanggung 
jawab atas berbagai proses fisiologis, seperti pencernaan makanan, 
produksi vitamin, dan pengaturan sistem kekebalan tubuh. Menurut 
Macfarlane & Macfarlane (2003), mikroba ini, misalnya, 
berkontribusi pada fermentasi serat makanan yang tidak dapat 
dicerna oleh enzim manusia. Fermentasi ini menghasilkan produksi 
asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat, asetat, dan 
propionat, yang bermanfaat bagi sistem pencernaan inang. Lebih 
jauh, mikrobiota usus berperan dalam pertahanan tubuh terhadap 
patogen melalui proses yang mencakup persaingan untuk nutrisi dan 
tempat perlekatan di mukosa usus besar. 

Di dalam usus manusia, mikrobiota didominasi oleh sejumlah 
filamen bakteri utama, yang masing-masing berperan penting dalam 
menjaga kesehatan inangnya. Bacteroidetes dan Firmicutes, yang 
bersama-sama merupakan mayoritas populasi mikroba usus, adalah 
dua organisme yang membentuk filamen terbesar. Selain itu, ada juga 
jejak aktinobakteri dan proteobakteri, meskipun dalam jumlah yang 
lebih sedikit, tetapi masih ada. Ada peran tertentu yang dilakuoni 
oleh masing-masing filamen ini yang membantu kesehatan saluran 
pencernaan dan keseimbangan mikrobiota. Jenis-jenis 
mikroorganisme yang dominan di dalam usus manusia sebagaimana 
pada Tabel 1. 
Tabel 1. Jenis-Jenis Mikroorganisme yang Dominan di dalam Usus 

Filum-Genus Fungsi Utama Contoh Spesies Referensi 
Bacteroidetes 
 Bacteroides 
 Prevotella 

Fermentasi 
karbohidrat 
kompleks, 
produksi SCFA 

Bacteroides 
fragilis,  
B. vulgatus,  
B. 
thetaiotaomicro, 
B. ovatus,  
B. distasonis; 
Prevotella copri,  
P. ruminicola,  
P. bryantii,  
P. intermedia,  
P. buccalis 

(Holdeman et 
al., 1976; 
Salyers et al., 
1977) 

Firmicutes 
 Clostridium 

Fermentasi 
serat, produksi 

Clostridium 
difficile, 

(Tannock, 
2004; Weimer 
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 Lactobacillus butirat, 
modulasi 
sistem imun 

C. perfringens,  
C. butyricum,  
C. sporogenes,  
C. leptum; 
Lactobacillus 
rhamnosus,  
L. acidophilus, 
L. casei,  
L. plantarum,  
L. reuteri 

& Zeikus, 1977) 

Actinobacteria 
 Bifidobacterium 

Fermentasi 
oligosakrida, 
produksi asam 
laktat, 
kesehatan 
usus 

Bifidobacterium 
longum,  
B. breve,  
B. bifidum,  
B. adolescentis,  
B. animalis 

(El Khamisy, 
2010; Grill et 
al., 1995; Kok et 
al., 1996; Lee & 
O’Sullivan, 
2010; Liisa & 
Markus, 2018; 
Sela et al., 
2008) 

Proteobacteria 
 Escherichia 
 Enterobacter 

Beberapa 
patogen, 
penyerapan 
nutrisi 

Escherichia coli,  
E. fergusonii,  
E. albertii,  
E. hermannii,  
E. vulneris; 
Enterobacter 
cloacae, 
E. aerogenes,  
E. sakazakii,  
E. gergoviae,  
E. hormaechei 

(Baldelli et al., 
2021; Pakbin et 
al., 2021; van 
Duin & Doi, 
2017) 

Masing-masing filum bakteri memberikan kontribusi dengan 
caranya sendiri yang khusus untuk menjaga keseimbangan dan 
fungsi mikrobiota di dalam saluran usus. Bacteroidetes, misalnya, 
berperan dalam pemecahan polisakarida kompleks yang tidak dapat 
dicerna oleh inangnya. Hal ini menghasilkan produksi asam lemak 
rantai pendek (SCFA), yang diperlukan untuk kesehatan saluran 
pencernaan. Firmicutes, yang meliputi spesies Clostridium dan 
Lactobacillus, terlibat dalam fermentasi serat dan pembentukan 
butilat. Butilat ini bermanfaat bagi kesehatan mukosa usus dan 
memiliki sifat antiinflamasi. Actinobacteria, dan lebih khusus lagi 
spesies Bifidobacterium, terkenal karena kapasitasnya untuk 
meningkatkan kesehatan usus melalui fermentasi oligosakarida dan 
penekanan pertumbuhan patogen. Ada beberapa patogen yang 
mungkin dapat menyebabkan penyakit dalam keadaan disbiosis yang 



 

  Sinbiotik … | 55 

ditemukan pada proteobacteria, meskipun jumlahnya lebih sedikit 
(Flint et al., 2012).  

Berbagai faktor, yang masing-masing berpotensi mengubah 
komposisi dan fungsi komunitas mikroba, memiliki pengaruh 
terhadap susunan mikrobiota yang terdapat dalam saluran 
pencernaan. Pola makan, genetika, penggunaan antibiotik, dan 
lingkungan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap pengaruh 
ini. Secara individual, masing-masing elemen ini memainkan peran 
penting dalam pembentukan mikrobiota dalam usus, yang pada 
gilirannya berdampak pada kesehatan inang. 

1) Pola diet 

Jika berbicara tentang susunan dan fungsi mikrobiota yang 
hidup di saluran pencernaan, pola makan merupakan salah satu 
unsur terpenting. Bacteroidetes dan Firmicutes adalah dua contoh 
bakteri bermanfaat yang menghasilkan asam lemak rantai pendek, 
dan pola makan yang kaya serat, buah, sayur, dan makanan nabati 
lainnya cenderung mendorong pertumbuhan bakteri ini jika 
jumlahnya cukup. Ada beberapa manfaat kesehatan yang terkait 
dengan asam lemak rantai pendek, termasuk memperkuat 
penyumbatan selaput lendir usus, mengurangi peradangan, dan 
mendukung sistem kekebalan tubuh dengan SCFA seperti butirat, 
asetat, dan propionat. Misalnya, penelitian telah menunjukkan bahwa 
orang yang mengonsumsi pola makan yang tinggi serat memiliki 
lebih banyak bakteri Bacteroides dan Lactobacillus di dalam tubuh 
mereka (De Filippo et al., 2010). Di sisi lain, pola makan yang banyak 
mengandung lemak dan protein hewani cenderung meningkatkan 
jumlah bakteri yang termasuk dalam filum Proteobacteria, yang 
sering dikaitkan dengan gangguan yang bersifat inflamasi (David et 
al., 2014). 

Perubahan pola makan berpotensi menyebabkan perubahan 
cepat pada mikrobiota yang ditemukan di saluran pencernaan. 
Sebagai ilustrasi, penelitian yang dilakukan oleh David et al., 2014), 
menunjukkan bahwa hanya dengan beralih dari pola makan yang 
kaya lemak dan rendah serat ke pola makan yang tinggi serat dan 
rendah lemak dapat mengakibatkan perubahan besar dalam susunan 
mikrobiota dalam hitungan hari. Oleh karena itu, hal ini 
menunjukkan kemampuan beradaptasi dan reaktivitas populasi 
mikroba di saluran pencernaan terhadap pasokan nutrisi. Selain itu, 
menjaga pola makan yang beragam yang mencakup berbagai macam 
makanan yang tinggi serat dan sayuran akan membantu 
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meningkatkan keragaman mikroba, yang penting untuk menjaga 
kesehatan usus yang baik. 

Selain itu, metabolisme mikrobiota di saluran pencernaan dan 
pembentukan bakteri yang bermanfaat dapat dipengaruhi oleh pola 
makan. Sebagai ilustrasi, pola makan yang kaya akan prebiotik 
seperti inulin, pektin, dan fruktooligosakarida (FOS) dapat 
meningkatkan pembentukan asam lemak rantai pendek (SCFA), yang 
memiliki kemampuan untuk mengurangi peradangan dan 
memperkuat membran mukosa yang melapisi saluran pencernaan. 
Menurut penelitian, penggunaan makanan fermentasi seperti 
yoghurt dan kefir, yang mengandung probiotik, juga dapat mengubah 
keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan. Hal ini dapat 
menghasilkan manfaat kesehatan tambahan, seperti pengurangan 
gejala sindrom iritasi usus besar dan penyakit radang usus (M. 
Roberfroid et al., 2010). 

Diet memiliki dampak substansial pada komposisi mikrobiota 
usus serta fungsi yang dilakukannya. Pola makan yang kaya lemak 
dan protein hewani dapat meningkatkan risiko peradangan dan 
masalah pencernaan, sedangkan pola makan yang seimbang dan 
kaya serat mendorong pertumbuhan bakteri baik dan pembentukan 
metabolit penting. Oleh karena itu, memperoleh kesadaran akan pola 
makan dan membuat penyesuaian terhadapnya merupakan langkah 
penting menuju tercapainya kesehatan mikroba usus dan, akhirnya, 
kesehatan umum. 

2) Genetik 

Bagian penting dari pembentukan mikrobiota di saluran 
pencernaan juga dimainkan oleh faktor genetik. Keragaman 
mikrobiota dan komposisi bakteri spesifik di usus dapat dipengaruhi 
oleh faktor genetik, yang karenanya dapat memengaruhi kesehatan 
sistem pencernaan dan tubuh secara keseluruhan. Ada bukti bahwa 
variasi genetik pada inang dapat digunakan untuk menentukan jenis 
bakteri yang dominan dalam mikrobiota usus serta persentase 
mikroba tersebut. Misalnya, orang yang memiliki polimorfisme 
genetik tertentu mungkin memiliki kemungkinan lebih besar untuk 
memiliki komposisi mikrobiotik tertentu, yang dapat memengaruhi 
proses metabolisme dan respons imunologis mereka (Goodrich et al., 
2014).  

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Goodrich et al. 
(2014), faktor genetik memberikan dampak yang cukup besar pada 
mikrobiota yang ditemukan di saluran pencernaan. Baik susunan 
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maupun fungsi mikrobiota usus dapat dipengaruhi oleh perbedaan 
gen yang mengkode sistem imun, metabolisme karbohidrat, dan 
metabolisme lipid di antara proses metabolisme lainnya. Misalnya, 
gen yang terlibat dengan sistem imun, seperti gen untuk protein HLA 
(Human Leukocyte Antigen), berpotensi memengaruhi kapasitas 
tubuh untuk mengenali dan bereaksi terhadap mikroba tertentu, 
sehingga menghasilkan komposisi mikroba tertentu. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan pada saudara kembar 
menunjukkan bahwa mikrobiota usus lebih mirip antara saudara 
kembar identik daripada antara saudara kembar non-identik. 
Temuan ini menunjukkan bahwa faktor genetik berperan dalam 
membentuk komposisi mikrobioma. Dari sini tampak bahwa susunan 
mikrobiota usus sangat dipengaruhi oleh pewarisan perbedaan 
genetik. 

Ada pula korelasi antara genetika dan kerentanan terhadap 
disbiosis dan gangguan yang terkait dengan mikrobiota saluran 
pencernaan. Sebagai ilustrasi, beberapa varian genetik berpotensi 
meningkatkan kemungkinan mengembangkan penyakit radang usus 
(IBD) melalui pengaruh susunan dan fungsi mikrobioma yang 
tumbuh di usus. Telah dibuktikan melalui penelitian bahwa individu 
yang memiliki mutasi pada gen NOD2 lebih mungkin 
mengembangkan penyakit radang usus (IBD) karena perubahan 
komposisi mikrobioma mereka, yang pada gilirannya menyebabkan 
respons imun abnormal terhadap bakteri usus (Knights et al., 2014). 

Selain itu, faktor lingkungan, seperti nutrisi dan penggunaan 
antibiotik, berinteraksi dengan genetika untuk mengembangkan 
mikrobiota yang ditemukan di saluran pencernaan. Contohnya 
adalah fakta bahwa meskipun genetika memberikan blue print 
mendasar untuk komposisi mikrobioma, susunan mikrobioma dapat 
diubah secara signifikan oleh faktor-faktor seperti makanan dan 
penggunaan antibiotik. Terlepas dari kenyataan bahwa faktor 
genetik memainkan peran penting, faktor lingkungan seperti pola 
makan memiliki dampak signifikan pada pembentukan mikrobioma 
usus, menurut penelitian yang dilakukan oleh Davenport et al. 
(2014). Temuan ini menunjukkan bahwa ada interaksi kompleks 
antara genetika dan lingkungan dalam proses penentuan komposisi 
mikrobioma. 

Secara umum, faktor genetik berperan penting dalam 
pembentukan mikrobiota usus, yang pada gilirannya memengaruhi 
jenis dan komposisi bakteri tertentu yang mendominasi usus. 
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Dengan memahami cara genetika memengaruhi mikrobioma, kita 
dapat merancang metode yang dipersonalisasi untuk mengelola 
kesehatan usus dan mencegah penyakit yang terkait dengan 
defisiensi. 

 

3) Penggunaan antibiotik 

Meskipun antibiotik memiliki peran penting dalam pengobatan 
berbagai macam penyakit bakteri, antibiotik berpotensi mengubah 
komposisi dan keragaman mikrobiota yang menyusun saluran 
pencernaan secara signifikan. Bakteri patogen yang menyebabkan 
penyakit tersebut dihilangkan atau perkembangannya dihambat oleh 
antibiotik. Namun, antibiotik berpotensi juga memengaruhi bakteri 
baik yang ada di dalam usus. 

Antibiotik dengan berbagai macam aktivitas, yang efektif 
terhadap berbagai macam strain bakteri, berpotensi mengurangi 
keragaman mikroorganisme yang ditemukan di saluran pencernaan 
secara signifikan. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh 
Davenport et al. (2014), jumlah spesies bakteri yang ada di dalam 
usus dapat berkurang drastis setelah pemberian obat antibiotik. 
Dalam kasus tertentu, penurunan ini dapat berlanjut selama 
beberapa minggu atau bahkan bulan, tergantung pada antibiotik 
yang digunakan dan lamanya waktu pasien dirawat. Selain itu, ada 
kemungkinan bahwa spesies bakteri tertentu yang tidak ada 
mungkin tidak pulih sepenuhnya, yang akan menyebabkan 
perubahan yang tidak dapat dipulihkan dalam susunan mikrobiota di 
saluran pencernaan. 

Ketika antibiotik digunakan secara berlebihan, salah satu efek 
yang paling signifikan adalah disbiosis, yang sering dikenal sebagai 
ketidakseimbangan mikroba. Ada korelasi antara disbiosis dan 
peningkatan risiko infeksi oleh patogen oportunistik seperti 
Clostridium difficile, yang dapat menyebabkan diare parah dan kolitis 
di antara gejala lainnya. Antibiotik berpotensi mengganggu 
penghalang alami yang disediakan oleh mikrobiota di saluran 
pencernaan, yang pada gilirannya memungkinkan infeksi 
oportunistik berkembang biak tanpa gangguan apa pun (Jernberg et 
al., 2010). Sindrom iritasi usus besar (IBS) dan penyakit radang usus 
(IBD) adalah dua contoh penyakit pencernaan kronis yang dapat 
disebabkan oleh disbiosis yang disebabkan oleh antibiotik. Namun, di 
sisi lain antibiotik juga dapat berkontribusi pada penanganan 
gangguan ini. 
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Proses perbaikan mikrobiota saluran pencernaan setelah 
pengobatan antibiotik dapat memakan waktu yang lama, dan ada 
kemungkinan bahwa prosedur ini tidak akan selalu berhasil 
mengembalikan mikrobioma ke bentuk awalnya. Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa meskipun spesies bakteri tertentu dapat pulih 
dengan cepat setelah penghentian pengobatan antibiotik, spesies 
bakteri lainnya mungkin memerlukan waktu yang lebih lama atau 
mungkin tidak pulih sama sekali (Dethlefsen & Relman, 2011). Hal 
lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa selama masa 
penyembuhan, komposisi mikroba yang tidak seimbang dapat 
membuat usus lebih rentan terhadap infeksi dan peradangan. 

Pemanfaatan probiotik dan prebiotik merupakan salah satu 
strategi yang dapat digunakan untuk meminimalkan efek buruk 
antibiotik terhadap mikrobiota saluran pencernaan. Probiotik adalah 
contoh mikroorganisme hidup yang, jika dikonsumsi dalam jumlah 
yang cukup, berpotensi membantu membangun kembali 
keseimbangan mikrobiota di saluran pencernaan. Di sisi lain, 
prebiotik adalah komponen makanan yang tidak dapat dicerna 
manusia, tetapi dapat mendorong pertumbuhan kuman yang 
bermanfaat bagi tubuh. Kombinasi probiotik dan prebiotik, yang 
sering dikenal sebagai sinbiotik, telah terbukti dalam penelitian 
dapat mempercepat pemulihan mikrobiota dalam saluran 
pencernaan setelah pengobatan antibiotik dan mengurangi 
kemungkinan berkembangnya disbiosis (Baümler & Sperandio, 2016; 
S. K. Kim et al., 2019; Young, 2017) 

Penggunaan antibiotik dalam pengaturan terapi perlu dilakukan 
secara bijaksana guna meminimalkan efek buruk pada mikrobiota 
saluran pencernaan. Pola makan tinggi serat dan asupan makanan 
fermentasi adalah dua contoh teknik diet yang dapat membantu 
menjaga keseimbangan mikroba sebelum dan sesudah pengobatan 
antibiotik. Selain itu, menggabungkan pendekatan nutrisi yang 
meningkatkan kesehatan mikrobiota usus dapat bermanfaat. 

4) Lingkungan 

Komposisi dan fungsi mikrobiota usus sangat dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan, yang berperan penting dalam proses tersebut. 
Mikrobioma usus seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai 
keadaan, termasuk lingkungan tempat tinggalnya, tingkat 
kebersihannya, paparannya terhadap infeksi, dan interaksinya 
dengan orang lain. 

Mikrobiota usus dipengaruhi oleh sejumlah faktor lingkungan, 
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salah satu yang terpenting adalah kebersihan. Mikrobioma individu 
yang tinggal dalam situasi yang kurang steril atau yang terpapar 
lebih banyak patogen sering kali lebih beragam daripada 
mikrobioma mereka yang tinggal di lingkungan yang lebih steril. 
Misalnya, orang yang tinggal di daerah pedesaan dengan paparan 
mikroorganisme lingkungan yang signifikan memiliki komposisi 
mikrobiota yang berbeda dan lebih beragam dibandingkan dengan 
orang yang tinggal di daerah perkotaan yang lebih steril (Yatsunenko 
et al., 2012). Peningkatan keragaman mikroorganisme biasanya 
dianggap menguntungkan karena berpotensi meningkatkan 
resistensi terhadap infeksi dan meningkatkan fungsi imunologi. 

Terkait pembentukan mikrobiota di saluran pencernaan, 
paparan patogen juga merupakan faktor penting. Perubahan dalam 
komposisi mikrobiota usus dapat disebabkan oleh lingkungan yang 
sangat terpapar patogen. Perubahan ini merupakan respons adaptif 
terhadap peningkatan resistensi terhadap infeksi yang ditimbulkan 
oleh lingkungan ini. Misalnya, paparan patogen tertentu yang sering 
dapat mengakibatkan peningkatan populasi bakteri yang dapat 
membantu memberikan perlindungan terhadap infeksi semacam ini. 
Namun demikian, paparan patogen yang berlebihan juga dapat 
mengakibatkan disbiosis, yang dapat mengganggu fungsi 
mikrobioma dalam usus dan meningkatkan kemungkinan timbulnya 
penyakit. 

Interaksi sosial dan pertukaran mikroba antarmanusia 
merupakan dua faktor lingkungan penting lainnya yang berperan 
dalam pembentukan mikrobiota di saluran pencernaan. Mikrobiota 
saluran pencernaan dapat saling bertukar melalui kontak fisik, 
berbagi makanan, dan berbagi barang-barang rumah tangga lainnya. 
Menurut penelitian, orang yang tidak melakukan kontak sosial 
dengan orang lain cenderung memiliki komposisi mikrobiota yang 
lebih mirip dengan anggota keluarga dan orang yang tinggal di kota 
yang sama (S. J. Song et al., 2013). Pertukaran mikroba yang 
bermanfaat dapat ditingkatkan melalui keterlibatan sosial yang erat, 
yang dapat berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan 
mikrobiota yang sehat di usus. 

Selain itu, faktor lingkungan seperti makanan lokal dan 
kebiasaan makan juga dapat memengaruhi komposisi mikrobiota 
yang ditemukan di saluran pencernaan. Sebagai contoh, di 
masyarakat tertentu, konsumsi makanan tradisional yang kaya akan 
makanan fermentasi dan serat dapat mendorong pertumbuhan 
mikroba yang menguntungkan fungsi usus. 
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Penting juga untuk diingat bahwa lingkungan mikrobiota di 
saluran pencernaan tidak statis, melainkan dinamis dan dapat 
mengalami perubahan sepanjang hidup seseorang. Ada potensi 
terjadinya perubahan besar dalam susunan mikrobiota usus sebagai 
akibat dari perubahan lingkungan hidup, nutrisi, praktik kebersihan, 
dan paparan antibiotik. Oleh karena itu, metode untuk menjaga 
kesehatan mikroorganisme dalam usus harus mempertimbangkan 
unsur-unsur lingkungan yang ada di sana dan berkonsentrasi pada 
penciptaan keadaan yang mendorong keragaman dan keseimbangan 
mikroorganisme. 

Mengingat laju urbanisasi dan globalisasi yang semakin pesat, 
pengetahuan tentang cara faktor lingkungan memengaruhi 
mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan menjadi semakin 
penting. Ketika unsur-unsur lingkungan yang mendukung kesehatan 
mikroba teridentifikasi, akan lebih mudah untuk menciptakan 
perawatan yang membantu meningkatkan kesehatan pencernaan 
dan mencegah penyakit yang berhubungan dengan disbiosis saluran 
pencernaan. 

b. Fungsi Utama Mikrobiota Usus 

Mikrobiota usus terlibat dalam berbagai proses biologis yang 
penting bagi kesehatan inang. Proses-proses ini diperlukan untuk 
kesejahteraan inang. Mikrobioma usus bertanggung jawab atas 
sejumlah tugas penting, termasuk pencernaan dan fermentasi 
makanan, pembentukan vitamin dan metabolit esensial, 
pengendalian sistem imun, dan pemeliharaan integritas mukosa usus 
besar. 

1) Peran dalam Pencernaan dan Fermentasi Makanan 

Mikrobiota dalam saluran pencernaan bertanggung jawab atas 
pencernaan dan fermentasi makanan yang tidak dapat dicerna oleh 
enzim manusia. Ini adalah fungsi yang sangat penting. Pemanfaatan 
komponen makanan yang kompleks, seperti karbohidrat kompleks, 
serat makanan, dan protein, dimungkinkan oleh proses ini. 
Komponen-komponen ini mampu mencapai tujuannya di usus besar 
tanpa dipecah di saluran pencernaan bagian atas. Pemecahan 
komponen-komponen ini terjadi melalui fermentasi anaerobik, yang 
dilakukan oleh mikroba usus, khususnya bakteri yang termasuk 
dalam filum Bacteroidetes dan Firmicutes. Proses ini menghasilkan 
produksi berbagai macam produk metabolit yang bermanfaat. 

Proses pembentukan dan fermentasi SCFA juga termasuk di 
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dalamnya. Proses fermentasi yang terjadi di dalam mikrobiota usus 
menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang 
meliputi butirat, asetat, dan propionat. Asam lemak rantai pendek 
(SCFA) ini tidak hanya memasok sel-sel epitel usus dengan sumber 
energi, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengaturan 
metabolisme glukosa dan lipid. 

Selain itu, fermentasi membantu menghindari sembelit dengan 
meningkatkan volume feses dan mempercepat transit feses tersebut 
melalui saluran pencernaan. Peningkatan produksi asam lemak 
rantai pendek (SCFA) melalui fermentasi serat makanan 
menghasilkan peningkatan jumlah air yang ada dalam feses dan 
meningkatkan motilitas usus, yang pada gilirannya membuat 
ekskresi lebih mudah (Joanne Slavin, 2013). Selain itu, asam lemak 
struktural (SCFA) seperti detritus memiliki dampak trofik pada sel 
epitel saluran pencernaan, yang membantu memperkuat penghalang 
mukosa dan mencegah peradangan. 

Mikrobiota usus bertanggung jawab atas fermentasi serat 
makanan, yang menghasilkan produksi gas seperti karbon dioksida, 
hidrogen, dan metana. Dalam kebanyakan kasus, tubuh akan 
menyerap kembali gas-gas ini atau mengeluarkannya melalui proses 
pembuangan. Pembentukan gas merupakan tanda bahwa fermentasi 
sedang berlangsung, dan merupakan karakteristik alami dari proses 
pencernaan yang dilakukan oleh mikroorganisme. Meskipun 
terkadang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau kembung, 
terbentuknya gas-gas ini merupakan indikasi adanya aktivitas 
mikroba yang sehat di dalam usus besar (Pimentel et al., 2003).  

Selain itu, fermentasi bermanfaat dalam proses penguraian 
polifenol dan fitokimia lain yang terkandung dalam makanan. Buah-
buahan, sayuran, teh, kopi, dan anggur semuanya mengandung 
polifenol, yang merupakan molekul bioaktif yang memiliki sifat anti-
inflamasi dan antioksidan. Polifenol dapat ditemukan dalam 
beberapa makanan. Polifenol diubah menjadi metabolit aktif oleh 
mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan. Metabolit ini 
kemudian dapat diserap dan digunakan olehnya. Sebagai ilustrasi, 
polifenol yang ditemukan dalam teh hijau berpotensi diubah oleh 
mikrobioma menjadi komponen bioaktif tambahan yang memiliki 
sifat anti-inflamasi dan antioksidan (Ríos-Covián et al., 2016).  

Sejumlah manfaat kesehatan dikaitkan dengan fermentasi 
makanan oleh mikrobiota di saluran pencernaan. Manfaat ini 
meliputi peningkatan penyerapan nutrisi, pembentukan penghalang 
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mukosa di usus, dan modulasi sistem imun. Selain itu, asam lemak 
rantai pendek (SCFA) yang terbentuk melalui fermentasi serat 
makanan berperan dalam pengaturan metabolisme energi dan 
menjaga homeostasis glukosa darah. Ini merupakan fungsi penting 
untuk pencegahan dan pengelolaan penyakit metabolik seperti 
obesitas dan diabetes tipe 2 (Topping & Clifton, 2001).  

Meningkatkan jumlah serat makanan dan komponen prebiotik 
lain yang dikonsumsi dapat membantu mendukung fermentasi yang 
sehat dan kesehatan mikroba di kompartemen usus. Keragaman dan 
aktivitas mikrobiota di usus dapat ditingkatkan dengan 
mengonsumsi makanan yang tinggi serat dan mengandung berbagai 
sumber nabati. Hal ini, pada gilirannya, bermanfaat bagi kesehatan 
sistem pencernaan dan tubuh secara keseluruhan. 

2) Produksi Vitamin dan Metabolit Penting 

Dalam hal produksi berbagai macam vitamin dan metabolit yang 
diperlukan untuk kesehatan inang, mikrobiota yang hidup di saluran 
pencernaan memainkan peran penting. Proses ini tidak hanya 
memenuhi persyaratan nutrisi yang tepat, tetapi juga berperan 
dalam berbagai proses fisiologis, seperti metabolisme energi, fungsi 
sistem saraf, dan pengendalian suasana hati. 

Beberapa jenis bakteri yang hidup di saluran pencernaan 
bertanggung jawab atas pembentukan vitamin K serta vitamin B 
kompleks termasuk biotin, folat, dan vitamin B12. Selama proses 
pembekuan darah, bakteri seperti Escherichia coli dan beberapa 
spesies Bacteroides bertanggung jawab atas produksi vitamin K, 
yang memainkan peran penting dalam keseluruhan proses. Kelainan 
pembekuan darah dan peningkatan risiko pendarahan merupakan 
hasil potensial dari sindrom kekurangan vitamin K (LeBlanc et al., 
2013). 

Ada sejumlah peran penting yang dimainkan oleh vitamin B 
kompleks, seperti biotin, folat, dan vitamin B12, dalam proses 
metabolisme energi dan fungsi neuronal. Vitamin-vitamin ini dibuat 
oleh mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan. Sejumlah bakteri, 
termasuk Bifidobacterium dan Lactobacillus, bertanggung jawab atas 
produksi biotin, yang merupakan komponen penting dalam proses 
metabolisme asam lemak, karbohidrat, dan protein. Folat, yang 
dihasilkan oleh bakteri seperti Lactocillus dan Enterococcus, 
diperlukan untuk sintesis DNA serta pembelahan sel. Vitamin B12, 
yang diproduksi oleh sejumlah spesies Propionionibacteria dan 
Lactobacillus reuteri, sangat penting untuk pengoperasian sistem 
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neurologis yang tepat serta sintesis sel darah merah.  

Mikrobiota usus bertanggung jawab atas produksi berbagai 
macam metabolit, yang, selain vitamin, berdampak pada kesehatan 
inang. Metabolit ini meliputi hormon, neurotransmitter, dan asam 
amino vital, yang semuanya berdampak pada berbagai proses 
fisiologis. 

 Pembawa pesan neurokimia: Neurotransmitter seperti 
serotonin dan GABA diproduksi oleh mikrobiota yang hidup di 
saluran pencernaan. Neurotransmitter ini memiliki peran 
penting dalam pengaturan suasana hati serta fungsi kognitif. Sel 
enterokromafin, dengan bantuan bakteri di usus, bertanggung 
jawab atas produksi sekitar 90 persen serotonin yang ditemukan 
dalam tubuh. Fungsi saluran pencernaan, serta suasana hati dan 
tidur, semuanya dipengaruhi oleh serotonin. GABA, yang 
merupakan neurotransmitter dengan karakter penghambat, juga 
dihasilkan oleh beberapa spesies bakteri usus. Fungsinya adalah 
untuk mengurangi aktivitas saraf yang berlebihan, yang 
berkontribusi pada pengurangan kecemasan dan peningkatan 
relaksasi (Cryan et al., 2019; L. Liu et al., 2022; Long-Smith et al., 
2020; Margolis et al., 2021).  

 Komponen Asam Amino: Salah satu fungsi mikrobiota usus 
adalah berpartisipasi dalam pembentukan asam amino yang 
diperlukan, yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh 
manusia. Bakteri di lambung bertanggung jawab atas fermentasi 
protein, yang menghasilkan produksi asam amino esensial 
termasuk lisin, leusin, dan valin. Asam amino khusus ini penting 
untuk produksi protein, perbaikan jaringan, dan fungsi enzim 
dalam tubuh. Mikrobiota usus bertanggung jawab atas 
pembentukan asam amino, yang menjamin bahwa tubuh 
memiliki akses ke jumlah nutrisi yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan spesifiknya setiap hari (Smith & MacFarlane, 1998).  

 Hormon: Mikrobiota yang hidup di usus juga berkontribusi pada 
sintesis hormon yang memengaruhi proses fisiologis yang terjadi 
di dalam tubuh. Bakteri usus, misalnya, berpotensi mengganggu 
sintesis hormon seperti insulin dan glukagon, yang bertanggung 
jawab untuk mengatur metabolisme glukosa dan menjaga 
keseimbangan nutrisi (Musso et al., 2010). 

Produksi metabolit oleh mikrobiota usus diketahui memiliki 
dampak signifikan pada kesehatan mental melalui sumbu usus-otak. 
Sebagai ilustrasi, serotonin yang dihasilkan dalam usus tidak hanya 
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mengendalikan operasi sistem pencernaan, tetapi juga memengaruhi 
proses kognitif dan emosional. Ada beberapa bukti bahwa penyakit 
seperti kecemasan dan depresi mungkin disebabkan oleh gangguan 
dalam pembentukan serotonin oleh mikrobiota dalam usus. Selain 
itu, metabolit lain, seperti asam lemak rantai pendek (SCFA), yang 
terbentuk melalui fermentasi serat makanan, berpotensi 
memengaruhi kinerja kognitif dan kesehatan mental melalui jalur 
yang memodulasi sistem imun dan mengurangi peradangan (Cryan & 
Dinan, 2012). 

3) Modulasi Sistem Kekebalan Tubuh 

Mikrobiota usus berperan penting dalam modulasi sistem imun. 
Mikroorganisme dalam usus berinteraksi dengan sel imun dalam 
mukosa usus untuk membantu mengatur respons imun. Mikrobiota 
usus memengaruhi perkembangan dan fungsi berbagai jenis sel 
imun, termasuk makrofag, sel dendritik, sel T, dan sel B. Interaksi ini 
penting untuk menjaga keseimbangan antara toleransi terhadap 
antigen yang tidak berbahaya dan pertahanan terhadap patogen. 

Interaksi mikroba dan sel imun  

Mikrobiota usus berinteraksi dengan sel imun melalui beberapa 
mekanisme. Salah satu contohnya adalah produksi butirat, asam 
lemak rantai pendek (SCFA) yang diproduksi oleh fermentasi serat 
makanan oleh bakteri usus. Butirat memiliki efek imunomodulatori 
yang kuat. Studi menunjukkan bahwa butirat dapat meningkatkan 
produksi sel pengatur T (Treg), yang penting untuk menekan respons 
imun yang berlebihan dan mencegah peradangan kronis (Furusawa 
et al., 2013). Sel Treg ini membantu menjaga toleransi imun dan 
mencegah penyakit autoimun. 

Selain itu, mikrobiota usus berinteraksi dengan sel dendritik, 
yang berfungsi sebagai penghubung antara respons imun bawaan 
dan adaptif. Sel dendritik dapat mengambil antigen dari lumen usus 
dan menyajikannya ke sel T di kelenjar getah bening, mengarahkan 
perkembangan sel T menjadi berbagai subset yang diperlukan untuk 
pertahanan atau toleransi imun (Gallo & Hooper, 2012). Interaksi ini 
membantu dalam menetapkan respons imun yang seimbang dan 
mencegah peradangan yang berlebihan. 

Toleransi Imun dan Pertahanan terhadap Patogen 

Toleransi imunologis dan pertahanan terhadap patogen 
mikrobiota usus berperan penting dalam toleransi imun terhadap 
antigen makanan dan mikroba komensal. Toleransi imun ini penting 
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untuk mencegah respons imun yang berlebihan terhadap komponen 
yang tidak berbahaya, yang dapat menyebabkan peradangan kronis 
dan penyakit autoimun. Mikrobiota membantu mendidik sistem 
imun untuk membedakan antara antigen yang berbahaya dan tidak 
berbahaya, memastikan bahwa hanya patogen yang mendapat 
respons imun yang kuat (Round & Mazmanian, 2009). 

Selain meningkatkan toleransi, mikrobiota usus juga berperan 
dalam melindungi mukosa usus dari infeksi patogen. Bakteri usus 
menghasilkan peptida antimikroba seperti defensin dan cathelicidine 
yang dapat menghancurkan patogen atau menghambat 
pertumbuhannya (Gallo & Hooper, 2012). 

Ketika keseimbangan ini terganggu, misalnya oleh disbiosis atau 
penggunaan antibiotik yang berlebihan, risiko penyakit inflamasi dan 
infeksi meningkat. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mikrobiota 
usus melalui diet seimbang, penggunaan antibodi yang bijaksana, dan 
mungkin suplementasi dengan probiotik dapat membantu 
mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat dan mencegah 
berbagai penyakit. 

Dampak terhadap kesehatan keseluruhan 

Modulasi sistem kekebalan tubuh oleh mikrobiota usus memiliki 
dampak yang signifikan terhadap kesehatan secara keseluruhan. 
Keseimbangan yang sehat antara toleransi dan pertahanan 
kekebalan tubuh membantu mencegah penyakit autoimun, alergi, 
dan penyakit inflamasi kronis seperti penyakit radang usus (IBD). 
Mikrobiota usus yang sehat juga membantu melindungi tubuh dari 
infeksi patogen dengan memperkuat selaput lendir usus dan 
menghasilkan peptida antimikroba. 

Selain itu, interaksi mikrobiota usus dengan sistem kekebalan 
tubuh juga memengaruhi kesehatan mental dan fungsi kognitif 
melalui sumbu otak-usus. Mikroba usus dapat menghasilkan dan 
memodulasi neurotransmiter serta molekul sinyal lainnya yang 
memengaruhi fungsi otak dan suasana hati. 

4)  Pemeliharaan Integritas Mukosa Usus 

Salah satu faktor terpenting dalam menjaga integritas mukosa 
usus adalah mikrobiota yang hidup di dalam usus. Sel epitel 
pencernaan bertanggung jawab atas pembentukan penghalang fisik 
yang berfungsi untuk memisahkan lumen usus dari sirkulasi 
sistemik. Penghalang ini berfungsi untuk membatasi pergerakan 
kuman dan racun di sepanjang saluran pencernaan. 
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Asam lemak rantai pendek (SCFA) diproduksi melalui 
fermentasi serat makanan yang tidak dapat dicerna oleh enzim 
manusia. Produksi SCFA dan penguatan penghalang mukosa 
mikrobiota usus merupakan dua proses yang berkontribusi terhadap 
pembentukan SCFA. Sumber energi utama bagi sel epitel usus, yang 
juga dikenal sebagai kolonosit, adalah asam lemak superkritis 
(SCFA), khususnya butilat. Melalui peningkatan proliferasi dan 
diferensiasi sel epitel usus, butilat berperan penting dalam proses 
penyediaan penghalang mukosa dengan struktur yang lebih kuat. 
Menurut Peng et al. (2009), hal ini membantu menjaga ketebalan dan 
kekuatan penghalang mukosa, yang pada gilirannya berfungsi untuk 
menghindari kerusakan dan meningkatkan rekonstruksi sel epitel 
yang telah terluka. 

Butirat juga memiliki kemampuan antiinflamasi yang cukup 
besar, yang merupakan keuntungan lainnya. Namun, butirat 
membantu menjaga keseimbangan imunologis dalam usus dan 
menghindari peradangan kronis, yang dapat merusak penghalang 
mukosa. Hal ini dilakukan dengan membatasi sintesis sitokin 
proinflamasi dan meningkatkan produksi sitokin antiinflamasi. 
Asetat dan propionat adalah dua contoh asam lemak rantai pendek 
(SCFA) lainnya yang membantu kesehatan mukosa dengan 
membantu pengelolaan metabolisme energi dan fungsi imunologis 
dalam usus. 

Sel goblet, yang bertanggung jawab atas pembentukan lapisan 
pelindung lendir pada permukaan mukosa gastrointestinal, 
dirangsang untuk menghasilkan musin oleh mikrobiota yang 
ditemuinya di usus. Selain perannya sebagai pelumas, musin juga 
berfungsi sebagai penghalang fisik yang mencegah masuknya bakteri 
dan partikel asing lainnya. Melalui kemampuannya untuk mencegah 
bakteri berbahaya bersentuhan langsung dengan sel epitel usus, 
lapisan lendir ini juga berperan penting dalam menjaga lingkungan 
yang sehat di dalam usus (Johansson et al., 2008).  

Sebagai respons terhadap sinyal dari mikrobiota di usus, sel 
goblet di usus, yang bertanggung jawab untuk memproduksi musin, 
meningkatkan produksinya. Spesies bakteri seperti Akkermansia 
muciniphila, misalnya, diketahui mendorong pembentukan musin 
dan mengentalkan lapisan mukosa. Hal ini menghasilkan 
pembentukan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan 
bakteri komensal dan melindungi mukosa usus dari infeksi yang 
berbahaya. 
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Sambungan yang Rapat Fungsi lain yang dipenuhi oleh 
mikrobiota usus adalah memperkuat sambungan rapat yang ada di 
antara sel-sel epitel usus. Struktur protein yang dikenal sebagai 
sambungan rapat bertanggung jawab untuk mengatur permeabilitas 
ruang paraselular dan mencegah kebocoran di antara sel-sel epitel. 
Namun, telah dibuktikan bahwa butirat, yang merupakan salah satu 
asam lemak rantai pendek (SCFA) utama yang dihasilkan oleh 
mikrobiota usus, dapat meningkatkan ekspresi protein sambungan 
rapat seperti okludin dan klaudin. Protein-protein ini membantu 
memperkuat penghalang epitel dan mencegah kebocoran usus (Shen 
& Turner, 2006). 

Melalui proses penguatan tight junction, mikrobiota usus 
berkontribusi pada pelestarian integritas selaput lendir dan 
mencegah pergerakan bakteri dan racun dari lumen usus ke dalam 
sirkulasi sistemik. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah 
perkembangan peradangan sistemik dan penyakit yang terkait 
dengan kebocoran usus. Penyakit-penyakit ini termasuk sindrom 
iritasi usus besar (IBS), penyakit radang usus (IBD), dan gangguan 
autoimun lainnya. 

Mikrobiota usus, yang bertanggung jawab untuk menjaga 
integritas mukosa usus, memiliki pengaruh yang cukup besar pada 
kesehatan umum seseorang. Infeksi dapat dihindari, risiko 
peradangan kronis dapat dikurangi, dan fungsi kekebalan tubuh yang 
sehat dapat didukung ketika ukuran integritas mukosa dalam kondisi 
baik. Mikrobiota saluran pencernaan berkontribusi pada 
perlindungan tubuh terhadap berbagai macam penyakit dan situasi 
patologis dengan membentuk penghalang mukosa yang kuat dan 
fungsional. 

c. Dysbiosis dan Dampaknya terhadap Kesehatan Pencernaan 

Disbiosis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 
kelainan pada susunan mikrobiota yang ditemukan di saluran 
pencernaan. Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan berbagai 
masalah kesehatan. Ketidakseimbangan ini muncul ketika terjadi 
penurunan jumlah bakteri yang bermanfaat atau peningkatan jumlah 
bakteri patogen dan oportunistik. Kedua skenario ini terjadi secara 
bersamaan. Disbiosis dapat berdampak besar pada sistem 
pencernaan, metabolisme, dan sistem imunologi tubuh, dan juga 
dapat berperan dalam perkembangan sejumlah penyakit. 

Secara umum disbiosis adalah gangguan yang terjadi ketika 
ekologi mikroba saluran pencernaan menjadi tidak seimbang, baik 
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dalam hal jumlah bakteri yang ada maupun keragaman 
mikroorganisme tersebut. Disbiosis sering dikaitkan dengan 
penurunan jumlah bakteri yang bermanfaat, seperti Lactobacillus 
dan Bifidobacterium, dan peningkatan jumlah bakteri yang 
berbahaya, seperti Clostridium difficile dan Escherichia coli. 

1) Penyebab Dysbiosis 

Istilah "disbiosis" merujuk pada ketidakseimbangan dalam 
susunan mikrobiota yang hidup di saluran pencernaan, yang dapat 
disebabkan oleh sejumlah alasan berbeda. Pola makan yang buruk, 
seperti pola makan yang banyak mengandung lemak dan rendah 
serat, merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan 
disbiosis. Pola makan rendah serat tidak menyediakan substrat yang 
cukup bagi bakteri baik untuk menghasilkan asam lemak rantai 
pendek (SCFA), yang penting bagi kesehatan usus. Di sisi lain, pola 
makan yang tinggi lemak dapat mengurangi keragaman mikrobiota 
usus dan mendukung pertumbuhan bakteri patogen yang terkait 
dengan peradangan dan penyakit metabolik (De Filippo et al., 2010).  

Mikrobiota di saluran pencernaan juga dapat menjadi tidak 
seimbang jika antibiotik digunakan secara berlebihan atau tidak 
tepat. Meskipun antibiotik berhasil menghilangkan bakteri penyebab 
penyakit, antibiotik juga menghilangkan bakteri yang bermanfaat 
bagi tubuh. Hal ini menyebabkan berkurangnya keragaman 
mikroorganisme dan peningkatan kemungkinan mengalami infeksi 
yang disebabkan oleh bakteri oportunistik seperti Clostridium 
difficile (Dethlefsen & Relman, 2011). Stres, baik fisik maupun 
mental, berpotensi memengaruhi susunan mikrobiota dalam saluran 
pencernaan melalui proses hormon dan sistem imun. Stres 
menyebabkan peningkatan produksi hormon stres seperti kortisol, 
yang dapat mengubah lingkungan dalam usus dan berdampak pada 
perkembangbiakan bakteri yang bermanfaat. Selain itu, stres dapat 
mengganggu selaput lendir yang melapisi usus besar, meningkatkan 
permeabilitas usus, dan menjadi pemicu peradangan (Foster et al., 
2017). Gangguan keseimbangan mikrobiota dalam saluran 
pencernaan juga dapat disebabkan oleh disbiosis, yang dapat 
disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh patogen 
gastrointestinal seperti virus, bakteri, dan parasit (Lozupone et al., 
2012).  

Selain itu, disbiosis dapat disebabkan oleh dan diperburuk oleh 
sejumlah penyakit medis, termasuk sindrom iritasi usus besar (IBS) 
dan penyakit radang usus (IBD). Disbiosis juga dapat memperburuk 
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gejala sindrom iritasi usus besar (IBS) dengan mengubah motilitas 
usus dan meningkatkan peradangan mukosa. Peradangan kronis dan 
kegagalan penghalang usus umumnya dikaitkan dengan perubahan 
besar dalam susunan mikrobiota pada orang yang menderita 
penyakit radang usus (IBD) (Frank et al., 2007).  

2) Dampak Dysbiosis pada Kesehatan Usus 

Disbiosis dapat berdampak besar pada kesehatan saluran usus, 
yang menyebabkan berbagai masalah pencernaan serta peradangan. 
Ketika terjadi gangguan pada keseimbangan mikrobiota, bakteri 
patogen berpotensi tumbuh berlebihan dan menghasilkan racun 
yang membahayakan mukosa usus. Hal ini berpotensi memicu reaksi 
imunologis yang mengkhawatirkan, yang pada gilirannya 
menyebabkan peradangan terus-menerus di saluran pencernaan. 
Istilah "usus bocor" mengacu pada kondisi yang terjadi ketika 
peradangan, yang merusak integritas penghalang mukosa di usus, 
meningkatkan permeabilitas saluran pencernaan. Bakteri dan racun 
berpotensi memasuki sirkulasi sistemik ketika penghalang mukosa 
rongga perut terganggu. Hal ini dapat mengakibatkan respons imun 
yang lebih luas dan peradangan di seluruh tubuh (Patrice D. Cani et 
al., 2008).  

Sebagai akibat dari peningkatan permeabilitas usus ini, penyakit 
pencernaan seperti diare, sembelit, kembung, dan ketidaknyamanan 
perut menjadi lebih parah. Meskipun asam lemak rantai pendek 
(SCFA) seperti butirat, asetat, dan propionat sangat penting untuk 
kesehatan usus, disbiosis dapat mengganggu sintesis asam-asam ini, 
yang dapat berdampak negatif pada kesehatan usus. SCFA memiliki 
tindakan trofik dan anti-inflamasi, yang membantu menjaga fungsi 
dan integritas mukosa usus karena efek-efek ini (Krajmalnik-Brown 
et al., 2012).  

Lebih jauh lagi, disbiosis berpotensi memengaruhi fungsi 
motilitas usus, yang pada gilirannya dapat mengubah laju pergerakan 
makanan melalui sistem pencernaan. Gangguan pada mikrobiota 
dapat memengaruhi otot-otot usus dan sistem saraf saluran enterik, 
yang keduanya bertanggung jawab untuk mengatur pergerakan usus. 
Disbiosis dapat menimbulkan gejala-gejala seperti sembelit atau 
diare yang terus-menerus, tergantung pada arah terjadinya 
ketidakseimbangan motilitas. Misalnya, perkembangan bakteri 
metanogenik yang berlebihan dapat menghambat transit usus, yang 
dapat menyebabkan sembelit. Di sisi lain, peningkatan bakteri yang 
menghasilkan hidrogen sulfida dapat mempercepat transit usus, 
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yang dapat menyebabkan diare (Parthasarathy et al., 2016). 

Disbiosis juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan 
penyakit medis tertentu, seperti sindrom iritasi usus besar (IBS) dan 
penyakit radang usus (IBD), serta memperburuk kondisi ini. Gejala 
sindrom iritasi usus besar (IBS) dapat diperburuk oleh disbiosis, 
yang mungkin meliputi ketidaknyamanan perut, pembengkakan, dan 
perubahan pola buang air kecil. Oleh karena itu, memiliki kesadaran 
akan disbiosis dan mampu mengelolanya secara efektif sangat 
penting untuk menjaga kesehatan usus dan menghindari kesulitan di 
masa mendatang. 

3) Hubungan Dysbiosis dengan Penyakit Gastrointestinal 

Terdapat hubungan yang kuat antara disbiosis dan sejumlah 
gangguan gastrointestinal, seperti penyakit radang usus (IBD) dan 
sindrom iritasi usus besar (IBS). Kelainan yang terjadi pada 
mikrobiota usus besar dapat meningkatkan keparahan gejala dan 
berkontribusi pada perkembangan penyakit ini melalui berbagai cara 
yang berbeda. 

Ketidaknyamanan perut, kembung, diare, dan sembelit adalah 
beberapa gejala yang terkait dengan sindrom iritasi usus besar (IBS), 
yang merupakan kondisi pencernaan fungsional. Kondisi yang 
dikenal sebagai disbiosis, yang ditandai dengan penurunan jumlah 
bakteri bermanfaat seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium serta 
peningkatan jumlah bakteri berbahaya, sering dialami oleh individu 
yang menderita sindrom iritasi usus besar (IBS), menurut penelitian. 

Kondisi yang dikenal sebagai "usus bocor" ditandai dengan 
peningkatan permeabilitas usus, yang disebabkan oleh peradangan 
mukosa usus yang disebabkan oleh disbiosis. Karena itu, kuman dan 
racun dapat memasuki sirkulasi sistemik, yang pada gilirannya 
menyebabkan respons imun yang terlalu aktif dan dengan demikian 
menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Selain itu, perubahan 
motilitas usus yang disebabkan oleh disbiosis dapat menyebabkan 
diare atau sembelit, tergantung pada arah terjadinya 
ketidakseimbangan motilitas. Disbiosis juga dapat mengganggu 
produksi asam lemak rantai pendek (SCFA) yang bermanfaat, yang 
diketahui biasanya membantu mengurangi peradangan dan menjaga 
kesehatan mukosa usus (Kassinen et al., 2007).  

(IBD) adalah singkatan dari penyakit radang usus. Penyakit 
Crohn dan kolitis ulseratif adalah contoh penyakit radang usus (IBD), 
yang merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peradangan 
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yang menyiksa di saluran pencernaan. Ada perubahan yang cukup 
besar dalam komposisi mikrobiota yang dapat diidentifikasi pada 
orang yang menderita penyakit radang usus (IBD), yang 
menunjukkan bahwa disbiosis memainkan peran penting dalam 
patogenesis IBD. Pasien dengan penyakit radang usus sering kali 
memiliki bakteri antiradang yang lebih sedikit dan kuman proradang 
yang lebih banyak jumlahnya. 

Adanya disbiosis pada penyakit radang usus (IBD) dapat 
mengakibatkan peningkatan produksi sitokin proradang dan respons 
imunologi yang tidak teratur, yang keduanya berkontribusi terhadap 
gangguan jaringan usus dan memburuknya gejala. Perubahan ini 
berpotensi memperburuk radang selaput lendir dan menyebabkan 
kerusakan pada penghalang usus, yang mengakibatkan tanda dan 
gejala yang lebih parah dan kesulitan lebih lanjut. Probiotik dan 
transplantasi mikroba feses adalah dua strategi yang sekarang 
sedang diselidiki sebagai metode prospektif untuk penanganan 
penyakit radang usus (IBD). Terapi ini bertujuan untuk 
mengembalikan keseimbangan mikrobiota (Frank et al., 2007).  

Selain itu, bukti menunjukkan bahwa terapi yang dapat 
membantu mengembalikan keseimbangan mikrobiota usus, seperti 
diet yang tinggi serat, probiotik, dan prebiotik, dapat membantu 
mengurangi peradangan dan memperbaiki gejala pada individu yang 
menderita kondisi terkait penyakit radang usus. Dalam kasus 
individu yang menderita kolitis ulseratif, misalnya, transplantasi 
mikroba feses (FMT) telah menunjukkan hasil yang menggembirakan 
dalam hal memulihkan keragaman mikrobium usus dan menurunkan 
gejala (Sokol et al., 2008).  

2. Manfaat Sinbiotik bagi Kesehatan Gastrointestinal 

a. Penguatan Penghalang Mukosa Usus 

1) Mekanisme sinbiotik dalam memperkuat penghalang mukosa 
(peningkatan produksi mucin, penguatan tight junctions) 

Sinbiotik, yang merupakan campuran probiotik dan prebiotik, 
berperan penting dalam proses membangun penghalang mukosa 
yang mengelilingi saluran pencernaan melalui berbagai metode. 
Probiotik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium memiliki 
kemampuan untuk meningkatkan sintesis musin oleh sel goblet. Sel 
goblet merupakan komponen utama lapisan pelindung mukosa yang 
terletak di permukaan mukosa usus. Penghalang fisik viskoelastik 
yang tebal dibentuk oleh glikoprotein yang disebut musin, yang 
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berperan mencegah masuknya infeksi dan racun ke dalam lapisan 
epitel saluran pencernaan (Wells et al., 2011). 

Sinbiotik tidak hanya memiliki kemampuan untuk merangsang 
pembentukan musin, tetapi juga dapat memperkuat hubungan erat 
yang terjalin antara sel-sel epitel usus. Struktur protein yang dikenal 
sebagai persimpangan ketat bertanggung jawab untuk mengatur 
permeabilitas ruang paraseluler. Tindakan ini menghentikan 
senyawa yang berpotensi berbahaya keluar dari lumen usus dan 
memasuki sirkulasi sistemik. Untuk menciptakan penghalang yang 
kuat antara sel-sel epitel, struktur ini terdiri dari protein termasuk 
occludin, claudin, dan zonula occludens. Protein-protein ini 
berkolaborasi untuk menciptakan penghalang ini. Telah dibuktikan 
bahwa asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butilat, yang 
diproduksi oleh mikrobiota usus melalui fermentasi prebiotik, 
memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekspresi dan fungsi 
protein sambungan ketat seperti occludin dan claudin. Protein ini 
bertanggung jawab untuk memperkuat penghalang epitel dan 
menjaga integritas mukosa usus besar (Peng et al., 2009). 

Ada juga bukti bahwa probiotik berpengaruh pada regulasi 
sistem kekebalan pada mukosa saluran pencernaan. Zat tersebut 
memiliki kemampuan merangsang sintesis peptida antimikroba 
seperti defensin dan cathelicidin, yang berperan dalam melindungi 
lendir usus terhadap infeksi akibat patogen. Selain itu, probiotik 
memiliki kemampuan untuk mengaktifkan sel kekebalan di lendir 
usus besar, seperti sel dendritik dan makrofag, untuk menciptakan 
sitokin antiinflamasi. Ini membantu mengurangi peradangan dan 
memperkuat penghalang mukosa (Ouwehand et al., 2002). 

Selain itu, sinbiotik berpotensi membantu lebih lanjut 
penyembuhan penghalang mukosa yang terganggu. Suplementasi 
sinbiotik dapat membantu mempercepat proses penyembuhan 
penyakit seperti penyakit radang usus (IBD), yang sering kali 
menyebabkan gangguan pada penghalang mukosa. Hal ini dicapai 
dengan meningkatkan konstruksi dan fungsi penghalang epitel. 
Menurut Hamer et al. (2008), asam lemak rantai pendek (SCFA) yang 
dihasilkan oleh fermentasi prebiotik memiliki kemampuan untuk 
merangsang regenerasi sel epitel usus, sehingga meningkatkan 
ketebalan dan ketahanan penghalang mukosa. 

Secara umum, proses sinbiotik yang bertanggung jawab untuk 
memperkuat penghalang mukosa meliputi: peningkatan sintesis 
musin; penguatan persimpangan yang ketat; pengendalian sistem 
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kekebalan tubuh; dan penyembuhan penghalang mukosa yang telah 
terganggu. Pendekatan sinergis yang efektif untuk menjaga dan 
meningkatkan integritas mukosa usus disediakan oleh kombinasi 
probiotik dan prebiotik ini. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan 
saluran pencernaan dan mencegah berbagai gangguan yang 
mempengaruhi usus. 

2) Relevansi klinis penguatan penghalang mukosa dalam mencegah 
penyakit usus 

Sinbiotik mempunyai nilai terapeutik yang cukup besar dalam 
pencegahan berbagai gangguan usus karena memperkuat 
penghalang mukosa terhadap patogen. Dalam hal melindungi tubuh 
dari serangan patogen dan racun, yang dapat menyebabkan infeksi 
dan peradangan kronis, penghalang mukosa yang kuat dan berfungsi 
memainkan peran penting. Dalam hal kesehatan saluran pencernaan, 
selaput lendir yang sehat merupakan komponen penting, terutama 
pada individu yang menderita penyakit seperti sindrom iritasi usus 
besar (IBS) dan penyakit radang usus. Ini adalah IBD. 

Orang yang menderita sindrom iritasi usus besar (IBS) sering 
kali mengalami kelainan pada selaput lendir usus, yang dapat 
mengakibatkan peningkatan permeabilitas usus, yang kadang-
kadang dikenal sebagai "usus bocor". Kondisi ini memungkinkan 
bakteri dan racun menyusup ke lapisan epitel saluran pencernaan, 
yang pada akhirnya menyebabkan reaksi imunologis dan 
peradangan. Kedua faktor ini menyebabkan gejala sindrom iritasi 
usus besar (IBS), yang meliputi perut tidak nyaman, bengkak, diare, 
dan sembelit. Melalui penggunaan sinbiotik untuk memperkuat 
penghalang mukosa, dimungkinkan untuk mengurangi tingkat 
permeabilitas usus dan zat inflamasi, sehingga mengurangi gejala 
sindrom iritasi usus besar (IBS) dan meningkatkan kualitas hidup 
pasien (Ringel-Kulka et al., 2011).  

Peradangan kronis sering kali menyebabkan kerusakan 
integritas membran mukosa pada pasien dengan penyakit radang 
usus (IBD), yang mencakup kondisi lain seperti penyakit Crohn dan 
kolitis ulserativa. Melalui penguatan penghalang mukosa dan 
pengurangan peradangan, sinbiotik berpotensi memainkan peran 
penting dalam memutus siklus ini. Dengan sifat anti inflamasinya, 
asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti detritus, yang terbentuk 
selama fermentasi prebiotik, berpotensi menghambat aktivitas 
inflamasi di usus dan menyembuhkan jaringan yang terluka (Hamer 
et al., 2008). 
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Pada individu dengan penyakit radang usus (IBD), sinbiotik 
telah terbukti mengurangi keparahan gejala, menurut penelitian 
klinis. Suplementasi sinbiotik, misalnya, telah terbukti meningkatkan 
integritas penghalang mukosa dan mengurangi frekuensi eksaserbasi 
gejala pada orang yang menderita kolitis ulserativa (Ishikawa et al., 
2003). Hal ini menunjukkan potensi sinbiotik sebagai pengobatan 
tambahan yang efektif untuk pengelolaan penyakit radang usus 
(IBD). 

Selain itu, sinbiotik mempunyai peran penting dalam 
pencegahan infeksi saluran cerna dengan memperkuat selaput lendir 
yang melapisi saluran pencernaan. Sinbiotik membantu mencegah 
kolonisasi dan penetrasi bakteri seperti Clostridium difficile, yang 
dapat menyebabkan infeksi parah, terutama pada individu dengan 
sistem kekebalan tubuh yang lemah atau setelah menjalani terapi 
antibiotik. Hal ini dicapai dengan menjaga integritas membran 
mukosa. Tampaknya sinbiotik tidak hanya berguna untuk 
pengobatan gangguan inflamasi kronis, namun juga berperan dalam 
pencegahan infeksi akut (Weimer & Zeikus, 1977).  

Sinbiotik mempunyai potensi untuk meningkatkan penghalang 
mukosa, yang memiliki implikasi terapeutik yang signifikan untuk 
pencegahan dan pengelolaan berbagai penyakit usus dalam jangka 
panjang. Sinbiotik berpotensi meningkatkan kualitas hidup pasien 
yang menderita gangguan gastrointestinal kronis dengan 
meningkatkan integritas mukosa, sehingga mengurangi peradangan, 
mencegah infeksi, dan meningkatkan kualitas hidup secara 
keseluruhan. Oleh karena itu, pemanfaatan sinbiotika sebagai 
komponen rencana terapi menyeluruh berpotensi meningkatkan 
hasil klinis secara signifikan bagi pasien yang menderita penyakit 
gastrointestinal. 

b. Reduksi Peradangan Usus 

1) Mekanisme pengurangan peradangan oleh probiotik dan 
prebiotik (produksi SCFA, penurunan produksi sitokin pro-
inflamasi) 

Probiotik dan prebiotik berperan penting dalam mengurangi 
peradangan di usus melalui sejumlah proses penting. Mekanisme ini 
mencakup pembentukan asam lemak rantai pendek (SCFA) dan 
pengurangan produksi sitokin pro-inflamasi. Selama fermentasi 
prebiotik, mikrobiota di saluran pencernaan menghasilkan asam 
lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat, asetat, dan propionat. 
Asam lemak rantai pendek ini memiliki sifat anti-inflamasi yang 
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efektif (Furusawa et al., 2013).  

Selain itu, probiotik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium 
memiliki kemampuan berinteraksi langsung dengan sel imun di 
mukosa usus, seperti makrofag dan sel dendritik, guna mengontrol 
respon imun. Penelitian telah menunjukkan bahwa Lactobacillus 
rhamnosus memiliki kemampuan untuk menurunkan produksi TNF-
α dan meningkatkan produksi IL-10, sehingga berkontribusi 
terhadap pengurangan peradangan pada saluran usus (Kwon et al., 
2010).  

Penciptaan asam lemak rantai pendek (SCFA) oleh mikrobiota di 
usus tidak hanya berkontribusi pada pengurangan peradangan, 
tetapi juga membantu meningkatkan penghalang mukosa di saluran 
usus. Salah satu asam lemak rantai pendek (SCFA) yang paling 
esensial, butirat, merupakan sumber energi bagi sel epitel yang 
melapisi usus besar dan juga berperan penting dalam menjaga 
integritas penghalang mukosa. Menurut Peng dkk. (2009), asam 
lemak rantai pendek ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan 
ekspresi protein sambungan ketat termasuk occludin dan claudin. 
Protein ini berperan mencegah pelepasan bahan kimia berbahaya 
dari lumen usus ke dalam sirkulasi sistemik. Akibatnya, peningkatan 
sintesis asam lemak rantai pendek (SCFA) oleh mikrobiota usus 
melalui fermentasi prebiotik menawarkan perlindungan ganda 
terhadap peradangan berkat penguatan penghalang fisik dan regulasi 
respons imunologis. 

Selain asam lemak rantai pendek (SCFA), probiotik memiliki 
kemampuan untuk menghasilkan berbagai metabolit bioaktif 
tambahan yang memiliki sifat anti-inflamasi. Peptida antimikroba, 
misalnya, diketahui diproduksi oleh beberapa strain Lactobacillus 
dan Bifidobacterium. Peptida ini memiliki kemampuan untuk 
mencegah perkembangan bakteri berbahaya dan mengurangi 
peradangan. Yang juga berperan penting dalam proses regulasi 
kekebalan tubuh adalah kontak langsung probiotik dengan sel 
kekebalan yang ditemukan di mukosa usus. Selain itu, probiotik 
memiliki kemampuan untuk merangsang perkembangan sel T 
regulator, yang juga dikenal sebagai sel Treg. Sel-sel ini bertanggung 
jawab untuk menekan respon imunologi yang berlebihan dan 
menjaga toleransi imun terhadap antigen makanan dan 
mikroorganisme komensal (Round & Mazmanian, 2009). 

Sinbiotik, yang merupakan campuran probiotik dan prebiotik, 
menawarkan pendekatan sinergis untuk menurunkan peradangan 
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usus melalui berbagai jalur molekuler dan seluler. Secara umum, 
strategi ini bermanfaat. Sinbiotik berpotensi memberikan manfaat 
kesehatan yang signifikan bagi individu yang menderita kondisi 
peradangan kronis seperti sindrom iritasi usus besar (IBS) dan 
penyakit radang usus (IBD). Manfaat ini dapat dicapai melalui 
peningkatan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), penekanan 
produksi sitokin pro-inflamasi, dan penguatan integritas penghalang 
mukosa. 

2) Implikasi klinis pengurangan peradangan dalam pengobatan IBS, 
IBD, dan kondisi inflamasi lainnya 

Dalam pengobatan berbagai gangguan peradangan kronis, 
seperti sindrom iritasi usus besar (IBS) dan penyakit radang usus 
(IBD), penggunaan probiotik dan prebiotik untuk mengurangi 
peradangan di usus memiliki konsekuensi terapeutik yang besar. 
Dengan mengurangi peradangan mukosa dan memperbaiki gejala, 
probiotik dan prebiotik dapat membantu dalam pengobatan sindrom 
iritasi usus besar (IBS), yang sering ditandai dengan gejala seperti 
ketidaknyamanan perut, pembengkakan, diare, dan sembelit. 
Misalnya, para peneliti telah menunjukkan bahwa mengonsumsi 
suplemen probiotik, termasuk Lactobacillus dan Bifidobacterium, 
dapat mengurangi intensitas gejala yang berhubungan dengan 
sindrom iritasi usus besar (IBS), meningkatkan kualitas hidup pasien, 
dan mengurangi peradangan pada selaput lendir (Ringel-Kulka et al., 
2011). 

Peradangan kronis dan kerusakan pada selaput lendir adalah ciri 
utama penyakit radang usus (IBD), termasuk penyakit Crohn dan 
kolitis ulserativa. Sinbiotik berpotensi meningkatkan kualitas hidup 
pasien, serta mengurangi frekuensi dan keparahan eksaserbasi, 
memperpanjang masa remisi, dan memperpanjang jangka waktu 
remisi pasien. Penggunaan sinbiotik sebagai suplemen telah terbukti 
meningkatkan histologi mukosa dan mengurangi indikator 
peradangan yang ditemukan dalam darah dan jaringan usus, 
menurut penelitian. Sinbiotik mempunyai kemampuan untuk 
meningkatkan proporsi bakteri anti-inflamasi, seperti 
Faecalibacterium prausnitzii, sekaligus menurunkan jumlah bakteri 
pro-inflamasi. Hal ini, pada gilirannya, membantu mengurangi 
peradangan mukosa dan memperbaiki kondisi klinis pasien yang 
menderita penyakit radang usus (Sokol et al., 2008),. 

Konsekuensi terapeutik dari penurunan peradangan juga 
mungkin meluas ke penyakit peradangan lainnya, seperti penyakit 
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celiac, infeksi usus non-spesifik, dan bahkan masalah metabolisme 
yang berhubungan dengan peradangan kronis. Penyakit celiac 
ditandai dengan infeksi persisten yang disebabkan oleh respons 
autoimun terhadap gluten. Infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan 
pada mukosa usus dan mengganggu kemampuan tubuh dalam 
menyerap nutrisi. 

Selain itu, masalah metabolisme termasuk obesitas dan diabetes 
tipe 2 sering kali dikaitkan dengan peradangan kronis tingkat 
rendah. Ini adalah asosiasi yang umum. Pengurangan peradangan 
sistemik yang berhubungan dengan penyakit ini, peningkatan 
sensitivitas insulin, dan regulasi metabolisme glukosa dan lipid 
merupakan hasil yang mungkin didapat dari penggunaan sinbiotik. 
Suplementasi sinbiotik, yang memiliki proporsi bakteri penghasil 
asam lemak rantai pendek (SCFA) yang lebih tinggi, telah terbukti 
efektif dalam menurunkan peradangan sistemik dan meningkatkan 
profil metabolisme pada mereka yang menderita gangguan 
metabolisme, menurut penelitian (Cani et al., 2009).  

Melalui modulasi respons imun dan pengurangan peradangan, 
sinbiotik berpotensi membantu pengelolaan berbagai gangguan 
peradangan dan meningkatkan kesehatan pasien secara umum. 
Meringankan peradangan kronis dan meningkatkan kualitas hidup 
dapat dicapai dengan cara yang aman dan alami melalui penggunaan 
sinbiotik sebagai komponen rencana terapi menyeluruh. Sinbiotik 
tidak hanya berpotensi meningkatkan kesehatan sistemik melalui 
tindakan anti-inflamasi dan modifikasi mikrobiota usus, namun juga 
menawarkan keuntungan dalam pengelolaan gejala gastrointestinal. 

B. Studi Kasus dan Analisis Klinis Sinbiotik dalam Gangguan 
Pencernaan  

1. Ishikawa et al. (2011): efek suplementasi sinbiotik pada 
peradangan mukosa dan gejala klinis pada pasien dengan 
kolitis ulseratif. 

Ishikawa et al. (2003) melakukan penelitian dengan tujuan 
untuk mengetahui efek suplementasi sinbiotik terhadap peradangan 
selaput lendir dan gejala klinis yang dialami pasien kolitis ulserativa. 
Pasien dewasa yang telah didiagnosis menderita kolitis ulserativa 
aktif berpartisipasi dalam penelitian ini, yaitu uji klinis yang 
dilakukan secara acak, tersamar ganda, dan dikontrol dengan elemen 
plasebo. Kriteria inklusi mencakup individu yang telah didiagnosis 
secara klinis menderita kolitis ulserativa dan telah menjalani 
endoskopi. Di sisi lain, kriteria eksklusi mencakup pasien yang baru 
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saja diobati dengan antibiotik, probiotik, atau terapi imunomodulator 
lainnya. Sebaliknya, kelompok kontrol diberikan plasebo yang tidak 
mengandung probiotik atau prebiotik apa pun, sedangkan kelompok 
intervensi diberikan suplemen sinbiotik yang mengandung 
campuran probiotik Bifidobacterium spp. dan inulin sebagai 
prebiotik. 

Untuk mengevaluasi gejala klinis seperti rasa tidak nyaman pada 
perut, diare, dan pendarahan dubur, penilaian klinis dilakukan pada 
awal, tengah, dan akhir intervensi. Tindakan endoskopi dilakukan 
untuk mengetahui sejauh mana peradangan yang terjadi pada 
membran mukosa. Selain itu, pemeriksaan biomarker darah, 
termasuk TNF-α, IL-6, dan CRP, dilakukan untuk mengukur respons 
inflamasi sistemik. Jika kita membandingkan kelompok yang 
menerima sinbiotik dengan kelompok yang menerima plasebo, kami 
menemukan bahwa kelompok yang menerima sinbiotik mengalami 
perbaikan besar dalam gejala klinis. Telah ditunjukkan bahwa 
kelompok sinbiotik mengalami penurunan rasa tidak nyaman di 
perut, diare, dan pendarahan rektum yang lebih besar dibandingkan 
kelompok konvensional. Setelah melakukan penilaian endoskopi, 
diamati bahwa kelompok simbiosis mengalami penurunan 
peradangan mukosa yang signifikan. Lebih lanjut, penelitian 
terhadap biomarker inflamasi mengungkapkan bahwa kadar TNF-α, 
IL-6, dan CRP berkurang secara signifikan. 

Selain itu, pasien yang diberi sinbiotik mengalami peningkatan 
kesejahteraan dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. 
Kuesioner standar digunakan untuk menilai kualitas hidup, dan 
hasilnya menunjukkan peningkatan besar dalam berbagai 
karakteristik, termasuk energi, fungsi fisik, dan emosi. Temuan 
penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan suplemen sinbiotik 
dapat berdampak besar dalam mengurangi peradangan dan 
memperbaiki gejala klinis pada orang yang menderita kolitis 
ulserativa. Penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa sinbiotik 
berpotensi menjadi intervensi yang berguna untuk pengelolaan 
peradangan mukosa dan peningkatan kualitas hidup pasien yang 
menderita kolitis ulserativa. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metodologi yang ketat dan analisis terperinci. Temuan 
penelitian ini memberikan kepercayaan terhadap penggunaan 
sinbiotik sebagai komponen integral dari pendekatan terapi 
menyeluruh untuk penyakit yang menyebabkan peradangan kronis 
pada sistem pencernaan. 

2. Benjamin et al., 2011: efek sinbiotik pada peradangan usus 
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pada model tikus dengan penyakit Crohn 

Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah menyelidiki efek 
sinbiotik pada peradangan usus pada tikus model penyakit Crohn. 
Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan potensi 
sinbiotik dalam pengelolaan gangguan inflamasi kronis. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental, dan tikus 
yang berpartisipasi dalam penelitian ini diinduksi penyakit Crohn 
dengan menggunakan obat proinflamasi seperti TNBS (asam sulfonat 
2,4,6-trinitrobenzene). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mensimulasikan peradangan usus yang sebanding dengan kondisi 
yang terjadi pada manusia. Setelah itu, tikus-tikus tersebut 
dipisahkan menjadi dua kelompok berbeda: kelompok intervensi 
yang diberi sinbiotik, dan kelompok kontrol yang diberi plasebo. 
Kelompok intervensi diberikan sinbiotik yang merupakan campuran 
probiotik (khususnya spesies Lactobacillus dan Bifidobacterium) dan 
prebiotik (khususnya inulin). Sinbiotik ini berupa suplemen harian 
yang dipadukan dengan makanan yang dimakan tikus. 

Berdasarkan temuan penelitian, kelompok yang diberi sinbiotik 
mengalami peningkatan yang signifikan pada gejala klinis penyakit 
Crohn jika dibandingkan dengan kelompok yang berperan sebagai 
kontrol. Ketika tikus dalam kelompok sinbiotik diberi suplemen, 
mereka melihat adanya pengurangan gejala seperti diare, penurunan 
berat badan, dan ketidaknyamanan perut. Pemeriksaan histologis 
jaringan usus menunjukkan penurunan peradangan yang substansial 
pada kelompok yang mengonsumsi sinbiotik. Penurunan ini 
dibarengi dengan penurunan infiltrasi sel inflamasi, edema, dan 
kerusakan jaringan dibandingkan dengan kelompok acuan. Selain itu, 
kelompok sinbiotik menunjukkan penurunan kadar TNF-α, IL-6, dan 
MPO yang signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh pengukuran 
biomarker inflamasi. Hal ini menunjukkan bahwa sinbiotik memiliki 
efek anti-inflamasi yang kuat, terjadi pada tingkat sistemik dan lokal 
di dalam usus. 

Pemeriksaan mikrobiota di saluran pencernaan juga 
mengungkapkan bahwa intervensi sinbiotik menyebabkan 
peningkatan proporsi bakteri bermanfaat seperti Lactobacillus dan 
Bifidobacterium, sekaligus menyebabkan penurunan persentase 
bakteri patogen. Perubahan ini dikaitkan dengan peningkatan 
kesehatan usus serta pengurangan peradangan. Temuan penelitian 
ini memberikan bukti kuat bahwa sinbiotik berpotensi meringankan 
peradangan di usus, meningkatkan keseimbangan mikrobiota di 
usus, dan meningkatkan kesehatan usus secara umum. Temuan yang 
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disajikan di sini menunjukkan potensi sinbiotik sebagai terapi 
tambahan yang berhasil dalam pengelolaan gangguan inflamasi 
kronis seperti penyakit Crohn. Selain itu, temuan ini memberikan 
landasan untuk penyelidikan lebih lanjut pada subjek manusia. 

3. Kurnia Kadir dkk. (2021): efek sinbiotik ekstrak kulit pisang 
persik dan Lactobacillus plantarum  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek 
sinbiotik yang dihasilkan dari ekstrak kulit Musa paradisiaca 
balbasiana dan Lactobacillus plantarum terhadap jumlah bakteri 
coliform dan keadaan hematologis Mencit (Mus musculus) ICR jantan. 
Dua puluh cakaran jantan digunakan dalam penyelidikan, dan 
dipisahkan menjadi enam kelompok perlakuan: kelompok kontrol 
negatif, kelompok kontrol positif, dan empat kelompok perlakuan 
dengan konsentrasi sinbiotik dua persen, empat persen, enam 
persen, dan delapan persen. Goresan diinfeksi selama 19 hari, dan 
sampel feses dikumpulkan pada hari ke 0, hari ke 3, hari ke 6, hari ke 
9, dan hari ke 12 dengan tujuan untuk menentukan jumlah total 
bakteri koliform pada media selektif. Selain itu, sampel darah 
dikumpulkan pada hari terakhir untuk tujuan pengujian status 
hematologis. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak kulit 
pisang sinbiotik dengan Lactobacillus plantarum mampu 
menurunkan jumlah bakteri koliform secara signifikan dibandingkan 
dengan kelompok yang berperan sebagai kontrol negatif. Misalnya 
pada kelompok yang memiliki konsentrasi sinbiotik 2%, jumlah 
koloni bakteri koliform menurun dari 9,6 × 104 cfu/ml menjadi 2,1 x 
105 cfu/ml. Sedangkan pada kelompok yang berperan sebagai 
kontrol negatif, jumlah koloni bakteri koliform mencapai 2,0×106 
cfU/ml. Fakta bahwa hal ini terjadi menunjukkan bahwa sinbiotik 
sangat membantu dalam menurunkan jumlah bakteri berbahaya 
yang ada di usus. 

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan status hematologi, nilai 
hematokrit, jumlah hemoglobin, dan jumlah eritrosit pada kelompok 
yang mendapat terapi simbiosis semuanya berada dalam batas 
normal. Dengan informasi ini, jelas bahwa sinbiotik berpotensi 
membantu menjaga kondisi hematologis skrotum yang ideal, yang 
penting untuk kesehatan secara umum. 

Secara umum, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
sinbiotik yang berasal dari ekstrak kulit pisang dan Lactobacillus 
plantarum berpotensi berhasil menurunkan jumlah bakteri koliform 
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dan memperbaiki keadaan hematologis kerokan ICR pria. Melalui 
penguatan obstruksi membran mukosa usus dan modulasi 
mikrobiota usus, hasilnya menunjukkan potensi sinbiotik sebagai 
agen bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan 
gangguan hematologis. Mengingat hal ini, sinbiotik berpotensi 
menjadi solusi terhadap kesulitan yang berhubungan dengan 
kesehatan saluran cerna dan meningkatkan kualitas hidup. 
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BAB IV  
 

SINBIOTIK DALAM PENCEGAHAN 
DAN PENGOBATAN PENYAKIT 

INFEKSI 

A. Sinbiotik dalam Modulasi Sistem Kekebalan Tubuh 

alam proses pengaturan sistem kekebalan tubuh, sinbiotik 
yang merupakan campuran probiotik dan prebiotik 
memegang peranan penting. Mekanisme aktivitas sinbiotik 

dalam regulasi imun meliputi peningkatan respon imun adaptif dan 
bawaan, serta pembentukan keseimbangan antara respon pro-
inflamasi dan anti-inflamasi. Lactobacillus dan Bifidobacterium 
merupakan dua contoh probiotik yang memiliki kemampuan 
merangsang sel imun pada membran mukosa. Sel-sel ini termasuk 
makrofag, sel dendritik, dan limfosit. Stimulasi ini menyebabkan 
peningkatan produksi sitokin, yang penting untuk respon imunologi 
yang efisien. Di sisi lain, prebiotik berfungsi sebagai substrat bagi 
bakteri menguntungkan yang hidup di saluran pencernaan. Hal ini 
mengakibatkan peningkatan sintesis asam lemak rantai pendek 
(SCFA), seperti butilat, yang memiliki efek imunomodulator. 

Penelitian telah menunjukkan bahwa probiotik memiliki 
kemampuan untuk meningkatkan produksi sel T regulator (Treg), 
yaitu sel yang bertugas mengatur respon imunologi berlebihan dan 
meningkatkan toleransi imun. Sel Treg bertanggung jawab atas 
produksi sitokin antiinflamasi termasuk IL-10 dan TGF-β, yang 
membantu pencegahan respons autoimun dan alergi. Selain itu, asam 

D 
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lemak rantai pendek (SCFA) yang dibuat oleh mikrobiota usus 
melalui fermentasi prebiotik memiliki kapasitas untuk memperkuat 
membran mukosa saluran usus dan menurunkan permeabilitas 
saluran usus, sehingga mencegah masuknya patogen dan racun. 
sirkulasi sistemik (Furusawa et al., 2013).  

Probiotik seperti Lactobacillus rhamnosus dan Bifidobacterium 
breve memiliki kemampuan untuk meningkatkan aktivitas makrofag, 
sel dendritik, dan sel pembunuh alami (sel NK), yang semuanya 
merupakan komponen penting dari mekanisme pertahanan tubuh 
terhadap infeksi. Selain itu, probiotik memiliki kemampuan untuk 
meningkatkan sintesis antibodi IgA di mukosa usus, yang berperan 
dalam pencegahan infeksi dan pemblokiran patogen (Gill et al., 
2001).  

Lebih lanjut, sinbiotik berpotensi membantu pengaturan 
keseimbangan antara sel tiroid helper 1 (Th1) dan helper 2 (Th2). 
Penyakit yang bersifat autoimun atau alergi dapat disebabkan oleh 
ketidakseimbangan sistem imun Th1 dan Th2. Menurut Borruel et al. 
(2002), sinbiotik memiliki kemampuan untuk membantu menjaga 
keseimbangan imunologi yang sehat dan mencegah perkembangan 
penyakit inflamasi dan autoimunistik. Hal ini dicapai dengan 
meningkatkan jumlah sel Treg dan memoderasi aktivitas sel Th1 dan 
Th2. 

Secara umum, sinbiotik menawarkan efek modulasi kekebalan 
yang cukup besar dengan memanfaatkan campuran metode yang 
melibatkan probiotik dan prebiotik. Sinbiotik memiliki kemampuan 
untuk membantu meningkatkan pertahanan tubuh terhadap infeksi 
dan menurunkan risiko penyakit inflamasi dan autoimun. Mereka 
melakukan ini dengan meningkatkan sintesis asam lemak rantai 
pendek (SCFA), memperkuat penghalang mukosa, dan memodulasi 
respon imun dengan kehadirannya. Penelitian lebih lanjut perlu 
dilakukan untuk menentukan kombinasi sinbiotik yang paling 
berhasil dan untuk memahami proses fungsinya dalam berbagai 
penyakit klinis. 

B. Penggunaan Sinbiotik dalam Pencegahan Penyakit Infeksi 

Ada kemungkinan bahwa simbiosis memainkan peran penting 
dalam pencegahan berbagai penyakit menular. Dengan memperkuat 
penghalang selaput lendir dan meningkatkan respon imun, sinbiotik 
berpotensi membantu perlindungan tubuh terhadap penyakit yang 
disebabkan oleh patogen. Beberapa penelitian telah menunjukkan 
bahwa probiotik adalah cara yang efektif untuk menurunkan jumlah 
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kasus penyakit pernafasan dan pencernaan. Suplemen probiotik, 
misalnya, telah terbukti menurunkan kejadian diare yang disebabkan 
oleh Clostridium difficile dan rotavirus pada anak-anak dan orang 
dewasa, menurut penelitian (Achar & Richards, 2012; Gupta & 
Khanna, 2014; Penit et al., 2016). 

Selain itu, sinbiotik mempunyai kemampuan untuk 
meningkatkan respons imunologi mukosa, yang pada gilirannya 
membantu membantu pencegahan infeksi saluran pernapasan atas 
(ISPA). Menurut sejumlah penelitian, probiotik seperti Lactobacillus 
rhamnosus berpotensi mengurangi intensitas dan frekuensi gejala 
mirip influenza pada anak-anak dan orang dewasa. Prebiotik juga 
berperan dalam pencegahan infeksi dengan mendorong 
pertumbuhan bakteri menguntungkan di usus. Bakteri ini memiliki 
kemampuan untuk mencegah kolonisasi patogen melalui 
penggunaan kompetisi nutrisi dan penciptaan metabolit antimikroba 
(Y. Wang & Kasper, 2014). 

Berdasarkan temuan penelitian lain, penggunaan sinbiotik 
berpotensi mengurangi terjadinya infeksi saluran kemih pada wanita 
yang sebelumnya pernah mengalami infeksi berulang. Probiotik, 
seperti Lactobacillus crispatus, memiliki kemampuan untuk 
mengkolonisasi mukosa vagina dan uretra, membatasi pertumbuhan 
patogen seperti Escherichia coli, dan menurunkan jumlah kasus 
infeksi saluran kemih (Reid et al., 2003). Melalui penguatan 
penghalang mukosa dan peningkatan fungsi imunologi, kombinasi 
sinbiotik ini menunjukkan dampak sinergis dalam melindungi tubuh 
terhadap infeksi. 

Dengan mempertimbangkan sinbiotik, mereka menyediakan 
metode yang aman dan efisien untuk pencegahan penyakit menular. 
Hal ini dicapai melalui sejumlah proses imunomodulator dan 
penguatan penghalang mukosa. Sinbiotik mempunyai potensi untuk 
menjadi tambahan yang menguntungkan bagi strategi pencegahan 
infeksi karena mereka mempunyai kemampuan untuk memperkuat 
sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko infeksi menjajah 
tubuh. 

C. Studi Kasus dan Analisis Klinis Sinbiotik pada Model Hewan 
dan Manusia yang Terinfeksi Enteropathogenic Escherichia 
coli (EPEC)  

Sinbiotik telah terbukti bermanfaat dalam menurunkan infeksi 
yang disebabkan oleh Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC), 
bakteri utama penyebab diare, khususnya pada bayi dan anak-anak, 
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berdasarkan studi kasus dan analisis klinis. 

1. Cruchet et al. (2015): penggunaan probiotik dalam 
gastroenterologi pediatrik 

Penggunaan sinbiotik sebagai sarana memerangi infeksi 
Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) telah terbukti memberikan 
hasil yang menggembirakan dalam penelitian yang dilakukan pada 
model hewan, khususnya tikus. Efek sinbiotik pada tikus yang 
terinfeksi EPEC dieksplorasi dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Cruchet et al. (2015). Tikus yang terinfeksi EPEC dipisahkan menjadi 
dua kelompok: satu kelompok diberi sinbiotik; sinbiotik ini adalah 
campuran Lactobacillus rhamnosus dan inulin. Kelompok lainnya 
diberi obat plasebo. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tikus 
yang diberi sinbiotik mengalami penurunan yang cukup besar dalam 
jumlah kolonisasi EPEC yang ditemukan di ususnya, selain 
penurunan gejala diare jika dibandingkan dengan kelompok yang 
berperan sebagai kontrol. 

 Desain penelitian: Penelitian ini menggunakan desain 
eksperimental dengan model tikus yang diinfeksi EPEC. Tikus 
diacak menjadi dua kelompok perlakuan untuk memastikan 
distribusi yang merata dan mengurangi bias. 

 Kelompok perlakuan: 

 Kelompok pertama (kelompok sinbiotik) menerima 
kombinasi Lactobacillus rhamnosus dan inulin dalam dosis 
tertentu yang telah ditentukan berdasarkan studi 
sebelumnya tentang dosis efektif. 

 Kelompok kedua (kelompok kontrol) menerima plasebo yang 
tidak mengandung probiotik atau prebiotik. 

 Prosedur infeksi: Tikus diinfeksi dengan strain virulen EPEC 
melalui jalur oral untuk meniru jalur infeksi alami. Infeksi EPEC 
pada tikus menyebabkan gejala gastrointestinal yang mirip 
dengan yang diamati pada manusia, termasuk diare dan inflamasi 
mukosa usus. 

 Durasi dan pengamatan: Penelitian berlangsung selama 
beberapa minggu, dengan pengamatan harian terhadap kondisi 
kesehatan tikus, termasuk gejala diare, berat badan, dan tanda-
tanda umum kesehatan. Sampel feses diambil secara berkala 
untuk mengukur jumlah EPEC yang dikolonisasi di usus melalui 
metode kultur mikrobiologis. 
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Hasil penelitian 

 Penurunan kolonisasi EPEC: Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tikus yang menerima sinbiotik mengalami penurunan 
signifikan dalam kolonisasi EPEC di usus dibandingkan dengan 
kelompok kontrol. Analisis mikrobiologis dari sampel feses 
menunjukkan penurunan jumlah koloni EPEC secara signifikan 
pada tikus yang diberikan sinbiotik. 

 Pengurangan Gejala Diare: Tikus yang diberikan sinbiotik 
menunjukkan pengurangan gejala diare yang signifikan 
dibandingkan dengan kelompok kontrol. Frekuensi dan 
konsistensi tinja tikus yang menerima sinbiotik lebih baik, 
menunjukkan efektivitas sinbiotik dalam mengurangi keparahan 
gejala infeksi gastrointestinal. 

 Peningkatan kesehatan mukosa usus: Analisis histopatologi 
menunjukkan bahwa tikus yang menerima sinbiotik memiliki 
kondisi mukosa usus yang lebih baik, dengan penurunan infiltrasi 
sel-sel inflamasi dan peningkatan integritas penghalang mukosa. 
Ini menunjukkan bahwa sinbiotik membantu memperbaiki 
kerusakan mukosa yang disebabkan oleh infeksi EPEC. 

 Mekanisme Aksi: Studi ini menunjukkan bahwa kombinasi 
probiotik dan prebiotik dapat secara efektif mengurangi 
patogenisitas EPEC melalui berbagai mekanisme: 

 Penguatan penghalang mukosa: Lactobacillus rhamnosus 
dan inulin meningkatkan produksi mucin oleh sel goblet, 
yang membentuk lapisan pelindung di permukaan mukosa 
usus, mengurangi invasi patogen. 

 Peningkatan Respon Imun Lokal: Probiotik merangsang 
sel-sel imun mukosa seperti makrofag dan sel dendritik 
untuk meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi, yang 
membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan 
respon imun terhadap patogen. 

 Kompetisi nutrisi: Probiotik dan prebiotik menyediakan 
substrat yang mendukung pertumbuhan bakteri 
menguntungkan, yang bersaing dengan patogen seperti EPEC 
untuk nutrisi dan ruang hidup, menghambat kolonisasi 
patogen. 

 Kesimpulan: Studi oleh Cruchet et al. (2015) menunjukkan 
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bahwa sinbiotik, yang terdiri dari kombinasi probiotik 
Lactobacillus rhamnosus dan inulin prebiotik, berpotensi 
memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap infeksi 
EPEC pada tikus. Sinbiotik memiliki potensi besar sebagai agen 
terapeutik karena mengandung mekanisme yang meningkatkan 
penghalang mukosa, serta meningkatkan respon imun lokal dan 
kompetisi nutrisi. Hal ini menjadikannya pilihan yang sangat baik 
untuk mengurangi kolonisasi patogen dan gejala penyakit 
gastrointestinal. Data ini mendukung gagasan bahwa lebih 
banyak penelitian klinis harus dilakukan untuk menguji 
kemanjuran sinbiotik dalam mengobati infeksi EPEC pada 
manusia. 

2. (Nur et al., 2024): Efek imunomodulator dari sinbiotik 
bakteri asam laktat dari Dangke dan inulin umbi Dahlia 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati Nur dan rekan-
rekannya bertujuan untuk mengeksplorasi efek imunomodulator 
sinbiotik yang terdiri dari bakteri asam laktat dari Dangke dan inulin 
dari umbi Dahlia pada tikus yang diinfeksi Enteropathogenic 
Escherichia coli (EPEC). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 
kuantitatif eksperimental untuk mengamati efek pemberian sinbiotik 
pada berat badan dan respon imun tikus. 

 Desain Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain 
eksperimental dengan pola rancangan acak lengkap. Empat 
kelompok tikus digunakan dalam penelitian ini: 

 Kelompok kontrol negatif (P0) yang tidak menerima 
sinbiotik. 

 Kelompok perlakuan P1 yang menerima sinbiotik dengan 
dosis 0,25 mL/30gBB. 

 Kelompok perlakuan P2 yang menerima sinbiotik dengan 
dosis 0,5 mL/30gBB. 

 Kelompok perlakuan P3 yang menerima sinbiotik dengan 
dosis 0,75 mL/30gBB. 

 Prosedur infeksi: Tikus diinfeksi dengan EPEC melalui jalur oral 
untuk meniru jalur infeksi alami. Setelah infeksi, tikus diberi 
perlakuan sinbiotik sesuai dengan kelompoknya. 

 Pengamatan: Pengamatan dilakukan untuk mengevaluasi 
perubahan berat badan, aktivitas fagositosis makrofag, dan 
indeks organ (hati dan limpa). Data dikumpulkan sebelum dan 
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setelah perlakuan untuk memantau perubahan yang terjadi. 

 Pengukuran berat badan: Pengukuran berat badan 
dilakukan sebelum dan setelah perlakuan untuk menentukan 
efek sinbiotik terhadap pertumbuhan tikus. 

 Aktivitas fagositosis makrofag: Aktivitas fagositosis diukur 
menggunakan suspensi karbon untuk mengevaluasi 
kemampuan makrofag dalam menelan patogen. 

 Indeks organ: Indeks organ hati dan limpa diukur dengan 
menghitung rasio berat organ terhadap berat badan total 
tikus. 

 Analisis Data: Data dianalisis menggunakan ANOVA satu 
arah dan uji post-hoc Duncan untuk menentukan perbedaan 
signifikan antar kelompok dengan nilai signifikan ditetapkan 
pada p < 0.05. 

Hasil penelitian 

 Perubahan berat badan: Tikus dalam kelompok P1 dan P2 
menunjukkan peningkatan berat badan yang signifikan 
dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini 
menunjukkan bahwa sinbiotik dapat meningkatkan efisiensi 
penyerapan nutrisi di usus yang didukung oleh kombinasi 
probiotik dan prebiotik. 

 Aktivitas fagositosis makrofag: Kelompok tikus yang 
menerima sinbiotik menunjukkan peningkatan signifikan 
dalam aktivitas fagositosis makrofag dibandingkan dengan 
kelompok kontrol. Ini menunjukkan bahwa sinbiotik dapat 
meningkatkan respon imun bawaan dengan meningkatkan 
kemampuan makrofag untuk menelan dan menghancurkan 
patogen. 

 Indeks organ: Indeks hati dan limpa menunjukkan 
peningkatan signifikan dalam kelompok yang menerima 
sinbiotik, yang menunjukkan bahwa sinbiotik memiliki efek 
positif pada kesehatan organ-organ ini. Peningkatan indeks 
organ menunjukkan bahwa sinbiotik dapat mengurangi 
peradangan dan mendukung fungsi organ yang lebih baik. 

Studi ini menunjukkan bahwa kombinasi probiotik dari bakteri 
asam laktat Dangke dan prebiotik inulin dari umbi Dahlia dapat 
memberikan perlindungan yang efektif terhadap infeksi EPEC pada 
model hewan. Beberapa mekanisme yang terlibat dalam efek 
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protektif sinbiotik ini termasuk: 

 

 Penguatan penghalang mukosa: Sinbiotik meningkatkan 
produksi mucin oleh sel goblet di usus, yang membentuk lapisan 
pelindung dan mengurangi invasi patogen. 

 Peningkatan respon imun lokal: Probiotik merangsang sel-sel 
imun mukosa seperti makrofag dan sel dendritik untuk 
meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi, membantu 
mengurangi peradangan dan meningkatkan respon imun 
terhadap patogen. 

 Kompetisi nutrisi: Prebiotik menyediakan substrat yang 
mendukung pertumbuhan bakteri menguntungkan yang bersaing 
dengan patogen seperti EPEC untuk nutrisi dan ruang hidup, 
menghambat kolonisasi patogen. 

Hasil penelitian ini mendukung potensi sinbiotik sebagai agen 
terapeutik yang efektif dalam mengurangi kolonisasi patogen dan 
gejala infeksi gastrointestinal. Penelitian lebih lanjut dengan kontrol 
yang lebih ketat dan analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk 
memvalidasi temuan ini dan mengeksplorasi aplikasi klinis sinbiotik 
dalam pengobatan infeksi EPEC pada manusia. 

3. Cremonini et al. (2002): meta-analisis: pengaruh pemberian 
probiotik pada diare terkait antibiotik 

Penelitian ini adalah meta-analisis yang meneliti efek pemberian 
probiotik pada diare yang terkait dengan penggunaan antibiotik. 
Penelitian ini dilakukan oleh (Cremonini et al., 2002) dan diterbitkan 
dalam jurnal Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 

 Desain penelitian: Penelitian ini adalah meta-analisis, yang 
berarti bahwa peneliti mengumpulkan dan menganalisis data 
dari berbagai studi yang telah dipublikasikan sebelumnya untuk 
mengevaluasi efek probiotik pada diare yang terkait dengan 
penggunaan antibiotik. 

 Sumber data: Data diambil dari berbagai studi klinis yang 
memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan. Studi-studi 
yang dianalisis harus melibatkan pemberian probiotik kepada 
pasien yang menerima terapi antibiotik dan melaporkan kejadian 
diare sebagai salah satu hasil penelitian. 

 Analisis data: Data dari studi yang memenuhi kriteria inklusi 
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dianalisis secara statistik untuk menentukan efek gabungan dari 
probiotik pada kejadian diare terkait antibiotik. Analisis ini 
menggunakan model efek acak untuk memperhitungkan 
variabilitas antara studi. 

Hasil penelitian 

 Pengurangan Kejadian Diare: Hasil meta-analisis menunjukkan 
bahwa pemberian probiotik secara signifikan mengurangi 
kejadian diare terkait antibiotik. Pasien yang menerima probiotik 
memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami diare 
dibandingkan dengan mereka yang tidak menerima probiotik. 

 Jenis Probiotik yang Digunakan: Berbagai jenis probiotik 
digunakan dalam studi-studi yang dianalisis, termasuk spesies 
Lactobacillus, Bifidobacterium, dan Saccharomyces. Semua jenis 
probiotik yang dianalisis menunjukkan efek protektif terhadap 
diare terkait antibiotik. 

 Keamanan: Probiotik yang digunakan dalam studi-studi ini 
umumnya dianggap aman, dengan sedikit atau tanpa efek 
samping yang dilaporkan. Ini menunjukkan bahwa probiotik 
adalah intervensi yang aman untuk mencegah diare terkait 
antibiotik. 

Studi meta-analisis oleh (Cremonini et al., 2002) menunjukkan 
bahwa pemberian probiotik adalah strategi yang efektif untuk 
mencegah diare yang terkait dengan penggunaan antibiotik. 
Probiotik bekerja dengan cara mengembalikan keseimbangan 
mikrobiota usus yang terganggu oleh antibiotik, menghambat 
pertumbuhan patogen, dan memperkuat penghalang mukosa usus. 

Hasil penelitian ini memiliki implikasi klinis yang signifikan, 
terutama dalam konteks pengelolaan pasien yang menerima terapi 
antibiotik. Dengan mengurangi kejadian diare terkait antibiotik, 
probiotik dapat meningkatkan kenyamanan pasien, mengurangi 
kebutuhan untuk perawatan tambahan, dan mengurangi biaya 
perawatan kesehatan. 

4. Shimizu et al. (2018) tentang sinbiotik dalam modifikasi 
mikrobiota usus dan Pencegahan Pneumonia pada Pasien 
Sepsis 

Peneliti ini menyelidiki efek sinbiotik pada remodeling 
mikrobiota usus dan pencegahan pneumonia pada pasien sepsis yang 
diintubasi mekanis di unit perawatan intensif. Pasien dengan epilepsi 
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yang diintubasi dalam waktu tiga hari setelah dirawat pada unit 
perawatan intensif berpartisipasi dalam uji coba, yang memiliki 
desain acak terkontrol. Para pasien dipisahkan menjadi dua 
kelompok: kelompok yang diberi sinbiotik, yang meliputi campuran 
Bifidobacterium breve strain Yakult, Lactobacillus casei strain 
Shirota, dan galactooligosakarida; dan kelompok yang berperan 
sebagai kelompok kontrol dan tidak menerima sinbiotik. Setelah 
pasien dirawat di unit perawatan intensif, pemberian simbiosis 
dimulai dalam waktu tiga hari dan berlanjut hingga pasien mulai 
makan melalui mulut. 

Jika dibandingkan dengan kelompok kontrol, kelompok sinbiotik 
mempunyai insiden enteritis yang jauh lebih rendah (6,3% 
berbanding 27,0%), seperti yang ditunjukkan oleh temuan 
penelitian. Selain itu, kejadian pneumonia terkait ventilator (VAP) 
lebih rendah pada kelompok sinbiotik (14,3% berbanding 48,6%), 
yang merupakan temuan lain yang menguntungkan. Selama minggu 
pertama penelitian, kelompok sinbiotik menunjukkan peningkatan 
jumlah asam organik, khususnya asetat, serta peningkatan jumlah 
Bifidobacterium dan Lactobacillus, menurut analisis mikrobiota tinja. 
Sinbiotik diyakini dapat berperan dalam membatasi kolonisasi 
patogen dan peradangan pada mukosa dengan memperkuat selaput 
lendir yang melapisi saluran pencernaan dan meningkatkan respon 
imun di tingkat lokal. 

Studi ini juga menemukan bahwa kelompok sinbiotik mengalami 
penurunan keseluruhan kejadian komplikasi infeksi (28,6% vs 
67,6%), meskipun faktanya tidak ada perbedaan yang signifikan 
antara kedua kelompok dalam hal kejadian bakteremia atau 
kematian. Berdasarkan temuan ini, tampak bahwa pemberian 
sinbiotik memiliki kemampuan tidak hanya untuk berhasil 
mengubah mikrobiota dan lingkungan usus, namun juga berpotensi 
memiliki dampak pencegahan terhadap terjadinya enteritis dan 
pneumonia terkait ventilator pada pasien yang menderita penyakit 
ini. menderita sepsis. 

Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa sinbiotik berpotensi 
meningkatkan jumlah bakteri bermanfaat serta konsentrasi asam 
organik penting seperti asetat, yang dapat membantu mengurangi 
peradangan dan kesulitan yang berhubungan dengan penyakit 
menular. Oleh karena itu, sinbiotik berpotensi digunakan sebagai 
terapi tambahan dalam perawatan pasien sepsis untuk mengurangi 
berkembangnya masalah infeksi, meningkatkan keseimbangan 
mikrobiota di saluran pencernaan, dan meningkatkan hasil klinis 
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pasien. Hasil penelitian ini membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut 
untuk dilakukan guna memvalidasi mekanisme tertentu dan 
keuntungan jangka panjang penggunaan sinbiotik pada kelompok 
pasien yang lebih luas (Shimizu et al., 2018).  

 

 

 

 
 

BAB V  
 

SINBIOTIK DAN KESEHATAN 
METABOLIK 

A. Peran Sinbiotik Dalam Regulasi Metabolisme 

inbiotik yang merupakan kombinasi probiotik dan prebiotik, 
memainkan peran yang sangat krusial dalam regulasi 
metabolisme tubuh. Mekanisme kerja sinbiotik melibatkan 

interaksi kompleks antara mikrobiota usus, metabolit yang 
dihasilkan, dan sistem metabolisme inang. 

1. Interaksi sinbiotik dan mikrobiota usus 

Gabungan probiotik dan prebiotik dalam sinbiotik, mendorong 
pertumbuhan bakteri baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium, 
yang diperlukan untuk berfungsinya metabolisme tubuh dan 
kesehatan usus. Sebagai substrat fermentasi, prebiotik dalam 
sinbiotik bertanggung jawab atas produksi produk metabolit primer 
asam lemak rantai pendek (SCFA), yang meliputi asetat, propionat, 
dan butirat. Dalam hal metabolisme energi dan kesehatan 
metabolisme, asam lemak rantai pendek (SCFA) ini menawarkan 
sejumlah dampak menguntungkan. 

Pertama, SCFA memiliki kemampuan untuk meningkatkan 
oksidasi lemak, yang berarti tubuh mampu membakar lemak untuk 

S 
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menghasilkan energi dengan lebih efektif. SCFA meningkatkan 
oksidasi lemak, yang pada gilirannya membantu mengurangi 
kelebihan lemak tubuh. Ini adalah faktor kunci dalam pencegahan 
obesitas dan penyakit metabolik yang terkait dengannya. Manfaat 
lebih lanjut dari SCFA adalah menghambat produksi lemak di hati. 
Hal ini menunjukkan bahwa tubuh menyimpan lebih sedikit lemak, 
sehingga mengurangi risiko pembentukan lemak berlebih dan 
meningkatkan profil lipid darah. Selain itu, hal ini menunjukkan 
bahwa tubuh menyimpan lebih sedikit lemak secara keseluruhan 
(Krajmalnik-Brown et al., 2012). 

SCFA tidak hanya mempengaruhi metabolisme lemak, tetapi juga 
meningkatkan sensitivitas insulin. Telah dibuktikan bahwa ekspresi 
pengangkut glukosa di otot dan hati dapat ditingkatkan dengan 
adanya butirat dan propionat, dua jenis asam lemak rantai pendek 
(SCFA) yang dihasilkan oleh fermentasi prebiotik. Hasilnya, sel-sel 
tubuh menjadi lebih mudah menerima insulin, sehingga 
memfasilitasi pengaturan kadar gula darah dan mengurangi 
kemungkinan berkembangnya resistensi insulin dan diabetes tipe 2. 
(2017) Menurut Weitkunat dkk. Salah satu mekanisme terpenting 
dalam pengelolaan dan pencegahan penyakit metabolik seperti 
sindrom metabolik dan diabetes adalah peningkatan sensitivitas 
insulin tubuh. 

Mereka memiliki kemampuan untuk menurunkan produksi 
sitokin yang memicu peradangan, seperti TNF-α dan IL-6, sekaligus 
meningkatkan produksi sitokin yang menghambat peradangan, 
seperti IL-10. SCFA membantu menurunkan risiko penyakit kronis 
yang berhubungan dengan peradangan, seperti obesitas, penyakit 
kardiovaskular, dan sindrom metabolik. Hal ini disebabkan oleh 
kemampuan SCFA untuk mengurangi peradangan sistemik. 
Penghalang mukosa usus juga diperkuat oleh SCFA, yang membatasi 
perpindahan bakteri patogen dan racun ke dalam sirkulasi sistemik. 
Hal ini membantu menjaga integritas mukosa usus dan mengurangi 
jumlah peradangan yang terjadi secara lokal (Cani et al., 2007). 

Sinbiotik, berdasarkan kemampuannya menghasilkan asam 
lemak rantai pendek (SCFA), memberikan berbagai manfaat 
kesehatan, yang mencakup pengelolaan metabolisme energi, 
peningkatan sensitivitas insulin, dan modulasi respons inflamasi. 
Berdasarkan temuan ini, tampak bahwa sinbiotik memiliki potensi 
yang signifikan untuk pencegahan dan pengelolaan berbagai 
penyakit metabolik, seperti sindrom metabolik, diabetes tipe 2, dan 
obesitas. Menciptakan lingkungan yang sehat di usus dan 
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mendukung kesehatan metabolisme secara umum merupakan hasil 
dari interaksi rumit yang terjadi antara sinbiotik dan mikrobiota 
saluran usus. 

2. Pengurangan sintesis lemak 

SCFA mampu mengurangi produksi lemak di hati, selain 
meningkatkan jumlah lemak yang teroksidasi. Butirat dan propionat 
adalah contoh asam lemak rantai pendek (SCFA) yang berinteraksi 
dengan jalur metabolisme di hati untuk menurunkan ekspresi gen 
yang terlibat dalam lipogenesis, yaitu proses penumpukan lemak. 
SCFA melakukan hal ini dengan menghambat aktivitas enzim 
lipogenik seperti asetil-KoA karboksilase dan asam lemak sintase, 
yang pada gilirannya membatasi jumlah lemak yang diproduksi dan 
disimpan dalam tubuh. Hal ini sangat penting dalam tindakan 
pencegahan terhadap penumpukan lemak ekstra, yang dapat 
menyebabkan obesitas dan sindrom metabolik (Davidson et al., 
1998; Davidson & Maki, 1999; Mazloom et al., 2013; Wu et al., 2022; 
Yamashita et al., 1984). 

Peningkatan profil lipid dalam darah juga dipengaruhi oleh 
berkurangnya produksi lemak yang terjadi akibatnya. SCFA 
bermanfaat karena membantu menurunkan kadar trigliserida dan 
kolesterol LDL, yang disebut sebagai "kolesterol jahat", sekaligus 
meningkatkan kadar kolesterol HDL, yang disebut sebagai 
"kolesterol baik". Penurunan risiko penyakit kardiovaskular, yang 
sering dikaitkan dengan sindrom metabolik, disebabkan oleh 
perubahan profil lipid. 

Fermentasi mikrobiota usus dari prebiotik menghasilkan 
produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), yang berkontribusi pada 
keseimbangan energi yang lebih baik dalam tubuh dengan 
menghambat produksi lemak dan mendorong oksidasi lemak. Tidak 
hanya membantu dalam pengendalian berat badan, tetapi juga 
membantu dalam pencegahan gangguan atau kondisi metabolisme 
lainnya, seperti diabetes tipe 2. Sinbiotik memiliki potensi yang 
signifikan sebagai agen terapeutik untuk pengelolaan gangguan 
metabolisme dan peningkatan kesehatan secara keseluruhan, seperti 
yang ditunjukkan oleh manfaatnya. 

3. Peningkatan sensitivitas insulin 

Telah dibuktikan bahwa asam lemak rantai pendek, khususnya 
butirat dan propionat, dapat meningkatkan sensitivitas insulin. 
Terdapat korelasi antara peningkatan sensitivitas insulin dengan 
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peningkatan respon insulin pada sel-sel tubuh, khususnya pada sel 
hati dan otot. Insulin adalah hormon yang memainkan peran penting 
dalam pengendalian kadar gula darah karena kemampuannya 
memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel, di mana ia dapat 
digunakan sebagai sumber energi atau disimpan sebagai glikogen. 
Akibat peningkatan sensitivitas insulin, sel menjadi lebih efisien 
dalam mengeluarkan gula dari aliran darah. Hal ini, pada gilirannya, 
berkontribusi pada pengaturan kadar gula darah yang lebih efektif 
dan penurunan risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2 
(Weitkunat et al., 2016).  

Untuk meningkatkan sensitivitas insulin, detyrat dan propionat 
bekerja melalui sejumlah jalur berbeda. Pertama, SCFA memiliki 
kemampuan untuk meningkatkan ekspresi transporter glukosa tipe 4 
(GLUT4) di sel hati dan otot. GLUT4 adalah protein yang bertanggung 
jawab atas asupan glukosa yang dimediasi oleh insulin. Ketika terjadi 
peningkatan ekspresi GLUT4, hal ini menunjukkan bahwa sel-sel 
tersebut mampu mengambil lebih banyak glukosa dari darah. 
Manfaat kedua SCFA adalah kemampuannya meringankan 
peradangan kronis tingkat rendah, yang sering dikaitkan dengan 
resistensi insulin (Gao et al., 2009).  

Ekspresi gen yang terlibat dalam metabolisme glukosa dan lipid 
juga dapat dimodulasi oleh asam lemak rantai pendek (SCFA). 
Mereka memiliki kemampuan untuk mengaktifkan reseptor yang 
berhubungan dengan metabolisme energi, seperti PPAR-γ 
(peroxisome proliferator-activated gamma receptor), yang 
merupakan komponen penting dalam diferensiasi jaringan adiposa 
dan proses metabolisme yang melibatkan lipid dan glukosa untuk 
energi. 

Oleh karena itu, asam lemak rantai pendek (SCFA) yang 
dibentuk oleh mikrobiota usus melalui fermentasi prebiotik memiliki 
manfaat besar dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Mengingat 
efek ini penting untuk pencegahan dan pengendalian diabetes tipe 2 
serta gangguan lain yang terkait dengannya, sinbiotik berpotensi 
menjadi agen dalam teknik manajemen kesehatan metabolik. 

4. Modulasi respon inflamasi 

Selain itu, sinbiotik memiliki sifat anti-inflamasi yang signifikan, 
yang penting untuk pengaturan metabolisme. Peradangan kronis 
merupakan suatu kondisi yang sering dikaitkan dengan sindrom 
metabolik dan obesitas. Ini juga merupakan kontributor signifikan 
terhadap perkembangan resistensi insulin dan penyakit metabolik 
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lainnya. Melalui berbagai metode rumit, simbiosis dapat membantu 
dalam penanganan peradangan ini. 

Kontrol produksi sitokin adalah salah satu mekanisme utama 
dimana sinbiotik mampu menginduksi pengurangan peradangan. 
Sitokin adalah molekul sinyal yang disekresikan oleh sel kekebalan. 
Mereka terlibat dalam respons imunologis dan peradangan dan 
memainkan peran penting dalam kedua mekanisme tersebut. 
Sinbiotik memiliki kemampuan untuk menurunkan produksi sitokin 
proinflamasi termasuk TNF-α, IL-6, dan IL-12. Sitokin ini sering 
meningkat pada penyakit yang ditandai dengan peradangan kronis. 
Penting untuk dicatat bahwa pengurangan sintesis sitokin 
proinflamasi ini berkontribusi pada pengurangan respons 
peradangan berlebihan, yang merupakan kontributor signifikan 
terhadap patogenesis sindrom metabolik dan obesitas (Cani et al., 
2007). 

Selain itu, sinbiotik memiliki kemampuan untuk menurunkan 
kadar sitokin pro-inflamasi, sekaligus meningkatkan sintesis sitokin 
anti-inflamasi termasuk IL-10 dan TGF-β. Dengan menekan respons 
inflamasi dan meningkatkan toleransi imunologis, sitokin 
antiinflamasi ini mencapai tujuannya dengan baik (Bermudez-Brito 
et al., 2014; Hu et al., 2016; Kwon et al., 2010; Toshimitsu, 2023). 

Respons inflamasi juga dapat dimodulasi oleh asam lemak rantai 
pendek (SCFA) yang dibuat oleh mikrobiota usus melalui fermentasi 
prebiotik. Di sisi lain, ia memiliki kemampuan untuk menekan 
aktivitas NF-κB, yang merupakan faktor transkripsi yang mengontrol 
produksi gen yang memicu peradangan. Karena menghambat NF-κB, 
hal ini membantu membatasi ekspresi gen yang bertanggung jawab 
atas peradangan, yang pada gilirannya berkontribusi pada 
pengurangan peradangan di seluruh tubuh (Tedelind et al., 2007).  

Selain itu, sinbiotik memiliki kemampuan untuk meningkatkan 
pemblokiran selaput lendir usus, yang merupakan komponen 
penting dalam pencegahan peradangan. Perpindahan bakteri 
patogen dan produk mikroba seperti lipopolisakarida (LPS) ke dalam 
sirkulasi sistemik dapat dihindari dengan mencegah penghalang 
mukosa tersumbat sepenuhnya. Molekul yang disebut LPS berpotensi 
menyebabkan peradangan di seluruh tubuh serta resistensi insulin. 
Ada kemungkinan bahwa sinbiotik dapat meminimalkan 
kemungkinan translokasi LPS dengan memperkuat membran 
mukosa. Hal ini akan menghasilkan pengurangan risiko peradangan 
sistemik dan peningkatan kesehatan metabolisme (Patrice D. Cani et 
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al., 2008).  

Secara umum, sinbiotik memiliki efek antiinflamasi yang 
berkontribusi pada pengurangan peradangan sistemik dan 
peningkatan kesehatan metabolisme. Efek ini dicapai melalui 
pengurangan produksi sitokin pro-inflamasi, peningkatan produksi 
sitokin anti-inflamasi, modulasi aktivitas NF-κB, dan penguatan 
penghalang membran mukosa usus. Potensi sinbiotik sebagai agen 
terapeutik dalam pengelolaan obesitas, sindrom metabolik, dan 
gangguan lain yang terkait dengan kondisi ini ditunjukkan oleh 
mekanisme ini. 

B. Pengaruh Sinbiotik Terhadap Obesitas, Diabetes, dan Sindrom 
Metabolik 

1. Obesitas 

Suatu kondisi metabolisme rumit yang ditandai dengan 
penumpukan lemak tubuh berlebihan, obesitas sering dikaitkan 
dengan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan 
penyakit kardiovaskular. Obesitas merupakan suatu kondisi yang 
dapat berbeda-beda pada setiap orang. Menurut penelitian, sinbiotik 
berpotensi membantu pengurangan berat badan dan lemak tubuh 
melalui berbagai metode berbeda. 

Sintesis hormon kenyang seperti GLP-1 (Glucagon-like peptida-
1) dan PYY (YY peptida) dapat ditingkatkan dengan konsumsi 
sinbiotik, yang dapat mengakibatkan penurunan nafsu makan. 
Hormon-hormon ini bertanggung jawab dalam pengaturan nafsu 
makan dengan memberikan sinyal ke otak yang akan menyebabkan 
individu mengonsumsi makanan lebih sedikit (Verdich et al., 2001).  

Peningkatan Oksidasi Lemak: Asam lemak rantai pendek (SCFA) 
seperti asetat, propionat, dan butirat, yang dibuat oleh mikrobiota 
usus melalui fermentasi prebiotik, memainkan peran penting dalam 
proses metabolisme lemak. Asam lemak jenuh ini memiliki 
kemampuan untuk meningkatkan oksidasi lemak, yaitu proses 
pembakaran lemak untuk menghasilkan energi (Wong et al., 2006). 

Selain itu, SCFA memiliki kemampuan untuk menurunkan 
ekspresi gen yang terkait dengan lipogenesis, yaitu proses 
pembentukan lemak, sehingga mengurangi pembentukan lemak di 
hati. SCFA membantu menurunkan jumlah lemak yang disintesis dan 
disimpan dalam tubuh dengan menghambat aktivitas enzim 
lipogenik seperti asetil-KoA karboksilase dan asam lemak sintase. 
Hal ini dicapai dengan mengurangi jumlah lemak yang diproduksi. 
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Selain membantu penurunan berat badan, hal ini juga berkontribusi 
pada peningkatan profil lipid darah, yang pada gilirannya dapat 
mengurangi kemungkinan berkembangnya penyakit kardiovaskular. 

Modulasi mikroflora di saluran usus Sinbiotik membantu 
menjaga keseimbangan mikrobiota yang sehat di saluran usus 
dengan meningkatkan jumlah bakteri menguntungkan seperti 
Lactobacillus dan Bifidobacterium yang hidup di sana. Peradangan 
sistemik yang sering dikaitkan dengan sindrom metabolik dan 
obesitas dapat diminimalkan dengan menjaga keseimbangan 
mikroba yang sehat. Selain itu, mikroflora yang seimbang di saluran 
pencernaan membantu metabolisme energi lebih efektif dan 
meningkatkan pengelolaan berat badan (Turnbaugh et al., 2006).  

2. Diabetes tipe 2 

Gangguan metabolisme yang dikenal sebagai diabetes tipe 2 
ditandai dengan resistensi insulin dan perubahan metabolisme 
glukosa, yang keduanya berkontribusi terhadap peningkatan kadar 
glukosa dalam darah. Penelitian telah menunjukkan bahwa sinbiotik 
berpotensi memainkan peran penting dalam pengelolaan diabetes 
tipe 2 dengan meningkatkan kontrol glikemik dan sensitivitas insulin 
melalui sejumlah jalur berbeda. 

a. Peningkatan Sensitivitas Insulin 

Butirat dan propionat adalah contoh asam lemak rantai pendek 
(SCFA) yang dibuat oleh mikrobiota usus melalui fermentasi 
prebiotik. SCFA ini berdampak besar pada peningkatan sensitivitas 
insulin. Terdapat bukti bahwa butirat dan propionat memiliki 
kemampuan untuk meningkatkan ekspresi transporter glukosa tipe 4 
(GLUT4) di hati dan otot. Ada protein yang disebut GLUT4 yang 
bertanggung jawab atas proses penyerapan glukosa dari darah ke 
dalam sel. Proses ini penting untuk menurunkan kadar gula dalam 
darah (Gao et al., 2009; Nur et al., 2023). 

Selain itu, asam lemak rantai pendek memiliki kemampuan 
untuk mengaktifkan reseptor PPAR-γ, yang merupakan reseptor 
gamma yang diaktifkan oleh proliferator peroksisom. Reseptor ini 
sangat penting dalam metabolisme lipid dan glukosa. Pada penderita 
diabetes tipe 2, kombinasi proses ini membantu menurunkan kadar 
glukosa darah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam 
mengatur kadar gula darah (Haro et al., 2019; Walzem et al., 2007; H. 
Wang et al., 2017). 

b. Terjadi penanganan peradangan 
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Resistensi insulin dan perkembangan diabetes tipe 2 disebabkan 
oleh beberapa alasan, salah satunya adalah peradangan kronis di 
seluruh tubuh. Melalui berbagai metode berbeda, simbiosis 
berpotensi membantu menurunkan peradangan sistemik. Probiotik, 
termasuk Lactobacillus dan Bifidobacterium, memiliki kemampuan 
untuk meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi seperti IL-10 
dan TGF-β, sekaligus mengurangi produksi sitokin pro-inflamasi 
seperti TNF-α dan IL-6. Sinbiotik dapat meningkatkan sensitivitas 
insulin dan kesehatan metabolisme secara umum dengan 
menurunkan peradangan  (Bao & Wu, 2021; Laparra & Sanz, 2010; 
Patel et al., 2023). Sinbiotik juga membantu meningkatkan kondisi 
metabolisme secara keseluruhan. 

SCFA, yang terbentuk dari fermentasi prebiotik, juga berperan 
dalam mengendalikan peradangan. Dengan menekan faktor nuklir 
kappa B (NF-κB), butirat mampu menurunkan produksi gen 
penyebab peradangan. Hal ini, pada gilirannya, membantu 
mengurangi peradangan sistemik dan meningkatkan sensitivitas 
insulin (Huang et al., 2023; Kim et al., 2018; Liang & Qin, 2012; 
Pagnini et al., 2010). 

c. Peningkatan Kesehatan Metabolik 

Selain membantu pengelolaan kadar glukosa darah, sinbiotik 
juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan metabolisme secara 
keseluruhan. Hal ini dicapai dengan menurunkan peradangan dan 
meningkatkan sensitivitas insulin. Risiko komplikasi yang 
berhubungan dengan diabetes, seperti penyakit kardiovaskular, 
nefropati, dan neuropati, dapat dikurangi dengan meningkatkan 
kontrol glikemik dan menurunkan resistensi insulin. 

3. Sindrom metabolik 

Sindrom metabolik adalah kumpulan kondisi yang 
meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes. 
Komponen utama sindrom metabolik meliputi obesitas sentral, 
hipertensi, hiperglikemia, dan dislipidemia. Sinbiotik, yang 
merupakan kombinasi probiotik dan prebiotik, dapat membantu 
mengelola sindrom metabolik melalui berbagai mekanisme. 

a. Peningkatan profil lipid 

Sinbiotik mempunyai kemampuan untuk memperbaiki profil 
lipid darah, yang meliputi peningkatan kadar HDL (High-Density 
Lipoprotein) dan penurunan kadar LDL (Low-Density Lipoprotein), 
serta peningkatan kadar trigliserida. Ini adalah salah satu 
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keuntungan paling signifikan dari sinbiotik. Risiko penyakit 
kardiovaskular, yang merupakan komponen penting dari sindrom 
metabolik, dapat dikurangi dengan menjaga profil lipid yang lebih 
baik, sehingga menambah penurunan risiko secara keseluruhan. 

Probiotik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium yang 
terdapat pada sinbiotik mempunyai kemampuan memfermentasi 
prebiotik menjadi asam lemak rantai pendek (SCFA) yang meliputi 
butirat, asetat, dan propionat. Penurunan produksi kolesterol di hati 
adalah salah satu proses utama yang terkait dengan kondisi ini. 
Enzim HMG-CoA reduktase, yang merupakan komponen penting dari 
jalur produksi kolesterol, dapat dihambat oleh asam lemak rantai 
pendek (SCFA), khususnya propionat. Melalui penghambatan enzim 
ini, SCFA mampu menurunkan pembentukan kolesterol endogen 
(Nur et al., 2021; Wong et al., 2006). 

Selain menurunkan sintesis kolesterol, SCFA juga dapat 
meningkatkan sekresi kolesterol melalui tinja sehingga 
mengakibatkan peningkatan jumlah kolesterol yang dikeluarkan. 
Melalui kemampuannya mengikat kolesterol di usus, probiotik dapat 
mencegah kolesterol diserap kembali ke dalam sirkulasi sistemik. 
Kolesterol yang terikat kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui 
buang air besar, yang mengakibatkan penurunan kadar kolesterol 
keseluruhan dalam tubuh (Song et al., 2023; Wu et al., 2022). 

Karena perannya dalam mengangkut kolesterol dari jaringan 
dan arteri darah kembali ke hati, di mana kolesterol tersebut dapat 
dipecah dan dikeluarkan dari tubuh, kadar HDL meningkat. HDL juga 
dikenal sebagai kolesterol. Meningkatkan kadar HDL, yang 
membantu mencegah penumpukan kolesterol di arteri dan 
mengurangi risiko aterosklerosis, merupakan salah satu manfaat 
yang dapat diperoleh dengan menggunakan sinbiotik. Jumlah HDL 
yang lebih tinggi ini telah dikaitkan dengan aktivitas probiotik, yang 
telah terbukti memodulasi metabolisme lipid dan meningkatkan 
efisiensi transportasi balik kolesterol (klorida yang diangkut 
mundur). 

Kolesterol tipe LDL merupakan faktor berkembangnya plak 
aterosklerotik di arteri, yang dapat menyebabkan penyakit 
kardiovaskular. Kadar trigliserida juga berkurang. Melalui 
pengurangan produksi kolesterol dan peningkatan ekskresi 
kolesterol, sinbiotik mempunyai kemampuan untuk menurunkan 
kadar LDL. Selain itu, asam lemak rantai pendek (SCFA) yang 
dihasilkan selama fermentasi prebiotik memiliki kemampuan untuk 
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menurunkan kadar trigliserida. Hal ini dicapai dengan menekan 
proses sintesis triglisida di hati dan dengan meningkatkan oksidasi 
lemak di jaringan perifer (Dai et al., 2022; Gomes et al., 2014). 

Oleh karena itu, sinbiotik memainkan peran penting dalam 
proses meningkatkan profil lipid melalui berbagai proses yang 
mempengaruhi sintesis, ekskresi, dan transportasi trigliserida dan 
kolesterol. 

b. Regulasi tekanan darah 

Bakteri di saluran pencernaan bertanggung jawab atas produksi 
asam lemak rantai pendek (SCFA), yang memiliki efek vasodilatasi. 
Artinya, mereka dapat membantu pelebaran pembuluh darah dan 
peningkatan aliran darah. Dalam hal pengaturan tekanan darah, 
dampaknya sangat signifikan, terutama pada mereka yang menderita 
sindrom metabolik dan sering mengalami hipertensi. 

SCFA seperti butirat dan propionat memiliki fungsi dalam 
pengaturan tekanan darah dengan menginduksi relaksasi otot polos 
arteri darah. Dengan mengaktifkan reseptor protein G yang terkait 
dengan protein GPR41 dan GPR43 yang terletak di dinding vena, 
SCFA ini berpotensi memberikan efek pada sel otot polos (Dai et al., 
2022; Gomes et al., 2014). Akibat vasodilatasi ini, resistensi perifer 
berkurang, yang pada gilirannya menurunkan tekanan darah. 

Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi sinbiotik dapat 
menurunkan tekanan darah sistolik atau diastolik secara signifikan 
pada penderita hipertensi. Penurunan ini dapat dilihat pada tekanan 
darah sistolik dan diastolik. Tekanan darah diukur dengan dua cara 
berbeda, tekanan darah sistolik adalah tekanan yang terjadi saat 
jantung berkontraksi, dan tekanan darah diastolik adalah tekanan 
yang terjadi saat jantung istirahat di sela-sela kontraksi. Sinbiotik 
membantu mengurangi stres pada jantung dan risiko masalah 
kardiovaskular dengan menurunkan kedua bentuk tekanan darah. 
Hal ini dicapai dengan menurunkan kedua jenis tekanan darah (Dai 
et al., 2022; Gomes et al., 2014). 

Selain tindakan vasodilatasi langsungnya, SCFA juga memiliki 
sifat anti-inflamasi dan antioksidan, yang keduanya menyebabkan 
penurunan tekanan darah. Telah diketahui bahwa stres oksidatif dan 
peradangan kronis adalah dua faktor yang berkontribusi terhadap 
perkembangan hipertensi. Sintesis sitokin pro inflamasi dapat 
dikurangi dengan SCFA, sedangkan produksi sitokin anti inflamasi 
dapat ditingkatkan. Hal ini menghasilkan pengurangan tingkat 
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peradangan secara keseluruhan. SCFA berpotensi memberikan efek 
penghambatan terhadap aktivitas enzim NADPH oksidase yang 
berperan dalam pembentukan radikal bebas. Hal ini akan 
menghasilkan pengurangan stres oksidatif (Tedelind et al., 2007). 

Keuntungan sinbiotik dalam pengobatan tekanan darah telah 
dibuktikan oleh penelitian klinis. misalnya, sebuah penelitian yang 
melibatkan individu yang menderita hipertensi menunjukkan bahwa 
mengonsumsi suplemen sinbiotik selama beberapa minggu dapat 
menghasilkan penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik secara 
substansial jika dibandingkan dengan mengonsumsi plasebo dalam 
periode waktu yang sama (Dai et al., 2022; Gomes et al., 2014). 

Oleh karena itu, sinbiotik, yang berperan melalui produksi SCFA, 
memberikan metode yang efisien untuk pengelolaan tekanan darah. 
Selain menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan 
jantung secara umum, proses vasodilatasi, tindakan anti-inflamasi, 
dan penurunan stres oksidatif semuanya berkontribusi terhadap 
perbaikan secara keseluruhan. 

c. Regulasi Metabolisme Glukosa 

Pengelolaan metabolisme glukosa sangat dibantu oleh adanya 
organisme simbiosis, khususnya dalam bidang peningkatan 
sensitivitas insulin dan pengendalian kadar glukosa darah. Dalam hal 
pengelolaan hiperglikemia dan pengurangan risiko diabetes tipe 2, 
yang sering dikaitkan dengan sindrom metabolik, peningkatan 
kontrol glikemik merupakan salah satu faktor terpenting. 

Peningkatan sensitivitas insulin yang dihasilkan dari hubungan 
sinbiotik adalah salah satu mekanisme utama yang mengatur 
metabolisme glukosa. Butirat dan propionat adalah contoh asam 
lemak rantai pendek (SCFA) yang dapat dibuat oleh mikrobiota usus 
melalui fermentasi prebiotik. SCFA ini memiliki kemampuan untuk 
meningkatkan ekspresi transporter glukosa tipe 4 (GLUT4) di sel 
otot dan hati. GLUT4 merupakan protein esensial yang berperan 
penting dalam proses penyerapan glukosa (glukosa) dari darah ke 
dalam sel (Gao et al., 2009). 

Berkurangnya pembentukan glukosa di hati merupakan efek lain 
yang dapat ditimbulkan oleh SCFA, selain peningkatan konsumsi 
glukosa. Contoh konkretnya adalah propionat, memiliki kemampuan 
menekan glukoneogenesis, yaitu proses pembuatan glukosa dari 
prekursor selain karbohidrat. Enzim yang terlibat dalam proses 
glukonogenesis berkurang aktivitasnya (Weitkunat et al., 2016). 
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Resistensi insulin dan masalah metabolisme glukosa disebabkan 
oleh beberapa alasan, salah satunya adalah peradangan kronis. 
Melalui banyak cara, simbiosis memiliki kemampuan untuk 
menurunkan peradangan di seluruh tubuh. Telah terbukti bahwa 
probiotik, termasuk Lactobacillus dan Bifidobacterium, memiliki 
kemampuan untuk meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi 
seperti IL-10 dan TGF-β, sekaligus menurunkan produksi sitokin pro-
inflamasi seperti TNF-α dan IL. -6. Sinbiotik membantu 
meningkatkan sensitivitas insulin dan meningkatkan metabolisme 
glukosa. Mereka melakukan ini dengan menurunkan peradangan, 
sehingga meningkatkan sensitivitas insulin (Braga et al., 2022; Dai et 
al., 2022; Kim et al., 2018; Zhao et al., 2022). 

Bakteri di saluran usus bertanggung jawab atas produksi asam 
lemak rantai pendek (SCFA), yang memiliki fungsi tidak hanya dalam 
pengaturan metabolisme lipid tetapi juga dalam pengaturan 
metabolisme glukosa. Sebagai ilustrasi, butirat memiliki kemampuan 
untuk mengaktifkan reseptor PPAR-γ (peroxisome proliferator-
activated gamma receptor), yang merupakan komponen penting 
dalam proses metabolisme lipid dan glukosa disaat yang bersamaan 
(Gao et al., 2009). 

Oleh karena itu, sinbiotik menawarkan metode efektif untuk 
pengaturan metabolisme glukosa melalui proses yang mencakup 
peningkatan sensitivitas insulin, penurunan sintesis glukosa di hati, 
moderasi respons inflamasi, dan peningkatan pembentukan asam 
lemak rantai pendek (SCFA). Penatalaksanaan hiperglikemia dan 
pengurangan risiko diabetes tipe 2, yang sering dikaitkan dengan 
sindrom metabolik, merupakan bidang di mana efek ini memiliki 
potensi sinbiotik yang signifikan. 

C. Bukti Klinis dan Implikasi Praktis Penggunaan Sinbiotik 

1. Pendalian obesitas: studi oleh Million et al. (2013) 

Efek suplementasi sinbiotik pada indivisu yang mengalami 
obesitas menjadi obyek penyelidikan dalam penelitian menyeluruh 
yang dilakukan oleh (Million et al., 2012). Indeks massa tubuh (BMI) 
dan lingkar pinggang adalah dua indikasi utama obesitas, dan tujuan 
penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana sinbiotik mampu 
mengurangi kedua parameter penelitin tersebut secara efisien atau 
tidak. 

Penelitian ini dilakukan sebagai uji klinis terkontrol secara acak, 
dan partisipannya adalah orang-orang yang mengalami obesitas. 
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Para peserta dipisahkan menjadi dua kelompok: kelompok intervensi 
menerima suplementasi sinbiotik, sedangkan kelompok kontrol 
menerima plasebo. Baik probiotik, seperti Lactobacillus dan 
Bifidobacterium, dan prebiotik, seperti inulin, termasuk dalam 
sinbiotik yang digunakan dalam penyelidikan penelitian. 

Menurut metodologinya, peserta dalam kelompok intervensi 
diberi dosis harian sinbiotik selama uji coba, yang berlangsung 
selama total dua belas minggu. Pasien dalam kelompok kontrol diberi 
plasebo yang tampilannya identik tetapi tidak termasuk obat 
sinbiotik. Indeks Massa Tubuh (BMI), lingkar pinggang, berat badan, 
dan profil metabolisme seperti kadar glukosa darah dan kolesterol 
adalah beberapa karakteristik yang diukur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang 
mengonsumsi sinbiotik mengalami penurunan signifikan pada indeks 
massa tubuh (BMI) dan lingkar pinggang jika dibandingkan dengan 
kelompok perlakuan yang berperan sebagai kontrol. Jika 
dibandingkan dengan kelompok kontrol, kelompok yang diberikan 
sinbiotik mengalami penurunan berat badan rata-rata sebesar 5% 
dari berat aslinya, sedangkan kelompok kontrol hanya mengalami 
penurunan berat badan rata-rata yang tidak signifikan, kurang dari 
1%. Terjadi penurunan lingkar pinggang yang cukup besar pada 
kelompok simbiosis, yang menunjukkan adanya penurunan lemak 
visceral yang merugikan. 

Mekanisme yang terlibat meliputi: Beberapa jalur yang 
melibatkan aktivitas SCFA yang merupakan konsekuensi dari 
fermentasi prebiotik oleh mikrobiota usus berhubungan dengan 
hilangnya berat badan dan lemak tubuh yang terlihat pada kelompok 
sinbiotik. Mekanisme ini mencakup semua hal berikut: Peningkatan 
Oksidasi Lemak: Asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat 
dan propionat memiliki kemampuan untuk mendorong peningkatan 
oksidasi lemak di otot dan jaringan lemak. Hal ini menunjukkan 
bahwa tubuh mengalami peningkatan dalam kemampuannya 
membakar lemak untuk menghasilkan energi, yang pada gilirannya 
berkontribusi pada penurunan jumlah lemak tubuh. 

SCFA memiliki kemampuan untuk menurunkan aktivitas enzim 
yang terlibat dalam lipogenesis, yaitu proses pembentukan lemak di 
hati. Enzim-enzim ini bertanggung jawab untuk pembentukan lemak. 
Melalui penurunan sintesis lemak, tubuh mampu menahan lebih 
sedikit lemak, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap 
penurunan berat badan dan pengurangan lingkar pinggang.  
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Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 
suplemen sinbiotik secara berkala mungkin merupakan metode yang 
efisien untuk mengobati obesitas. Selain itu, sinbiotik bermanfaat 
untuk meningkatkan parameter metabolisme yang berhubungan 
dengan obesitas, seperti profil lipid dan kadar glukosa darah. Ini 
merupakan tambahan dari kemampuan mereka untuk membantu 
penurunan berat badan. Di antara implikasi klinisnya adalah 
kemungkinan memasukkan sinbiotik ke dalam program pengelolaan 
berat badan yang mencakup semua. Program semacam itu mungkin 
melibatkan perubahan pola makan, peningkatan aktivitas fisik, dan 
banyak terapi gaya hidup lainnya. 

2. Pengelolaan diabetes tipe 2: studi oleh Asemi et al. (2013) 

Sebuah studi penting yang menganalisis efek suplementasi 
sinbiotik pada manajemen glikemik dan sensitivitas insulin pada 
individu dengan diabetes tipe 2 dilakukan oleh Asemi et al. (2013). 
Penelitian ini dilakukan oleh kelompok peneliti ini. 

Uji klinis terkontrol secara acak sedang dilakukan dalam proyek 
ini, yang dirancang untuk melibatkan peserta yang menderita 
diabetes tipe 2. Dalam penelitian ini, peserta dibagi menjadi dua 
kelompok: kelompok intervensi yang diberi suplemen sinbiotik, dan 
kelompok kontrol yang diberi plasebo. Sinbiotik adalah campuran 
probiotik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium, serta prebiotik 
seperti inulin dan oligofruktosa. Sinbiotik ini digunakan dalam 
penyelidikan penelitian. 

Dosis harian sinbiotik diberikan kepada peserta dalam 
kelompok intervensi selama uji coba, yang berlangsung selama dua 
belas minggu. Kadar HbA1c, kadar glukosa darah puasa, sensitivitas 
insulin, dan profil lipid adalah beberapa penanda yang diukur selama 
proses berlangsung. 

Hasil uji coba menunjukkan bahwa individu yang diberi sinbiotik 
melaporkan penurunan kadar HbA1c yang cukup besar. HbA1c 
adalah penanda glikemik jangka panjang yang mewakili rata-rata 
kadar glukosa darah selama dua hingga tiga bulan sebelumnya. 
Individu dalam kelompok sinbiotik juga menunjukkan peningkatan 
substansial dalam sensitivitas insulin bila dibandingkan dengan 
peserta dalam kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa sel-sel 
dalam tubuh mereka menjadi lebih mudah menerima insulin, 
sehingga berkontribusi pada pengaturan jumlah glukosa yang 
terkandung dalam darah mereka dengan lebih efisien. 
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Efek sinbiotik yang menguntungkan pada kontrol glikemik dan 
sensitivitas insulin dapat dijelaskan melalui sejumlah jalur berbeda, 
termasuk yang berikut: 

 Peningkatan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA): 
SCFA, seperti butirat dan propionat, yang dibuat oleh mikrobiota 
usus melalui fermentasi prebiotik, memiliki kemampuan untuk 
meningkatkan ekspresi transporter glukosa tipe 4 (GLUT4) di 
otot dengan sel hati. Protein yang dikenal sebagai GLUT4 
bertanggung jawab atas proses pengambilan glukosa dari aliran 
darah dan dimasukkan ke dalam sel. Salah satu cara SCFA 
membantu menurunkan kadar glukosa darah adalah dengan 
meningkatkan GLUT4, yang pada gilirannya berfungsi untuk 
meningkatkan jumlah glukosa yang diserap sel. 

 Mengurangi peradangan sistemik: sinbiotik memiliki 
kemampuan untuk mengurangi peradangan sistemik, yang sering 
dikaitkan dengan resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Melalui 
penggunaan probiotik, dimungkinkan untuk meningkatkan 
produksi sitokin anti-inflamasi seperti IL-10 dan TGF-β, sekaligus 
mengurangi produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF-α dan IL-
6. Karena kemampuannya mengurangi peradangan, sinbiotik 
berkontribusi pada peningkatan sensitivitas insulin dan 
percepatan metabolisme glukosa . 

 Membantu menjaga mikrobioma usus: mikroba usus akan 
mencapai keadaan seimbang dengan meningkatkan jumlah 
bakteri menguntungkan seperti Lactobacillus dan 
Bifidobacterium. Hal ini dicapai melalui proses modulasi 
komposisi mikrobiota usus. Peningkatan fermentasi prebiotik 
menjadi asam lemak rantai pendek (SCFA) dapat dicapai dengan 
keseimbangan mikrobioma yang sehat, yang pada gilirannya 
berkontribusi pada peningkatan manajemen glikemik dan 
kesehatan metabolisme secara umum.  

Dalam hal implikasi klinis, temuan penelitian ini menunjukkan 
bahwa suplementasi sinbiotik berpotensi menjadi suplemen yang 
bermanfaat dalam pengobatan diabetes tipe 2. Selain membantu 
peningkatan manajemen glikemik, sinbiotik juga berkontribusi pada 
peningkatan parameter metabolisme lain yang berhubungan dengan 
diabetes tipe 2. Salah satu konsekuensi klinisnya adalah 
kemungkinan memasukkan sinbiotik ke dalam pendekatan holistik 
dalam terapi diabetes tipe 2. Pendekatan ini melibatkan sejumlah 
intervensi gaya hidup, seperti modifikasi pola makan, peningkatan 
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aktivitas fisik, dan penyesuaian gaya hidup lainnya. 

3. Pengelolaan sindrom metabolik: meta-analisis oleh 
Koutnikova et al. (2019) 

Koutnikova et al. (2019) melakukan meta-analisis, yaitu evaluasi 
komprehensif yang mengkaji dampak sinbiotik terhadap beberapa 
komponen sindrom metabolik. Ada serangkaian kelainan yang 
dikenal sebagai sindrom metabolik yang berhubungan dengan 
peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes tipe 2. 
Kondisi tersebut antara lain obesitas sentral, hipertensi, 
hiperglikemia, dan dislipidemia, serta kondisi lainnya. Ada bukti 
substansial yang ditunjukkan dalam meta-analisis ini yang 
menunjukkan bahwa sinbiotik memiliki potensi untuk berhasil 
mengendalikan sindrom metabolik melalui berbagai metode. 

Meta-analisis ini menyatukan temuan sejumlah uji klinis yang 
mengevaluasi dampak sinbiotik pada penanda sindrom metabolik. 
Penelitian yang merupakan bagian dari penelitian ini berisi individu-
individu yang memiliki sindrom atau kelainan metabolik yang 
berhubungan dengannya. Investigasi ini menyelidiki efek 
suplementasi simbiosis dibandingkan dengan plasebo atau kontrol 
lainnya. Selain indikator metabolisme lainnya, tekanan darah, profil 
lipid, dan penanda inflamasi adalah beberapa faktor yang 
membentuk analisis. 

Temuan meta-analisis menunjukkan bahwa sinbiotik memiliki 
efek menguntungkan pada berbagai komponen sindrom metabolik, 
termasuk yang berikut: 

 Penurunan tekanan darah: sebuah meta-analisis menemukan 
bahwa penggunaan suplemen sinbiotik dapat sangat mengurangi 
tekanan darah sistolik dan diastolik. Melalui proses vasodilatasi 
yang dimediasi oleh asam lemak rantai pendek (SCFA) seperti 
butirat dan propionat, simbiosis berkontribusi terhadap 
pelebaran pembuluh darah dan peningkatan aliran darah. Akibat 
penurunan tekanan darah ini, tekanan pada jantung dan risiko 
penyakit kardiovaskular berkurang. 

 Peningkatan profil lipid: sinbiotik mempunyai kemampuan 
untuk meningkatkan profil lipid dengan meningkatkan HDL 
(kolesterol "baik") dan mengurangi LDL (kolesterol "jahat"), 
selain menurunkan trigliserida. Asam lemak rantai kecil (SCFA), 
yang dibentuk oleh mikrobiota usus melalui fermentasi prebiotik, 
berkontribusi terhadap penurunan produksi kolesterol di hati 
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dan peningkatan ekskresi kolesterol melalui feses. Kehadiran 
profil lipid yang lebih baik dikaitkan dengan penurunan risiko 
aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular. 

 Pengurangan peradangan sistemik: temuan lain dari meta-
analisis adalah bahwa sinbiotik berpotensi menurunkan 
peradangan sistemik, yang sering dikaitkan dengan sindrom 
metabolik. Sinbiotik memainkan peran penting dalam mengatur 
respons imun dengan meningkatkan produksi sitokin anti-
inflamasi seperti IL-10 dan TGF-β, sekaligus menurunkan 
produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF-α dan IL-6 yang 
bertanggung jawab atas peradangan. peradangan. Kesehatan 
metabolisme secara umum meningkat sebagai akibat dari 
berkurangnya peradangan, yang juga mengurangi kemungkinan 
masalah yang terkait dengan kondisi tersebut. 

Temuan meta-analisis yang dilakukan oleh Koutnikova dan 
rekannya menunjukkan bahwa sinbiotik mempunyai potensi menjadi 
intervensi yang bermanfaat dalam pengelolaan sindrom metabolik. 
Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat praktis, antara lain 
sebagai berikut: 

 Melalui pengelolaan sindrom metabolik termasuk tekanan darah, 
profil lipid, dan peradangan sistemik, sinbiotik dapat membantu 
pencegahan penyakit kardiovaskular. Hal ini dapat dicapai 
dengan menurunkan risiko terkena penyakit kardiovaskular. 

 Sinbiotik berkontribusi pada peningkatan kesehatan 
metabolisme dengan meningkatkan manajemen glikemik, 
menurunkan resistensi insulin, dan meningkatkan keseimbangan 
energi. Hal ini dicapai dengan penggunaan sinbiotik. Selain itu, 
dapat membantu dalam pengelolaan dan pencegahan diabetes 
tipe 2, serta beberapa penyakit metabolik lainnya. 

 Integrasi ke dalam Praktek Klinis: Temuan ini memberikan 
dukungan terhadap penggabungan sinbiotik ke dalam praktek 
klinis sebagai komponen pendekatan komprehensif untuk 
perawatan sindrom metabolik. Untuk mendapatkan hasil terbaik, 
penggunaan suplemen sinbiotik dapat dikombinasikan dengan 
perawatan gaya hidup lainnya, termasuk menjaga pola makan 
yang sehat, lebih banyak melakukan latihan fisik, dan belajar 
menangani stres. 

Meta-analisis oleh Koutnikova et al. menunjukkan bahwa 
sinbiotik dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan 
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sindrom metabolik, menawarkan pendekatan yang efektif dan alami 
untuk meningkatkan kesehatan metabolik dan mencegah penyakit 
kardiovaskular. 
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BAB VI  
 

SINBIOTIK DAN KESEHATAN 
MENTAL 

A. Gut-Brain Axis dan Peran Mikrobiota Usus Dalam Kesehatan 
Mental 

ut-Brain Axis (GBA) adalah jalur komunikasi dua arah antara 
sistem pencernaan (usus) dan sistem saraf pusat (otak). 
Komunikasi ini melibatkan interaksi kompleks antara saraf 

vagus, sistem endokrin, dan sistem kekebalan tubuh, yang 
memungkinkan pengaruh timbal balik antara usus dan otak. Mikroba 
usus, yang terdiri dari triliunan mikroorganisme, termasuk bakteri, 
virus, dan fungi, memainkan peran penting dalam GBA, 
mempengaruhi berbagai fungsi fisiologis dan psikologis (Cryan & 
Dinan, 2012).  

1. Mekanisme komunikasi dalam gut-brain axissaraf vagus 

Mekanisme komunikasi dalam Gut-Brain Axis terjadi melalui 
beberapa jalur utama yang berlangsung secara simultan dan 
kompleks. 

a. Saraf vagus 

Dalam konteks Gut-Brain Axis (GBA), saraf vagus berfungsi 
sebagai saluran komunikasi utama antara usus dan otak. Saraf vagus, 
yang merupakan saraf kranial terpanjang, bertanggung jawab 
menghubungkan otak ke sejumlah organ, seperti hati, jantung, dan 
usus. Stimulasi saraf vagus oleh bakteri di saluran pencernaan dapat 
berdampak pada aktivitas otak, terutama di wilayah yang 

G 
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bertanggung jawab mengatur suasana hati dan kecemasan. 
Mikroorganisme di usus, misalnya, memiliki kemampuan memicu 
reseptor di usus, yang kemudian mengirimkan pesan ke otak melalui 
saraf vagus. Ini memodulasi pelepasan neurotransmiter dan hormon 
yang berhubungan dengan stres dan emosi (Bonaz et al., 2018). 

Selain itu, saraf vagus terlibat dalam regulasi peradangan 
melalui jalur antiinflamasi kolinergik. Sistem ini bertanggung jawab 
untuk mengurangi sintesis sitokin yang bersifat proinflamasi selama 
peradangan. Hasilnya, mikroorganisme usus yang berinteraksi 
dengan saraf vagus berpotensi membantu menjaga respons imun 
yang sehat dan mengurangi peradangan yang berdampak pada 
kemampuan otak. (2012) Menurut Bonaz dan Pellissier. 

b. Sistem endokrin 

Melalui produksi dan modulasi hormon dan peptida yang 
berpengaruh pada otak, mikrobiota saluran pencernaan berpengaruh 
pada sistem endokrin. Salah satu contohnya adalah kortisol, yang 
merupakan hormon utama yang dihasilkan kelenjar adrenal sebagai 
respons terhadap stres. Kortisol mempunyai dampak besar pada 
perilaku dan suasana hati, dan juga berpotensi mempengaruhi 
kinerja kognitif. Melalui interaksinya dengan poros hipotalamus-
hipofisis-adrenal (HPA), yaitu mekanisme yang mengatur reaksi 
tubuh terhadap stres, bakteri usus berpotensi mampu 
mempengaruhi sintesis kortisol (Cryan & Dinan, 2012).  

Selain hormon kortisol, mikroorganisme yang hidup di usus juga 
mampu menghasilkan hormon dan neurotransmiter lain, antara lain 
serotonin, dopamin, dan asam gamma-aminobutyric. GABA. Salah 
satu peran terpenting serotonin dalam pengaturan suasana hati, 
tidur, dan fungsi kognitif adalah sebagian besar serotonin dihasilkan 
di usus. Gangguan mood seperti kecemasan dan depresi mungkin 
disebabkan oleh ketidakseimbangan sintesis serotonin (Yano et al., 
2015).  

c. Kekebalan tubuh 

Dalam hal pengendalian sistem kekebalan tubuh, mikrobiota 
yang hidup di saluran pencernaan memainkan peran penting. 
mikroorganisme pencernaan memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dalam beberapa cara. Salah 
satunya adalah melalui sintesis asam lemak rantai pendek (SCFA), 
yang meliputi butirat, asetat, dan propionat. SCFA ini memiliki sifat 
anti inflamasi dan dapat meningkatkan fungsi selaput lendir yang 
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berfungsi menghambat saluran pencernaan. Penelitian tahun 2013 
oleh Clarke dan timnya. 

Disbiosis, yang juga dikenal sebagai ketidakseimbangan 
mikroorganisme di saluran pencernaan, dapat menyebabkan 
peradangan sistemik, yang berdampak pada otak dan berkontribusi 
pada penyakit mental seperti kecemasan dan depresi. Sebaliknya, 
mikroorganisme sehat di saluran pencernaan memiliki kemampuan 
menciptakan tindakan anti-inflamasi yang melindungi otak dari 
cedera. Mikroba di usus memiliki kemampuan untuk menghasilkan 
asam lemak rantai pendek (SCFA), yang berpotensi mengurangi 
produksi sitokin proinflamasi dan meningkatkan sintesis sitokin 
antiinflamasi. Hal ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara 
peradangan dan toleransi imunologis (Macia et al., 2012). 

Selain itu, mikrobiota saluran pencernaan dapat mempengaruhi 
fungsi sel kekebalan di otak, seperti mikroglia, yang bertugas 
menjaga kesehatan otak dan bereaksi terhadap berbagai jenis trauma 
dan infeksi (Erny et al., 2015).  

2. Peran mikrobiota usus dalam produksi neurotransmitter 

Mikroba usus menghasilkan berbagai neurotransmitter yang 
mempengaruhi fungsi otak dan kesehatan mental. Neurotransmiter 
adalah molekul kimia yang digunakan oleh sistem saraf untuk 
mentransfer pesan antar neuron atau dari neuron ke sel target lain, 
seperti kelenjar atau sel otot. Mereka bertanggung jawab atas 
modulasi berbagai proses fisiologis dan perilaku, seperti suasana 
hati, tidur, rasa lapar, dan kognisi, dan mereka memainkan peran 
penting dalam proses ini. Vesikel sinaptik, yang terletak di terminal 
akson neuron, bertanggung jawab untuk sintesis dan penyimpanan 
neurotransmiter. Vesikel ini bertanggung jawab untuk melepaskan 
neurotransmitter ke dalam celah sinaptik, yaitu ruang yang ada di 
antara dua neuron, ketika impuls saraf sampai di terminal akson. 
Setelah itu, neurotransmiter menempel pada reseptor yang terletak 
pada membran sel target, yang menyebabkan reaksi biologis (Bear et 
al., 2015). 

Asetilkolin (ACh), dopamin, serotonin, asam gamma-
aminobutyric (GABA), dan glutamat adalah beberapa 
neurotransmiter yang terlibat dalam transmisi informasi antar 
neuron. Dopamin terlibat dalam pengaturan suasana hati, motivasi, 
dan apresiasi, sedangkan asetilkolin terlibat dalam kontraksi otot 
dan pengaturan aktivitas sistem saraf otonom. GABA adalah 
neurotransmitter penghambat signifikan di otak yang membantu 
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menurunkan kecemasan dan meningkatkan relaksasi, sedangkan 
serotonin bertanggung jawab untuk mengatur suasana hati, tidur, 
dan fungsi kognitif. Neurotransmitter rangsang utama, glutamat, 
terlibat dalam berbagai proses kognitif, antara lain pembelajaran dan 
memori (Purves et al., 2018). 

Setelah neurotransmiter terikat pada reseptor dan mengirimkan 
sinyal, neurotransmiter perlu dikeluarkan dari celah sinaptik untuk 
mengakhiri proses komunikasi sinyal. Reuptake, dimana 
neurotransmitter diambil kembali oleh neuron prasinaps untuk 
disimpan atau dihancurkan; degradasi enzimatik, di mana enzim 
spesifik memecah neurotrasmitter menjadi komponen tidak aktif; 
atau difusi, di mana neurotransmitter tersebar keluar dari celah 
sinaptik adalah cara-cara yang memungkinkan terjadinya hal ini 
(Bear et al., 2015) 

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan sejumlah penyakit 
mental, termasuk skizofrenia, kecemasan, dan depresi, adalah 
ketidakseimbangan neurotransmiter tertentu. Tingkat serotonin 
yang rendah, misalnya, sering dikaitkan dengan depresi, sedangkan 
kelainan pada tingkat dopamin dikaitkan dengan skizofrenia dan 
penyakit bipolar (Jain, 2013; janicak, 2002, 2002). 

a. Serotonin 

Mayoritas serotonin yang masuk ke dalam tubuh dibuat oleh sel-
sel enterokromafin di usus, yang juga dipengaruhi oleh 
mikroorganisme yang hidup di usus. Ada neurotransmitter yang 
dikenal sebagai serotonin yang terlibat dalam pengaturan suasana 
hati, tidur, dan fungsi kognitif dengan memainkan peran penting. 
Karena keterlibatannya dalam pengendalian motilitas usus dan 
sekresi cairan, usus bertanggung jawab atas produksi sekitar 90–
95% dari total serotonin yang ditemukan di dalam tubuh (Yano et al., 
2015). 

Di antara banyak tugas yang dilakukan serotonin di otak, 
beberapa di antaranya yang paling penting adalah memengaruhi 
suasana hati, emosi, tidur, dan rasa lapar. Telah lama diketahui 
bahwa gangguan mood seperti kecemasan dan depresi berhubungan 
dengan ketidakteraturan dalam sintesis dan regulasi serotonin. 
Menurut temuan penelitian tertentu, gangguan pada mikrobiota 
saluran pencernaan dapat menyebabkan penurunan produksi 
serotonin, yang pada akhirnya dapat berdampak pada fungsi otak 
dan berkontribusi pada perkembangan gangguan mood (Margolis et 
al., 2021).  
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Melalui sejumlah metode berbeda, mikrobiota saluran 
pencernaan terlibat dalam regulasi serotonin. Awalnya, 
pembentukan triptofan, asam amino penting yang berfungsi sebagai 
prekursor serotonin, dapat dipengaruhi oleh mikroorganisme yang 
hidup di saluran pencernaan. Ada beberapa mikroorganisme yang 
berpotensi meningkatkan ketersediaan triptofan di usus besar. Sel 
enterochromaffin bertanggung jawab atas konversi triptofan menjadi 
serotonin (Reigstad et al., 2015). 

Penyakit yang mempengaruhi sintesis serotonin di usus dapat 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental 
seseorang. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan 
oleh Yano et al. (2015), yang menunjukkan bahwa perubahan 
susunan mikrobiota di saluran pencernaan mungkin berdampak 
pada produksi serotonin, yang pada gilirannya dapat berdampak 
pada perilaku dan suasana hati. Temuan ini memberikan 
kepercayaan pada konsep bahwa memodifikasi mikrobiota saluran 
pencernaan melalui penggunaan terapi makanan atau probiotik akan 
menjadi metode yang layak untuk mengobati gangguan mood. 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang 
menderita gangguan mood seperti kecemasan dan depresi sering kali 
mengalami disbiosis atau kelainan mikrobiota yang terdapat pada 
saluran pencernaannya (Foster et al., 2017).  

b. Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) 

Neurotransmitter utama yang dikenal sebagai asam gamma-
aminobutyric (GABA) bertanggung jawab untuk menghambat 
aktivitas saraf di otak. Ini adalah fungsi penting yang memainkan 
peran penting dalam menurunkan kecemasan dan meningkatkan 
relaksasi. Di dalam otak, mekanisme ini berkontribusi pada 
pemeliharaan keseimbangan antara impuls rangsang dan 
penghambatan, yang penting untuk menjaga stabilitas emosi dan 
memastikan fungsi otak dalam keadaan sehat (Petroff, 2002). 

Telah dibuktikan bahwa beberapa strain bakteri probiotik, 
seperti Lactobacillus rhamnosus, dapat meningkatkan sintesis GABA 
secara signifikan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bravo et al. 
(2011) menunjukkan bahwa Laktobacillerus ramnosus memiliki 
kemampuan untuk mempengaruhi ekspresi reseptor GABA di 
sejumlah wilayah berbeda di otak, seperti korteks prefrontal, 
amigdala, dan hipokampus. Probiotik ini tidak hanya meningkatkan 
sintesis GABA, tetapi juga memiliki sifat ansiolitik, yang pada 
dasarnya mengurangi kecemasan. Percobaan yang dilakukan pada 
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tikus menunjukkan bahwa pemberian Lactobacillus rhamnosus 
dapat mengurangi perilaku yang berhubungan dengan kecemasan 
dan depresi. Temuan ini menyiratkan bahwa probiotik ini mungkin 
berpotensi digunakan dalam pengelolaan gangguan kecemasan pada 
manusia (Bravo et al., 2011). 

Reseptor GABA juga terlibat dalam pengaturan tidur. Kehadiran 
GABA dalam jumlah yang cukup di otak dapat meningkatkan kualitas 
tidur dengan memfasilitasi relaksasi dan menurunkan tingkat 
kecemasan. Oleh karena itu, probiotik yang memiliki kemampuan 
untuk meningkatkan sintesis GABA berpotensi bermanfaat bagi 
mereka yang menderita insomnia atau masalah tidur lainnya 
(Reigstad et al., 2015).  

Gambar 2. Gut-Brain Axis: jalur komunikasi timbal balik antara sistem 
pencernaan, mikrobiota dan sistem saraf pusat (otak). HPA-axis: 
hipotalamus-hipofisis-adrenal axis; IEC: sel epitel usus; EEC: Enteric 
endocrine cell; PC: Paneth cell; SCFA: asam lemak rantai pendek; IL: 
interleukin; GABA: γ-aminobutyric acid; 5-HT: serotonin; AMP: peptida 
antimikroba; miRNA: MicroRNA (Simon et al., 2021). 

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mendapatkan 
pemahaman komprehensif tentang mekanisme di balik bagaimana 
probiotik meningkatkan sintesis GABA dan dampaknya terhadap 
kesehatan mental manusia dalam jangka panjang. Meskipun 
demikian, temuan awal ini menyoroti kemungkinan bahwa 
memodifikasi mikrobiota saluran pencernaan melalui penggunaan 
probiotik mungkin merupakan metode yang efisien dan alami untuk 
pengelolaan kecemasan dan penyakit terkait stres lainnya. 
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B. Intervensi Sinbiotik Terhadap Kondisi Mental Seperti Depresi 
dan Kecemasan 

Intervensi sinbiotik, yang merupakan kombinasi probiotik dan 
prebiotik, telah menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam 
mengelola kondisi mental seperti depresi dan kecemasan. Penelitian 
dalam beberapa tahun terakhir telah menyoroti hubungan erat 
antara kesehatan usus dan kesehatan mental, yang dikenal sebagai 
gut-brain axis. Mikrobiota usus memainkan peran penting dalam 
mempengaruhi fungsi otak dan perilaku melalui berbagai 
mekanisme, termasuk produksi neurotransmitter, modulasi sistem 
kekebalan, dan pengurangan peradangan. 

Melalui penelitian, ditemukan bahwa terapi sinbiotik mungkin 
dapat membantu mengurangi gejala yang berhubungan dengan 
depresi, yang merupakan salah satu penyakit mental paling umum. 
Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Akkasheh et al. 
(2016), penggunaan suplemen sinbiotik berpotensi menurunkan 
skor depresi pada individu yang menderita gangguan depresi berat. 
Campuran probiotik (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, 
dan Bifidobacterium bifidum) dan prebiotik (inulin) diberikan kepada 
peserta dalam uji coba ini selama delapan minggu. Temuan ini 
menunjukkan penurunan skor Beck Depression Inventory (BDI) yang 
signifikan, yang merupakan indikasi perbaikan gejala depresi.  

Proses yang bertanggung jawab atas efek antidepresan sinbiotik 
memerlukan penciptaan neurotransmiter seperti serotonin, yang 
sebagian besar disintesis di usus. Neurotransmitter serotonin terlibat 
dalam pengaturan suasana hati, tidur, dan rasa lapar. Mikrobiota 
yang sehat di saluran pencernaan mungkin dapat meningkatkan 
produksi serotonin dan prekursor triptofan, yang keduanya 
berkontribusi pada peningkatan suasana hati dan pengurangan 
gejala depresi (Yano et al., 2015). Selain itu, sinbiotik memiliki 
kemampuan untuk mengurangi keparahan peradangan sistemik, 
yang merupakan faktor yang diketahui berperan dalam 
perkembangan depresi (Cryan & Dinan, 2012). 

Menurut temuan beberapa penelitian, gangguan mood sering 
kali dikaitkan dengan peradangan yang terus-menerus. Melalui 
modulasi sistem kekebalan tubuh dan menurunkan produksi sitokin 
yang bersifat pro-inflamasi, simbiosis berpotensi membantu 
mengurangi peradangan. SCFA, misalnya, yang dibuat melalui 
fermentasi prebiotik, berpotensi memiliki efek antiinflamasi yang 
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besar, berkontribusi pada pengurangan peradangan, dan 
meningkatkan kesehatan mental (Li et al., 2023). Dalam situasi ini, 
sinbiotik berfungsi tidak hanya melalui proses farmakologis tetapi 
juga melalui hubungan rumit antara mikrobiota saluran pencernaan, 
sistem kekebalan tubuh, dan otak. 

Kesehatan usus juga dapat berdampak pada kecemasan, yang 
merupakan penyakit mental lain yang dapat terpengaruh. Probiotik 
tertentu telah terbukti memiliki efek ansiolitik, seperti yang 
ditunjukkan oleh penelitian (penekan kecemasan). Misalnya studi 
yang dilaporkan bahwa suplementasi dengan Lactobacillus helveticus 
R0052 dan Bifidobacterium longum R0175 membantu menurunkan 
kecemasan pada pasien manusia. Jika dibandingkan dengan 
kelompok yang mendapat plasebo, peserta yang diberi sinbiotik 
menunjukkan penurunan tingkat kecemasan yang cukup besar 
(Messaoudi et al., 2011).  

Efek ansiolitik sinbiotik dapat dijelaskan melalui sejumlah 
proses berbeda. Pertama, menurut (Bravo et al., 2011), probiotik 
mempunyai kemampuan untuk meningkatkan sintesis 
neurotransmiter penghambat seperti GABA. Neurotransmitter ini 
masing-masing berperan dalam menurunkan aktivitas saraf yang 
berlebihan dan meningkatkan relaksasi. Sinbiotik, di sisi lain, 
memiliki kemampuan untuk mengontrol sistem kekebalan dan 
mengurangi peradangan, yang keduanya diketahui merupakan faktor 
yang berkontribusi terhadap gangguan mood. Ketiga, sinbiotik 
berpotensi meningkatkan permeabilitas usus dan menurunkan 
pergerakan bakteri patogen yang diketahui menjadi penyebab stres 
dan reaksi inflamasi (Cryan & Dinan, 2012). 

Terdapat bukti berkelanjutan dari uji klinis yang mendukung 
potensi sinbiotik dalam pengobatan penyakit mental. Contohnya 
adalah temuan penelitian yang dilakukan oleh Benton dan rekannya 
pada tahun 2007, yang menunjukkan bahwa mengonsumsi suplemen 
yang mengandung probiotik Lactobacillus casei Shirota dapat 
meningkatkan mood pada mereka yang mengalami depresi ringan 
hingga berat. Probiotik telah terbukti meringankan gejala kesedihan 
dan kecemasan pada individu sehat yang menderita stres 
(Steenbergen et al., 2015). 

Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh Ng et al. (2018) 
sampai pada kesimpulan bahwa probiotik memiliki dampak 
menguntungkan pada gejala kecemasan dan depresi. Namun, 
penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi temuan ini dan 
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mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses yang 
bertanggung jawab atas efek fisiologis ini. Ada semakin banyak data 
ilmiah yang mendukung potensi sinbiotik sebagai intervensi 
tambahan dalam terapi penyakit mental. Hal ini terutama disebabkan 
oleh fakta bahwa pengobatan sinbiotik aman dan alami. 

C. Bukti Ilmiah dan Potensi Terapeutik Sinbiotik 

Bukti ilmiah yang terus berkembang menunjukkan bahwa 
sinbiotik, kombinasi probiotik dan prebiotik, memiliki potensi 
terapeutik yang signifikan dalam pengelolaan berbagai kondisi 
kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Penelitian 
menunjukkan bahwa sinbiotik dapat mengubah komposisi dan 
aktivitas mikrobiota usus, yang pada gilirannya mempengaruhi 
fungsi otak melalui gut-brain axis. 

1. Akkasheh et al. (2016): Respon klinis dan metabolik 
terhadap pemberian probiotik pada pasien dengan 
gangguan depresi mayor 

Studi yang dilakukan oleh Akkasheh et al., (2016) merupakan 
penelitian acak terkontrol ganda yang meneliti efek suplementasi 
sinbiotik pada pasien dengan gangguan depresi mayor. Penelitian ini 
melibatkan 40 peserta yang didiagnosis dengan gangguan depresi 
mayor, yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 
intervensi menerima sinbiotik yang terdiri dari kombinasi probiotik 
(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, dan Bifidobacterium 
bifidum) dan prebiotik (inulin), sementara kelompok kontrol 
menerima plasebo. Suplementasi ini diberikan selama periode 
delapan minggu. 

Penilaian gejala depresi dilakukan menggunakan Beck 
Depression Inventory (BDI), sebuah alat pengukur yang umum 
digunakan dalam penelitian klinis untuk mengevaluasi tingkat 
depresi. BDI diisi oleh peserta pada awal studi dan setelah delapan 
minggu intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok 
yang menerima sinbiotik mengalami penurunan signifikan dalam 
skor BDI dibandingkan dengan kelompok plasebo. Penurunan skor 
BDI ini mengindikasikan perbaikan dalam gejala depresi pada 
peserta yang menerima sinbiotik. 

Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme di balik 
efek antidepresan sinbiotik. Salah satu mekanisme yang diusulkan 
adalah modulasi mikrobiota usus yang dapat mempengaruhi 
produksi neurotransmitter seperti serotonin, merupakan 
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neurotransmitter yang berperan penting dalam regulasi suasana hati, 
tidur, dan nafsu makan. Sebagian besar serotonin dalam tubuh 
diproduksi di usus, dan mikrobiota usus yang sehat dapat 
meningkatkan produksi serotonin dan prekursor tryptophan, yang 
berkontribusi pada peningkatan mood dan pengurangan gejala 
depresi. 

Selain itu, sinbiotik dapat mengurangi peradangan sistemik yang 
diketahui berperan dalam patogenesis depresi. Studi sebelumnya 
telah menunjukkan bahwa peradangan kronis dapat mengganggu 
fungsi neurotransmitter dan mempengaruhi jalur neuroendokrin 
yang terkait dengan depresi. Dalam konteks ini, sinbiotik berfungsi 
tidak hanya dengan meningkatkan kesehatan usus tetapi juga dengan 
memberikan efek anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi 
gejala depresi. 

Penelitian oleh Akkasheh et al. memberikan bukti kuat bahwa 
sinbiotik dapat menjadi intervensi efektif dalam pengelolaan 
gangguan depresi mayor. Hasil ini mendukung konsep bahwa 
mikrobiota usus memainkan peran penting dalam kesehatan mental 
dan bahwa modulasi mikrobiota melalui suplementasi sinbiotik 
dapat menjadi pendekatan terapeutik yang bermanfaat untuk 
depresi. 

2. Messaoudi et al. (2011): penilaian sifat seperti psikotropika 
dari formulasi probiotik (Lactobacillus helveticus R0052 dan 
Bifidobacterium longum R0175) 

Penelitian ini merupakan uji coba terkontrol secara acak dengan 
desain double-blind, dan melibatkan sejumlah besar individu yang 
dibagi menjadi dua kelompok. Sebaliknya, kelompok kontrol 
diberikan plasebo, sedangkan kelompok intervensi diberikan 
sinbiotik yang mencakup strain probiotik Lactobacillus helveticus 
R0052 dan Bifidobacterium longum R0175. Selama tiga puluh hari, 
augmentasi ini dilakukan. 

Skala Peringkat Kecemasan Hamilton (HAM-A) dan Skala 
Kecemasan dan Depresi Rumah Sakit (HADS) merupakan dua alat 
ukur yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan dan 
depresi. Kedua skala ini digunakan dalam proses menilai kecemasan. 
Dibandingkan dengan kelompok yang diberi plasebo, kelompok yang 
diberi sinbiotik mengalami penurunan tingkat kecemasan yang 
cukup besar. Hal ini ditunjukkan oleh temuan penelitian. Karena 
penurunan skor ini, penambahan sinbiotik diklaim memiliki dampak 
ansiolitik yang signifikan, yaitu mengurangi sensasi gugup yang 
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dialami individu. 

Dipercaya bahwa proses yang bertanggung jawab atas efek 
ansiolitik sinbiotik ini terkait dengan peningkatan sintesis asam 
gamma-aminobutyric (GABA), yang merupakan neurotransmitter 
penghambat signifikan di otak. GABA memainkan peran penting 
dalam menurunkan aktivitas saraf berlebihan dan meningkatkan 
relaksasi. Ada sejumlah strain probiotik yang telah terbukti 
meningkatkan sintesis GABA. Strain ini termasuk Lactobacillus 
helveticus R0052 dan Bifidobacterium longum R0175. Peningkatan 
kadar GABA ini berpotensi membantu pengaturan aktivitas saraf di 
otak, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan 
emosional. 

Selain itu, sinbiotik memiliki kemampuan untuk mengubah 
sistem kekebalan dan mengurangi peradangan, yang keduanya 
diketahui merupakan faktor yang berkontribusi terhadap gangguan 
kecemasan. Hal ini merupakan tambahan dari efek langsungnya 
terhadap neurotransmiter. Sinbiotik dapat mengurangi produksi 
sitokin pro-inflamasi sekaligus meningkatkan produksi sitokin anti-
inflamasi. Hal ini menghasilkan lingkungan yang lebih seimbang dan 
kurang reaktif terhadap stres. Selain itu, sinbiotik berpotensi 
meningkatkan permeabilitas usus, sehingga mencegah terjadinya 
"usus bocor" yang dapat mengakibatkan reaksi stres dan 
peradangan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Messaoudi dan rekannya 
memberikan bukti kuat bahwa penggunaan suplemen sinbiotik 
sebagai sarana untuk mengurangi kecemasan dapat menjadi strategi 
yang bermanfaat. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa kesehatan 
usus sangat terkait dengan kesehatan pikiran, dan bahwa perubahan 
mikrobiota usus melalui penggunaan sinbiotik dapat membawa 
manfaat besar bagi orang-orang yang merasa cemas. 

3. Ng et al. (2018): Meta-analisis penggunaan probiotik untuk 
meringankan gejala depresi 

Dalam penelitiannya, Q. X. Ng et al. (2018), melakukan meta-
analisis yang memberikan tinjauan lengkap terhadap berbagai studi 
klinis yang menyelidiki efek probiotik terhadap gejala depresi dan 
kecemasan. Uji coba ini dilakukan di samping uji klinis lainnya. 
Tujuan dari metaanalisis ini adalah untuk memberikan gambaran 
yang lebih komprehensif mengenai kemungkinan efek probiotik 
sebagai terapi dalam terapi penyakit mental dengan mengumpulkan 
data dari berbagai penelitian yang dipublikasikan. 
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Temuan meta-analisis menunjukkan bahwa mengonsumsi 
suplemen probiotik dapat bermanfaat dalam mengurangi gejala 
kondisi kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Dalam 
penyelidikan ini, beberapa strain Lactobacillus dan Bifidobacterium 
diselidiki sebagai probiotik. Strain ini diketahui berperan dalam 
modifikasi mikrobiota di saluran pencernaan serta pembentukan 
neurotransmiter yang berhubungan dengan suasana hati dan fungsi 
kognitif. Sebagai gambaran, sejumlah penelitian menemukan bahwa 
probiotik memiliki kemampuan untuk meningkatkan sintesis 
serotonin dan GABA, yang keduanya berkontribusi pada 
pengendalian suasana hati dan penurunan kecemasan. 

Terlepas dari kenyataan bahwa terdapat bukti bahwa probiotik 
memiliki efek yang baik pada gejala depresi dan kecemasan, meta-
analisis yang dilakukan oleh Ng et al. menyatakan bahwa studi lebih 
lanjut diperlukan untuk memvalidasi temuan ini dan mendapatkan 
pemahaman lebih dalam tentang proses yang sedang terjadi. 
Beberapa penelitian yang dimasukkan dalam meta-analisis memiliki 
ukuran sampel yang sangat kecil dan menggunakan beragam 
metodologi penelitian, yang keduanya berpotensi mempengaruhi 
kemampuan temuan untuk digeneralisasikan. Oleh karena itu, 
diperlukan lebih banyak penelitian yang dilakukan dengan desain 
yang lebih ketat dan ukuran sampel yang lebih besar untuk 
memperkuat bukti bahwa probiotik bermanfaat sebagai intervensi 
dalam konteks perawatan penyakit mental. 

Temuan penelitian ini memberikan lebih banyak bukti bahwa 
sinbiotik, yang merupakan kombinasi probiotik dan prebiotik, 
berpotensi menjadi intervensi yang bermanfaat dan aman dalam 
pengelolaan penyakit mental. Dengan meningkatkan variasi dan 
keseimbangan mikrobiota di saluran pencernaan, sinbiotik 
berpotensi berkontribusi pada peningkatan kesehatan mental dan 
pengurangan gejala yang berhubungan dengan kecemasan dan 
depresi. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa kondisi kesehatan 
usus merupakan faktor penting dalam kesehatan mental seseorang, 
dan bahwa perubahan mikrobiota dalam usus melalui terapi 
sinbiotik dapat menghasilkan keuntungan terapeutik yang cukup 
besar. 

4. Steenbergen et al. (2015): Uji coba terkontrol secara acak 
untuk menguji efek probiotik multispesies pada reaktivitas 
kognitif terhadap suasana hati yang sedih 

Penelitian yang dilakukan oleh Steenbergen et al. (2015) telah 
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menyelidiki dampak probiotik terhadap gejala kecemasan dan 
depresi pada sukarelawan sehat yang sedang mengalami stres. 
Penelitian ini merupakan uji coba terkontrol secara acak dengan 
desain double-blind, dan melibatkan sejumlah besar individu yang 
dibagi menjadi dua kelompok. kelompok intervensi diberi probiotik 
multi-spesies yang mencakup berbagai strain probiotik, sedangkan 
kelompok kontrol diberi plasebo. Selama jangka waktu empat 
minggu, suplementasi ini diberikan. 

Sejumlah skala pengukuran psikologis yang dapat dipercaya, 
seperti Beck Depression Inventory (BDI) dan State-Trait Anxiety 
Inventory (STAI), digunakan untuk melakukan evaluasi gejala 
depresi dan kecemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kelompok yang diberi probiotik mengalami penurunan tingkat 
kesedihan dan kecemasan yang signifikan jika dibandingkan dengan 
kelompok yang diberi intervensi plasebo. 

Penelitian ini mendukung konsep bahwa probiotik berpotensi 
mempengaruhi kesehatan mental dengan memodulasi mikrobiota di 
saluran pencernaan dan menyebabkan pembentukan 
neurotransmiter. Peningkatan sintesis neurotransmiter seperti 
serotonin dan GABA, yang diketahui memainkan peran penting 
dalam pengaturan suasana hati dan reaksi terhadap stres, adalah 
salah satu proses yang dihipotesiskan. Beberapa probiotik telah 
terbukti dapat meningkatkan sintesis dan bioavailabilitas 
neurotransmiter, membantu menjaga keseimbangan aktivitas saraf 
yang sehat di otak, dan meringankan gejala gangguan seperti 
kecemasan dan depresi. Penelitian ini dilakukan oleh (Steenbergen et 
al., 2015). 

Selain itu, probiotik memiliki kemampuan untuk mengontrol 
sistem kekebalan dan menekan peradangan, yang keduanya 
diketahui berperan dalam perkembangan penyakit mental. 
Lingkungan yang lebih seimbang dan kurang reaktif terhadap stres 
dapat diciptakan melalui penggunaan simbiosis, yang dapat 
mengurangi produksi sitokin yang memicu peradangan dan 
meningkatkan produksi sitokin yang menghambat peradangan. 
Berdasarkan temuan ini, tampak bahwa probiotik berpotensi 
memberikan manfaat terapeutik tidak hanya pada orang yang 
menderita penyakit mental tetapi juga pada masyarakat umum 
ketika mereka menghadapi stres dalam kehidupan sehari-hari. 

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Steenbergen dan 
rekannya memberikan lebih banyak bukti bahwa terapi probiotik 
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berpotensi menjadi metode yang efisien dan bebas risiko untuk 
pengelolaan gejala yang berhubungan dengan kecemasan dan 
depresi. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya menjaga 
kesehatan mikrobiota di saluran pencernaan untuk meningkatkan 
kesehatan mental dan mengurangi pengaruh stres terhadap 
kehidupan sehari-hari. 
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BAB VII  
 

APLIKASI SINBIOTIK DALAM 
INDUSTRI PANGAN DAN FARMASI 

A. Teknologi Produksi dan Formulasi Sinbiotik 

ejumlah prosedur rumit, seperti fermentasi, pengeringan, dan 
formulasi, diperlukan selama pembuatan sinbiotik. Prosedur ini 
dilakukan untuk menjamin konsistensi dan efisiensi produk 

jadi.  

Sintesis sinbiotik melibatkan sejumlah proses, salah satu yang 
terpenting adalah fermentasi. Selama fermentasi, bakteri probiotik 
seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium direplikasi dalam media 
yang mengandung prebiotik seperti inulin atau oligofruktosie. 
Selama proses fermentasi, ada beberapa tahapan yang sangat 
penting: 

 Kondisi fermentasi yang optimal meliputi pengaturan parameter 
seperti pH, suhu, dan durasi fermentasi secara cermat. Hal ini 
dilakukan untuk menjamin bahwa bakteri probiotik mampu 
berkembang biak dan terlibat dalam aktivitas metabolisme 
tingkat setinggi mungkin (Rathore et al., 2012).  

 Pengendalian lingkungan: Pemanfaatan bioreaktor kontemporer 
yang dilengkapi dengan sistem kendali otomatis berkontribusi 
terhadap pelestarian kondisi fermentasi yang stabil dan konstan. 
Menurut Abbas et al. (2022), penting untuk mengurangi risiko 
kontaminasi dan menjamin pembuatan sinbiotik berkualitas 
tinggi. 

S 
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Untuk meningkatkan stabilitas produk dan memperpanjang 
umur simpannya, mikroba probiotik harus dikeringkan setelah 
proses fermentasi selesai. Berikut ini adalah contoh metode 
pengeringan yang umum: 

 Pengeringan beku (liofilisasi) merupakan pendekatan yang 
diyakini paling berhasil dalam menjaga kelangsungan hidup 
mikroorganisme. Metode ini terdiri dari proses pembekuan 
cepat, yang kemudian diikuti dengan sublimasi air dalam kondisi 
vakum. Menurut Carvalho et al. (2004), pengeringan beku 
menghasilkan barang yang mempunyai umur simpan lebih lama 
dan tingkat kestabilan tinggi, meskipun harganya lebih mahal. 

 Metode pengeringan semprot (Spray Drying) merupakan alternatif 
yang lebih hemat biaya dan waktu dibandingkan proses 
pengeringan beku. Namun, karena suhu yang digunakan tinggi, 
pengeringan semprot mungkin kurang berhasil dalam menjaga 
kelangsungan hidup mikroorganisme. Hal ini karena suhu tinggi 
dapat membahayakan struktur sel (Fu & Chen, 2011). 

Untuk memformulasi sinbiotik perlu dilakukan kombinasi 
prebiotik dan probiotik yang telah dikeringkan dalam jumlah yang 
sesuai. Prosedur ini perlu dilakukan untuk menjamin keandalan dan 
efisiensi produk akhir. 

Bentuk sediaan 

Sinbiotik dapat dibuat dalam berbagai sediaan, seperti bubuk, 
kapsul, atau tablet, agar lebih mudah dikonsumsi dan 
mengakomodasi tujuan penggunaan serta preferensi konsumen. 
Sediaan bubuk menawarkan keserbagunaan karena dapat dicampur 
dengan makanan atau minuman, sehingga mudah dikonsumsi. Hal ini 
membuat sediaan bubuk menjadi pilihan yang menarik. Jika 
disimpan dalam kondisi kering dan dingin, produk bubuk sinbiotik 
seringkali memiliki tingkat stabilitas yang tinggi. Produk bubuk ini 
sering ditambahkan ke minuman seperti smoothie, yoghurt, atau air 
minum (Fonseca et al., 2001; Johannsen, 1972; G. Wang et al., 2019).  

Selain mudah dicerna dan tidak memerlukan persiapan lebih 
lanjut, kapsul sinbiotik memungkinkan pengiriman dalam jumlah 
yang dihitung secara tepat. Merupakan praktik umum untuk 
membungkus kapsul ini untuk melindungi probiotik dari asam yang 
diproduksi oleh lambung. Hal ini membantu memastikan bahwa 
mikroba bermanfaat dikirim ke usus dalam bentuk hidup 
(Krasaekoopt et al., 2004).  
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Selain itu, pil sinbiotik menawarkan tingkat kenyamanan yang 
sebanding dengan kapsul. Mengunyah pil atau menelannya dengan 
air adalah cara mudah untuk menelan tablet, yang tersedia dalam 
dua bentuk berbeda. Pil ini sering kali dibuat dengan bahan kimia 
yang dapat membantu menjaga kelangsungan hidup probiotik saat 
disimpan dan dikonsumsi. Hal ini membantu memastikan bahwa 
pelanggan menerima manfaat kesehatan terbaik. 

Sinbiotik dapat memenuhi berbagai permintaan konsumen, baik 
untuk tujuan kesehatan khusus maupun untuk kesederhanaan 
penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, karena terdapat berbagai 
macam metode persiapan yang tersedia untuk sinbiotik. 

Teknik Enkapsulasi  

Teknik enkapsulasi sering digunakan untuk melindungi 
probiotik dari kondisi lingkungan yang tidak ramah selama proses 
penyimpanan dan konsumsi. Karena probiotik yang dienkapsulasi 
lebih terlindungi dari asam dan enzim yang diproduksi oleh sistem 
pencernaan, viabilitasnya meningkat, dan mampu mencapai usus 
hidup-hidup. Metode enkapsulasi melibatkan pengemasan bakteri 
probiotik dalam matriks pelindung. Matriks ini berfungsi untuk 
mencegah kerusakan dan menjamin pelepasan mikroba terkontrol 
dengan baik di lokasi yang tepat dalam sistem pencernaan 
(Krasaekoopt et al., 2004). Beberapa metode enkapsulasi diuraikan 
sebagai berikut: 

 Alginate Beads: memanfaatkan manik-manik yang terbuat dari 
alginat adalah salah satu pendekatan yang paling umum 
digunakan dalam proses enkapsulasi probiotik. Kapasitas alginat 
yang diambil dari rumput laut untuk membentuk gel yang stabil 
pada kisaran tingkat pH menjadi alasan penerapannya. Setelah 
penambahan probiotik ke dalam larutan alginat, alginat 
diteteskan ke dalam larutan kalsium klorida, yang menyebabkan 
alginat mengeras menjadi butiran yang mengandung zat yang 
mengandung probiotik. Menggunakan strategi ini adalah cara 
yang efisien untuk melindungi probiotik dari asam yang 
diproduksi oleh lambung (Cook et al., 2012).  

 Mikroenkapsulasi dengan Spray Drying: teknik ini meliputi 
penggabungan probiotik dengan zat pembawa, seperti 
maltodestrin atau gom arab, kemudian campuran tersebut 
disemprotkan ke dalam ruang pengering. Partikel mikrokapsul 
yang dihasilkan dari proses ini mampu melindungi probiotik 
selama disimpan dan diangkut melalui sistem pencernaan. 
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Pengeringan semprot, meskipun lebih hemat biaya, melibatkan 
penggunaan suhu tinggi, yang jika tidak dikelola dengan baik, 
dapat mengurangi kelangsungan senyawa probiotik (Fu & Chen, 
2011).  

 Coacervation: mengacu pada proses yang mencakup produksi 
kokonservasi berbagai polimer, seperti gelatin dan gom arab, 
yang merangkum probiotik dalam partikel yang disajikan 
bersama. Prosedur ini menciptakan penghalang pelindung ganda 
yang mampu menahan asam yang dihasilkan oleh enzim 
pencernaan dan enzim pencernaan itu sendiri, sehingga 
memberikan perlindungan ekstra terhadap probiotik (Anal & 
Singh, 2007). 

B. Pengembangan Produk Sinbiotik Dalam Industri Pangan dan 
Farmasi 

1. Industri Pangan 

Pengembangan produk sinbiotik dalam industri pangan 
melibatkan integrasi probiotik dan prebiotik ke dalam berbagai 
produk makanan untuk meningkatkan manfaat kesehatan dan nilai 
gizi. Produk-produk ini tidak hanya menawarkan manfaat kesehatan 
tambahan tetapi juga memperkaya diet dengan komponen-
komponen yang mendukung keseimbangan mikrobiota usus. 

a. Yogurt dan Kefir 

1) Yoghurt 

Yoghurt merupakan produk susu fermentasi yang secara alami 
mengandung probiotik, sebagian besar dari spesies Lactobacillus dan 
Bifidobacterium. Yoghurt adalah salah satu produk susu paling 
populer di dunia. Bakteri asam laktat bertanggung jawab atas 
fermentasi susu, yang menghasilkan produksi yoghurt. Bakteri ini 
mengubah laktosa menjadi asam laktat, yang bertanggung jawab atas 
tekstur dan rasa khas yogurt. Dengan menyediakan substrat yang 
mendorong perkembangan probiotik di usus, penggabungan 
prebiotik seperti inulin ke dalam yoghurt dapat meningkatkan efek 
sinbiotik yang sering dikaitkan dengan konsumsi yoghurt. 

Yoghurt yang mengandung inulin berpotensi meningkatkan 
jumlah bakteri baik yang ada di usus, sehingga berkontribusi pada 
peningkatan kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. 
Mengonsumsi yoghurt sinbiotik telah terbukti meringankan gejala 
sindrom iritasi usus besar (IBS) dan meningkatkan toleransi laktosa 
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pada mereka yang tidak toleran laktosa (Saxelin et al., 2005).. 

Pembuatan yoghurt sinbiotik memerlukan proses fermentasi 
yang dikelola dengan cermat untuk menjaga vitalitas probiotik. 
Setelah proses fermentasi selesai, prebiotik seperti inulin 
ditambahkan ke dalam yoghurt untuk menjamin bahwa yoghurt 
tidak hanya mengandung probiotik hidup tetapi juga substrat yang 
mendorong pertumbuhan organisme ini di usus (Saxelin et al., 2005).  

2) Kefir 

Kefir adalah produk susu fermentasi berbeda yang mengandung 
berbagai mikroorganisme, seperti ragi, bakteri asam laktat, dan 
bakteri asam asetat. Kefir diproduksi dengan memasukkan butiran 
kefir yang berasal dari hubungan simbiosis antar mikroorganisme ke 
dalam susu. Proses fermentasi kefir menghasilkan produksi 
minuman yang mengandung probiotik tinggi dan memiliki tingkat 
alkohol dan karbon dioksida yang relatif rendah. 

Kefir yang telah diperkaya dengan prebiotik seperti inulin dapat 
meningkatkan manfaat kesehatannya dengan meningkatkan 
keseimbangan mikrobiota di saluran pencernaan dan berkontribusi 
terhadap peningkatan sintesis asam lemak rantai pendek (SCFA). 
Penggunaan kefir sinbiotik telah terbukti meningkatkan kesehatan 
pencernaan, menurunkan peradangan, dan memperkuat sistem 
kekebalan tubuh. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa 
mengonsumsi kefir dapat bermanfaat dalam pengobatan asma dan 
reaksi alergi (Ashaolu & Reale, 2020; Bintsis, 2018; Farnworth, 
2005).  

Pembuatan kefir sinbiotik memerlukan fermentasi susu 
menggunakan butiran kefir, diikuti dengan penambahan prebiotik 
setelah proses fermentasi selesai. Sebagai hasil dari prosedur ini, 
kefir dijamin memiliki berbagai macam mikroba dan substrat 
probiotik, yang diperlukan agar zat tersebut dapat berkembang di 
usus. Menurut  Farnworth (2005), pemanfaatan teknologi 
enkapsulasi berpotensi meningkatkan vitalitas probiotik baik selama 
penyimpanan maupun konsumsi. 

b. Minuman Fermentasi 

Minuman fermentasi seperti kombucha dan kvass adalah contoh 
populer dari produk pangan sinbiotik. Kedua minuman ini tidak 
hanya menawarkan kesegaran tetapi juga berbagai manfaat 
kesehatan berkat kombinasi probiotik dan prebiotik yang mereka 
kandung. 
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1) Kombucha 

Kombucha adalah minuman teh yang difermentasi dengan 
bantuan simbiosis bakteri dan ragi (SCOBY). Proses fermentasi ini 
menghasilkan minuman yang mengandung berbagai jenis 
mikroorganisme probiotik yang bermanfaat, seperti Acetobacter dan 
Saccharomyces. 

Kombucha yang diperkaya dengan prebiotik seperti 
oligofruktosa dapat meningkatkan efek sinbiotik, mendukung 
keseimbangan mikrobiota usus, dan meningkatkan produksi asam 
lemak rantai pendek (SCFA) seperti asetat, propionat, dan butirat. 
SCFA ini berperan penting dalam kesehatan pencernaan dan 
metabolik dengan meningkatkan kesehatan usus dan mengatur 
metabolisme energi (Jayabalan et al., 2014). 

Produksi kombucha sinbiotik melibatkan fermentasi teh yang 
sudah dicampur dengan gula dan SCOBY, diikuti dengan penambahan 
prebiotik setelah fermentasi selesai. Hal ini memastikan bahwa 
minuman tidak hanya mengandung probiotik tetapi juga substrat 
yang mendukung pertumbuhannya di usus. 

2) Minuman fermentasi berbasis beras  

Minuman fermentasi berbasis beras, seperti amazake dari 
Jepang, merupakan contoh inovatif dari produk pangan sinbiotik 
yang menggabungkan manfaat probiotik dan prebiotik. Amazake 
dibuat melalui fermentasi beras yang dimasak menggunakan kultur 
koji (Aspergillus oryzae), menghasilkan minuman manis yang 
mengandung enzim pencernaan dan probiotik. Proses fermentasi ini 
memungkinkan Aspergillus oryzae untuk memecah pati dalam beras 
menjadi gula sederhana, menciptakan rasa manis alami yang khas 
pada amazake. 

Selama fermentasi, probiotik berkembang biak dalam media 
yang kaya nutrisi dari beras, meningkatkan kandungan probiotik 
dalam minuman. Penambahan prebiotik seperti inulin ke dalam 
amazake dapat meningkatkan manfaat sinbiotiknya. Prebiotik 
berfungsi sebagai makanan bagi probiotik, mendukung pertumbuhan 
dan aktivitasnya di usus. Kombinasi probiotik dan prebiotik ini 
membantu memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus, 
meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA), dan 
mendukung kesehatan pencernaan serta metabolik secara 
keseluruhan. 

Manfaat kesehatan amazake tidak hanya terbatas pada 
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dukungan pencernaan. Amazake mengandung enzim pencernaan 
yang membantu dalam pemecahan makanan, memudahkan 
pencernaan, dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Probiotik dalam 
amazake mendukung kesehatan usus dengan menyeimbangkan 
mikrobiota usus, menghambat pertumbuhan bakteri patogen, dan 
memperkuat penghalang mukosa usus. Selain itu, penambahan 
prebiotik dalam amazake dapat meningkatkan produksi SCFA seperti 
butirat, yang penting untuk kesehatan usus dan metabolik. SCFA ini 
memiliki efek anti-inflamasi dan dapat membantu mengurangi risiko 
gangguan pencernaan dan penyakit metabolik  (Nout & Kiers, 2005) 

Dengan demikian, amazake tidak hanya menawarkan rasa yang 
lezat tetapi juga berbagai manfaat kesehatan, menjadikannya pilihan 
yang unggul dalam pengembangan produk sinbiotik di industri 
pangan. 

3) Minuman fermentasi berbasis buah dan sayuran  

Dalam kontekspembuatan produk sinbiotik, minuman 
fermentasi yang terbuat dari sayuran, seperti jus sayuran, 
merupakan pilihan yang menarik. Untuk membuat minuman yang 
kaya akan probiotik dan prebiotik alami, sayuran seperti wortel, bit, 
dan jahe dapat difermentasi dengan organisme probiotik seperti 
Lactobacillus. Proses ini dapat digunakan untuk memproduksi 
minuman. Selain itu, proses fermentasi tidak hanya meningkatkan 
jumlah probiotik yang ada dalam minuman, tetapi juga memecah 
komponen kompleks yang ditemukan dalam sayuran, sehingga 
memudahkan tubuh menyerap nutrisi. 

Minuman fermentasi yang terbuat dari sayuran dapat membantu 
meningkatkan kesehatan usus dengan mengembalikan mikrobiota di 
usus ke keadaan seimbang dan dengan meningkatkan sintesis asam 
lemak rantai pendek (SCFA) seperti butirat, yang penting untuk 
menjaga kesehatan pencernaan dan metabolisme (Ashaolu & Reale, 
2020; Bintsis, 2018). Selain itu, jus sayuran yang difermentasi 
merupakan sumber berbagai elemen penting, termasuk vitamin, 
mineral, dan antioksidan, yang semuanya baik untuk kesehatan. 
Fermentasi juga memungkinkan untuk meningkatkan bioavailabilitas 
nutrisi, yang berarti tubuh akan lebih mudah menyerapnya. Ketika 
difermentasi, asam lemak rantai pendek (SCFA) terbentuk, dan SCFA 
ini memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi 
peradangan di seluruh tubuh dan meningkatkan kesehatan secara 
umum. 

Jus apel, wortel, pakcoy, bit, atau jahe yang difermentasi, 
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merupakan contoh minuman yang merupakan minuman yang 
dihasilkan dengan cara fermentasi menggunakan sayuran. Karena 
kandungan betakaroten dan seratnya yang tinggi, jus wortel yang 
difermentasi bermanfaat bagi kesehatan sistem pencernaan dan 
mata. Jus bit yang telah difermentasi mengandung nitrat dan 
antioksidan, keduanya bermanfaat bagi kesehatan jantung dan 
meningkatkan daya tahan tubuh. 

c. Makanan Ringan dan Produk Roti 

Dalam industri makanan, tren baru yang memadukan probiotik 
dan prebiotik untuk menciptakan produk menyenangkan yang 
mendukung kesehatan usus dikenal sebagai sinbiotik. Tren ini 
diwujudkan dalam bentuk makanan ringan dan roti yang dilengkapi 
dengan sinbiotik. Probiotik dan prebiotik dapat dimasukkan ke 
dalam makanan seperti adonan roti, biskuit, atau makanan ringan 
untuk meningkatkan jumlah nutrisi yang dikandungnya dan manfaat 
kesehatan yang ditawarkannya. 

Teknologi enkapsulasi digunakan untuk menjamin kelangsungan 
hidup probiotik selama prosedur suspensi dan penyimpanan. Karena 
prosedur suspensi pada suhu tinggi berpotensi membahayakan 
probiotik, enkapsulasi merupakan metode yang berguna untuk 
melindungi probiotik dari efek merusak dari kondisi lingkungan 
ekstrem. Pendekatan enkapsulasi terdiri dari pengemasan bakteri 
probiotik di dalam matriks pelindung. Matriks ini menghindari 
cedera dan menjamin pelepasan mikroba secara teratur di lokasi 
yang tepat dalam sistem pencernaan (Charalampopoulos, Pandiella, 
et al., 2002; Charalampopoulos, Wang, et al., 2002). 

Dengan menyediakan pasokan probiotik dan prebiotik yang 
mudah dikonsumsi, makanan ringan dan roti yang telah diperkaya 
dengan sinbiotik dapat membantu meningkatkan kesehatan usus. Ini 
karena sinbiotik adalah salah satu jenis nutrisi. Probiotik 
berkontribusi pada pemeliharaan mikrobiota yang sehat di usus, 
sedangkan prebiotik memasok nutrisi yang penting untuk 
pertumbuhan probiotik. Selain meningkatkan kesehatan pencernaan, 
kombinasi ini juga dapat membantu mengurangi peradangan dan 
memberikan dukungan bagi sistem kekebalan tubuh. Adapun 
beberap ilustrasi atau contoh produk makanan ringan dan roti yang 
diperkaya dengan sinbiotik dalah sebagai berikut: 

 Roti yang dilengkapi dengan probiotik dan prebiotik, seperti 
inulin, dapat membantu meningkatkan kesehatan usus dan 
memberikan tambahan serat yang berguna untuk pencernaan. 
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Roti jenis ini disebut sebagai roti simbiosis. 

 Biskuit sinbiotik: Biskuit yang mengandung probiotik dan 
prebiotik tidak hanya enak, tetapi juga memberikan manfaat 
kesehatan dengan membantu menjaga keseimbangan mikrobiota 
dalam saluran pencernaan. 

 Synbiotic Snack Bar: Snack bar yang dibuat dengan probiotik dan 
prebiotik dengan tujuan memberikan dukungan kesehatan 
pencernaan dan metabolisme dapat dianggap sebagai camilan 
sehat. 

2. Industri Farmasi 

Dalam bisnis farmasi, pengembangan produk sinbiotik berfokus 
pada pemanfaatan campuran probiotik dan prebiotik untuk 
menghasilkan formulasi yang berpotensi memberikan manfaat 
kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan 
probiotik atau prebiotik saja. Produk yang diklasifikasikan sebagai 
sinbiotik farmasi dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah 
kesehatan, seperti gangguan pencernaan, infeksi, dan penyakit 
metabolik, selain memberikan dukungan bagi kesehatan dan 
kesejahteraan secara keseluruhan. 

Formulasi farmasi. Sejumlah fase penting terlibat dalam proses 
formulasi di sektor farmasi. Langkah-langkah ini dirancang untuk 
menjamin bahwa produk sinbiotik yang diproduksi memiliki tingkat 
stabilitas, kelangsungan hidup, dan kemanjuran setinggi mungkin. 
Kapasitas probiotik untuk bertahan hidup dalam kondisi 
gastrointestinal yang parah, seperti terkena asam lambung dan 
garam empedu, biasanya merupakan faktor penentu dalam 
pemilihan probiotik untuk digunakan dalam formulasi farmasi. 
Dalam kebanyakan kasus, prebiotik yang digunakan adalah serat 
makanan yang tidak dapat dicerna dan memiliki kemampuan untuk 
menyuplai nutrisi bagi probiotik serta mendorong terbentuknya 
bakteri sehat di saluran pencernaan. 

Untuk melindungi probiotik dari dampak buruk kondisi 
lingkungan yang buruk selama penyimpanan dan konsumsi, 
pendekatan enkapsulasi sering digunakan dalam formulasi farmasi. 
Proses enkapsulasi berfungsi untuk meningkatkan daya tahan 
probiotik dengan melindunginya dari efek enzim pencernaan dan 
asam lambung. Hal ini memastikan probiotik dapat masuk ke usus 
dalam bentuk hidup dan berfungsi aktif (Sanders et al., 2019). 

Ada berbagai macam sediaan yang tersedia untuk produk 
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sinbiotik di sektor farmasi. Sediaan tersebut meliputi kapsul, pil, 
bubuk, dan cairan. Pilihan bentuk ditentukan oleh fungsi produk 
serta preferensi pengguna akhir. Beberapa contoh produk sinbiotik 
yang digunakan dalam bidang farmasi adalah sebagai berikut: 

 Kapsul sinbiotik: Kapsul ini mengandung campuran probiotik 
dan prebiotik, dan dirancang untuk memberikan dosis yang tepat 
sekaligus memastikan bahwa komponen aktif dilepaskan secara 
teratur di usus. 

 Tablet sinbiotik, dan sering kali diperkaya dengan vitamin dan 
mineral untuk meningkatkan kesehatan secara umum yang 
disebut sebagai tablet simbiosis. Tablet seperti ini mudah 
dikonsumsi dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan 
individu orang yang menggunakannya. 

 Bubuk sinbiotik, yaitu bubuk yang dapat dilarutkan dalam air 
atau ditambahkan ke makanan dan minuman, menawarkan 
metode serbaguna dalam mengonsumsi sinbiotik. 

 Suspensi sinbiotik, yang biasanya berbentuk minuman atau 
sirup, disebut sebagai cairan sinbiotik. Larutan cair ini 
dimaksudkan untuk memberikan manfaat kesehatan dengan cara 
yang mudah diserap oleh tubuh. 

Salah satu pertimbangan terpenting dalam pembuatan obat-
obatan adalah memastikan bahwa produk sinbiotik aman dan efektif. 
Semua produk sinbiotik harus melalui uji klinis yang ketat untuk 
menjamin bahwa produk tersebut tidak berbahaya untuk dikonsumsi 
dan mampu memberikan manfaat kesehatan yang diharapkan. 

Untuk menghasilkan produk sinbiotik baru yang lebih efektif 
dan efisien, industri farmasi terus melakukan penelitian dan bentuk 
inovasi lainnya. Studi terbaru berfokus pada penerapan teknologi 
mutakhir termasuk mikroenkapsulasi, nanoenkapsulasi, dan 
bioteknologi untuk meningkatkan stabilitas, viabilitas, dan 
biodisponibilitas probiotik dan prebiotik. Tujuan dari penemuan ini 
adalah untuk memaksimalkan manfaat kesehatan sinbiotik, serta 
membuat barang lebih nyaman untuk dikonsumsi dan lebih berhasil 
dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan (S. C. Ng et al., 2009; 
Von Wright & Salminen, 1999). 

Dalam bisnis farmasi, pengembangan produk sinbiotik 
menunjukkan potensi besar yang memberikan dampak positif 
terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat umum. Dengan 
mempertahankan komitmennya terhadap penelitian dan inovasi, 
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sektor ini berpotensi memberikan solusi kesehatan yang unggul dan 
aman bagi pelanggan di seluruh dunia. 

 

C. Studi Ilmiah Pengembangan Sinbiotik Dalam Industri Pangan 
dan Farmasi  

1. Jayabalan et al. (2014): Teh kombucha—Mikrobiologi, 
komposisi, fermentasi, efek menguntungkan, toksisitas. 

Penelitian ini mengeksplorasi efek kombucha yang 
diformulasikan dengan prebiotik seperti oligofruktosa. Kombucha 
adalah minuman fermentasi yang dibuat dari teh manis yang 
difermentasi dengan simbiosis bakteri dan ragi (SCOBY). Kombucha 
secara tradisional dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan, dan 
studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana penambahan prebiotik 
dapat meningkatkan efek tersebut. 

Hasil studi yang dilaporkan  Jayabalan et al. (2014), ini 
menggunakan kombucha yang diformulasikan dengan prebiotik 
oligofruktosa. Kombucha yang dihasilkan dianalisis untuk mengukur 
aktivitas probiotik, antioksidan, dan anti-inflamasi. Beberapa 
parameter yang diukur meliputi pH, produksi asam organik, dan 
keberadaan metabolit bermanfaat lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombucha sinbiotik yang 
diformulasikan dengan prebiotik oligofruktosa memiliki beberapa 
keunggulan: 

 Sifat probiotik: Kombucha sinbiotik menunjukkan peningkatan 
viabilitas mikroorganisme probiotik dibandingkan dengan 
kombucha yang tidak diformulasikan dengan prebiotik. 
Penambahan oligofruktosa mendukung pertumbuhan bakteri 
asam laktat (BAL) yang bermanfaat bagi kesehatan usus. 
Kombucha sinbiotik mengandung jumlah mikroorganisme 
probiotik yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada 
keseimbangan mikrobiota usus dan kesehatan pencernaan. 

 Aktivitas antioksidan: Kombucha yang diformulasikan dengan 
oligofruktosa menunjukkan peningkatan aktivitas antioksidan 
yang signifikan. Aktivitas antioksidan diukur menggunakan 
beberapa metode, termasuk pengujian kemampuan menghambat 
radikal bebas DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). Kombucha 
sinbiotik menunjukkan peningkatan kemampuan menghambat 
radikal bebas, yang berarti minuman ini dapat membantu 
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melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh 
radikal bebas. 

 Aktivitas anti-inflamasi: Studi ini juga menunjukkan bahwa 
kombucha sinbiotik memiliki aktivitas anti-inflamasi yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan kombucha biasa. Aktivitas anti-
inflamasi diukur dengan menguji kemampuan kombucha untuk 
menghambat produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF-α 
(Tumor Necrosis Factor-alpha) dan IL-6 (Interleukin-6) dalam 
model sel. Hasilnya menunjukkan bahwa kombucha sinbiotik 
secara signifikan mengurangi produksi sitokin pro-inflamasi, 
menunjukkan potensi manfaat dalam mengurangi peradangan 
kronis. 

 Produksi metabolit bermanfaat: Penambahan prebiotik 
oligofruktosa dalam kombucha meningkatkan fermentasi dan 
produksi metabolit bermanfaat seperti asam asetat, asam laktat, 
dan butirat. Metabolit ini memiliki peran penting dalam 
kesehatan pencernaan dan metabolisme tubuh. Asam laktat, 
misalnya, berperan dalam menurunkan pH usus dan 
menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Butirat, di sisi lain, 
berfungsi sebagai sumber energi untuk sel-sel epitel usus dan 
memiliki efek anti-inflamasi. 

Studi oleh Jayabalan et al. memberikan bukti bahwa kombucha 
yang diformulasikan dengan prebiotik dapat memberikan manfaat 
kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan kombucha biasa. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan prebiotik 
meningkatkan fermentasi, viabilitas probiotik, dan produksi 
metabolit bermanfaat, yang semuanya berkontribusi pada 
peningkatan kesehatan usus dan kesejahteraan umum. 

Temuan ini membuka peluang pengembangan produk sinbiotik 
dalam industri pangan yang tidak hanya enak dikonsumsi namun 
memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Kombucha sinbiotik 
memiliki potensi untuk digunakan sebagai bagian dari strategi diet 
untuk meningkatkan kesehatan pencernaan, mengurangi 
peradangan, dan melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif. 

2. Charalampopoulos et al. (2002): Aplikasi sereal dan 
komponen sereal dalam makanan fungsional 

Penelitian yang dilakukan oleh Charalampopoulos et al. (2002) 
mengeksplorasi efek penambahan probiotik dan prebiotik dalam 
produk roti dan makanan ringan. Tujuan utama penelitian ini adalah 
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untuk menilai bagaimana sinbiotik dapat meningkatkan nilai gizi dan 
kesehatan produk roti tanpa mengorbankan rasa dan tekstur. 

Penelitian ini melibatkan penambahan probiotik dan prebiotik 
dalam adonan roti dan makanan ringan. Probiotik yang digunakan 
dalam penelitian ini termasuk strain Lactobacillus dan 
Bifidobacterium, sementara prebiotik yang digunakan meliputi inulin 
dan fruktooligosakarida (FOS). Adonan roti yang telah 
diformulasikan dengan sinbiotik kemudian dipanggang 
menggunakan teknologi pemanggangan standar. 

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting terkait 
dengan penambahan sinbiotik dalam produk roti: 

 Peningkatan nilai gizi: Penambahan sinbiotik dalam produk roti 
meningkatkan nilai gizi secara keseluruhan. Inulin dan FOS 
sebagai prebiotik berfungsi sebagai sumber serat makanan yang 
tidak dapat dicerna oleh manusia, tetapi bermanfaat bagi 
mikrobiota usus. Probiotik yang ditambahkan membantu dalam 
menjaga keseimbangan mikrobiota usus, yang penting untuk 
kesehatan pencernaan. 

 Peningkatan viabilitas probiotik: Salah satu tantangan utama 
dalam menambahkan probiotik ke dalam produk roti adalah 
memastikan bahwa probiotik tetap hidup setelah proses 
pemanggangan yang melibatkan suhu tinggi. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa penggunaan teknologi enkapsulasi efektif 
dalam melindungi probiotik selama proses pemanggangan. 
Teknologi enkapsulasi melibatkan pelapisan probiotik dengan 
bahan pelindung yang tahan terhadap panas, sehingga probiotik 
dapat bertahan hidup dan tetap aktif ketika produk dikonsumsi. 

 Tanpa mempengaruhi rasa dan tekstur: Studi ini juga 
menemukan bahwa penambahan sinbiotik tidak mengorbankan 
rasa dan tekstur produk roti. Penelitian ini melibatkan uji rasa 
yang dilakukan oleh panelis terlatih untuk menilai kualitas 
sensorik produk. Hasil uji rasa menunjukkan bahwa produk roti 
sinbiotik memiliki rasa dan tekstur yang sebanding dengan 
produk roti konvensional, menunjukkan bahwa penambahan 
sinbiotik dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas 
organoleptik produk. 

 Manfaat kesehatan: Produk roti sinbiotik menunjukkan manfaat 
kesehatan tambahan, termasuk peningkatan kesehatan 
pencernaan dan dukungan terhadap sistem kekebalan tubuh. 
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Probiotik yang hidup dalam produk roti membantu 
meningkatkan diversitas mikrobiota usus dan mendukung 
kesehatan usus. Prebiotik berfungsi sebagai makanan bagi 
probiotik, membantu mereka berkembang biak dan memberikan 
manfaat kesehatan yang lebih besar. 

Penelitian oleh Charalampopoulos et al. menunjukkan bahwa 
penambahan sinbiotik dalam produk roti dan makanan ringan adalah 
strategi yang efektif untuk meningkatkan nilai gizi dan manfaat 
kesehatan tanpa mengorbankan rasa dan tekstur. Temuan ini 
memiliki implikasi penting bagi industri pangan, terutama dalam 
pengembangan produk fungsional yang mendukung kesehatan 
pencernaan dan kesejahteraan umum. 

Inovasi dalam teknologi enkapsulasi memainkan peran penting 
dalam keberhasilan integrasi probiotik ke dalam produk roti. 
Teknologi ini memungkinkan probiotik untuk bertahan hidup dalam 
kondisi pemanggangan yang keras dan tetap aktif saat produk 
dikonsumsi. Dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen 
akan produk makanan yang tidak hanya enak tetapi juga sehat, 
penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut 
produk sinbiotik dalam berbagai bentuk sediaan. 

3. Sanders et al. (2019): Probiotik dan prebiotik dalam 
kesehatan usus dan penyakit: dari biologi hingga klinis 

Studi ini mengeksplorasi efektivitas kapsul sinbiotik yang 
mengandung Lactobacillus dan Bifidobacterium dengan prebiotik 
seperti FOS dan inulin. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi manfaat kesehatan dari penggunaan kapsul sinbiotik, 
termasuk peningkatan kesehatan pencernaan dan fungsi sistem 
kekebalan tubuh, serta pengurangan gejala penyakit radang usus 
(IBD). 

Kapsul sinbiotik diformulasikan dengan menggunakan teknologi 
enkapsulasi untuk melindungi probiotik selama penyimpanan dan 
konsumsi. Penelitian ini melibatkan uji klinis pada pasien dengan 
IBD, di mana peserta menerima kapsul sinbiotik setiap hari selama 
periode tertentu. 

 Kesehatan pencernaan: Kapsul sinbiotik menunjukkan 
peningkatan signifikan dalam kesehatan pencernaan peserta uji 
klinis. Peningkatan diversitas mikrobiota usus dan produksi 
SCFA yang bermanfaat mendukung keseimbangan mikrobiota 
dan fungsi pencernaan. 
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 Fungsi sistem kekebalan tubuh: Penggunaan kapsul sinbiotik 
memperbaiki fungsi sistem kekebalan tubuh dengan 
meningkatkan produksi sel T regulator (Treg) yang penting 
untuk menekan respon imun yang berlebihan dan menjaga 
toleransi imun. Hal ini membantu mencegah peradangan kronis 
dan meningkatkan kesehatan keseluruhan. 

 Pengurangan GEJALA IBD: Kapsul sinbiotik secara signifikan 
mengurangi gejala IBD pada peserta uji klinis. Peserta 
melaporkan penurunan frekuensi dan keparahan eksaserbasi, 
serta perbaikan dalam kualitas hidup. Kapsul sinbiotik 
membantu memperpanjang periode remisi dan mengurangi 
kebutuhan akan terapi medis yang lebih agresif. 

 Viabilitas probiotik: Teknologi enkapsulasi memastikan bahwa 
probiotik tetap hidup dan aktif selama penyimpanan dan 
konsumsi. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas kapsul 
sinbiotik dalam memberikan manfaat kesehatan yang 
diharapkan. 

Studi oleh Sanders et al. (2019) tersebut menunjukkan bahwa 
penambahan sinbiotik dalam produk roti dan makanan ringan serta 
dalam bentuk kapsul dan tablet memiliki manfaat kesehatan yang 
signifikan. Teknologi enkapsulasi memainkan peran kunci dalam 
menjaga viabilitas probiotik, memastikan bahwa mereka dapat 
memberikan manfaat kesehatan yang diharapkan. Produk sinbiotik 
ini dapat meningkatkan nilai gizi, mendukung kesehatan pencernaan, 
memperbaiki fungsi sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi gejala 
penyakit kronis seperti IBD. 
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