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ABSTRAK 

 

Nama : Azwar Anshar 

 

NIM : 60500114008 

 

Judul : Penentuan Suhu Optimum Dan Karakterisasi Plastik Biodegradabel 

  Berbahan Dasar Selulosa Limbah Kulit Jagung (Zea Mays) 

  

Plastik setelah tidak terpakai akan menjadi sampah dan menjadi masalah bagi 

lingkungan karena memiliki banyak kekurangan dan sulit untuk diuraikan oleh 

mikroorganisme sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Di Indonesia 

terdapat berbagai tanaman sumber polimer alami sebagai bahan baku pembuatan 

bioplastik salah satunya kulit jagung yang mengandung 44,08 % selulosa. Penelitian 

ini bertujuan menentukan suhu optimum pembuatan bioplastik dengan penambahan 

kitosan dan sorbitol sebagai pemplastis serta mengetahui hasil karakterisasi 

bioplastik.Tahapan penelitian meliputi ekstraksi selulosa, pembuatan film bioplastik 

dengan memvariasikan suhu (70, 80, 90 dan 100) ℃, uji kuat tarik, persen 

pemanjagan dan karakterisasi menggunakan spektrofotometer Fourier Transform 

Infra Red. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu optimum pembuatan bioplastik 

selulosa yaitu 90℃ dengan komposisi 2 mL sorbitol dan 0,8 gr kitosan dengan nilai 

persen pemanjangan 9,00% dan kuat tarik 1,2203 N/mm
2
. Film bioplastik memiliki 

spektrum gugus O-H pada daerah serapan 3284,58 cm
-1

, gugus amina (-NH) pada 

daerah serapan 1636,28 cm
-1

,gugus C-O pada daerah serapan 1151,05 cm
-1

 dan 

gugus C-H pada daerah serapan 2933,79 cm
-1

 

Kata Kunci: Bioplastik, Selulosa, Persen Pemanjangan, Kuat Tarik, FTIR. 
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ABSTRACT 

 

 

Name : Azwar Anshar 

 

NIM : 60500114008 

 

Title : Determination Of  TheOptimum Temperature And Characteristics Of  

Plastic Biodegradable Made From Cellulose Corn Husk Waste (Zea   

mays) 

  

Plastic after unused will be a waste and becomes a problem for the 

environment because it has a lot of flaws and it is difficult to be decomposed by 

microorganisms, thereby caused environmental pollution. In Indonesia, there are 

various plant sources of natural polymers as raw material for the manufacture of 

bioplastics is one of the corn husk containing 44,08% cellulose. This research aims to 

determine the optimum temperature for bioplastics with the addition of chitosan and 

sorbitol as pemplastis as well as find out the results of the characteristics of 

bioplastics. Research stages include the extraction of cellulose, the manufacture of 

bioplastic films, tensile strength test, the percent elongation and characterization 

using spectrophotometer Fourier Transform Infra Red (FTIR). The results showed 

that the optimum temperature for bioplastics cellulose 90℃ with the composition of 

2 mL of sorbitol and 0.8 g of chitosan with the value of the percent elongation of 

90% and a tensile strength 1,2203 N/mm
2
. The Film bioplastics have the spectrum of 

hydroxyl  

(O-H) on 3288,62 cm
-1 

area, amine group (-NH) on 1640,46 cm
-1

 area dan cluster  

C-O on 1149,42 cm
-1

 area. 

Kata Kunci: Plastic, Bioplastic, Sellulose, Percent elongation, Tensile strength, 

FTIR. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Plastik merupakan kemasan yang digunakan sebagai wadah untuk melindungi 

produk yang akan disimpan baik produk pangan atau nonpangan yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas 

dari barang-barang plastik. Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup 

Indonesia bahwa jumlah sampah plastik yang terbuang mencapai 26.500 ton per hari. 

Tercatat bahwa sampah dunia didominasi oleh plastik yang mencapai 32% dan 

mengakibatkan pencemaran yang disebabkan oleh penumpukan sampah plastik 

(Tamiogy, dkk., 2019).  

Penggunaan kemasan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang 

sangat penting untuk melindungi produk atau bahan pangan sehingga dapat 

memperpanjang umur simpan produk atau bahan pangan, sekaligus mampu 

mencegah kontaminasi mikrobia yang ada di lingkungan sekitar (Mulyadi,dkk., 

2016).Plastik sintetik di Indonesia semakin meningkat hampir di semua jenis 

kebutuhan manusia seperti kebutuhan rumah tangga, industri sampai pada aksesoris. 

Produk plastik sintetik sangat diminati oleh masyarakat karena karena memiliki sifat 

yang kuat, elastis dan tidak mudah rusak oleh pelapukan. Selain dari manfaatnya 

plastik sintetik tidak aman karena memiliki banyak kelemahan yaitu menyebabkan 

terjadinya transfer senyawa-senyawa dari degredasi polimer, residu pelarut, dan 

bioplimerisasi ke bahan pangan sehingga menimbulkan resiko toksis. Selain itu 

plastik juga berasal dari bahan yang sukar untuk dirombak secara biologis (non-

biodegradable) sehingga banyak mencemari lingkungan (Ismaya, dkk., 2019). 
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Salah satu ayat dalam Al-Qu’an yang membahas tentang kerusakan pada 

bumi terdapat pada QS Ar Rum/30: 41. 

رََ ٍَ ََلۡفَسَادَُٱظَ َِٱفِِ ََلَۡۡحۡرَِٱوَََلبَّۡ يدِۡي
َ
َأ َلَسَتَجۡ ََلنَّاسَِٱةهَِا َبَعۡضَ م ٍُ يِٱلِِذُِيقَ َلََّّ

مَۡيرَجِۡعَُنََ ٍُ اََْلَعَلَّ  ٤١َعَهِلُ

Terjemahnya: 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” 

(Kementrian Agama RI, 2016). 

Menurut  tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa sikap kaum musyrikin yang 

mengabaikan tuntunan-tuntunan  agama, berdampak buruk bagi diri mereka sendiri, 

masyarakat dan lingkungan. Sesuai ayat yang dijelaskan di atas: telah nampak 

kerusakan di darat dan di laut  disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu 

sendiri. Kata (ٱ          ) al-fasad  menurut al-Ashfahani adalah keluarnya sesuatu dari 

keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan untuk menunjuka 

apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. Juga diartikan sebagai antonim 

dariash-shalah yang berarti manfaat  atau berguna. (Shihab, 2002). Larangan tentang 

pencemaran dan kerusakan lingkungan juga dijelaskan dalam QS al-A’raf/7 : 56 

ََوَلََ َفِِ ْ رۡضَِٱتُفۡسِدُوا
َ
َوَََلۡۡ ا ٍَ َإصِۡلََٰحِ هََُٱبَعۡدَ ََدۡعُ َرحََۡۡجَ َإنَِّ ۚ َوَطَهَعًا َۡفٗا َِٱخَ َللَّّ

 ٥٦ََلهُۡحۡسِنيََِٱقَريِبَٞنِّوََ

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) 

dan harapan (akan dikabulkan).Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik”. 
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Alam raya telah diciptakan Allah swt dalam keadaan yang sangat harmonis, 

serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk.Allah swt telah menjadikannya baik dan 

memerintahkan hamba-Nya untuk memperbaikinya (Shihab, 2002). Kerusakan yang 

dimaksud mencakup kerusakan jiwa dengan cara membunuh dan memotong anggota 

tubuh, harta dengan cara gasab dan mencuri, kerusakan agama dan kafir dengan 

melakukan kemaksiatan, kerusakan nasab dengan melakukan zina dan kerusakan 

akal dengan meminum minuman yang memabukkan (Al-Maragi, 1992). 

Adapun perbakan Allah Ta’ala terhadap keadaan manusia adalah berupa 

petunjuk agama dan diutusnya Nabi dan Rasul, yang hal itu disempurnakan dengan 

dibangkitkannya Nabi dan Rasul terakhir yang merupakan rahmat bagi seluruh 

alam.Dengan diutusnya itu akidah umat manusia telah diperbaiki.Sebab beliau telah 

menghimpun akhlak dan kesopanan itu bagi umat manusia.Segala kemaslahatan ruh 

dan jasad telah disyariatkan pula bagi mereka.Musyawarah yang terkait dengan suatu 

akidah menolak yang merusak dan memelihara hal-hal yang maslahat.Dengan 

demikian, agama mereka melebihi agama-agama lainnya (Al-Maragi, 1992). 

Penanganan samplah plastik yang selama ini dilakukan adalah 3R (Reuse, 

Recycle, Reduce). Berdasarkan dari bahan baku pembuatannya plastik terbagi atas 

dua, yaitu plastik dari bahan yang tidak dapat diperbaharui dan dapat diperbaharui, 

sedangkan dari segi kemudahan terdegradasi oleh alam, plastik dibedakan menjadi 

dua, yaitu yang sulit terdegradasi oleh alam (non biodegradable) dan yang mudah 

terdegradasi (biodegradable) atau sering disebut dengan bioplasik (Kamsiati, 2017).  

Bioplastik adalah plastik yang mudah terurai secara alami oleh aktivitas 

mikroorganisme karena berbahan dasar dari alam. Bioplastik dapat menggantikan 

kehadiran plastik sintetik karena memiliki kegunaan yang sama namun lebih ramah 

terhadap lingkungan karena sifatnya yang dapat kembali ke alam. Umumnya, 
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kemasan biodegradabel diartikan sebagai film kemasan yang dapat didaur ulang dan 

dapat dihancurkan secara alami(Coniwanti, dkk, 2014). 

Bahan dasar pembuatan bioplastik yang banyak digunakan belakangan ini 

adalah bahan yang mengandung banyak pati, selulosa dan protein. Ismaya, dkk., 

(2019) telah membandingkan prioritas bahan baku pembuatan bioplastik antara pati, 

selulosa dan protein menggunakan metode Analytical Hierarki Process (AHP) 

menunjukkan bahwa selulosa memiliki keunggulan sebagai bahan baku bioplastik 

dibandingkan dengan pati dan protein.  

Selulosa dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioplastik karena 

memiliki tingkat biodegradabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pati serta 

ketersediaan selulosa yang melimpah dan tersedia secara terus-menerus. Keunggulan 

lain pemilihan selulosa sebagai bahan baku pembuatan bioplastik karena selulosa 

tidak dapat diuraikan dalam tubuh manusia (Ismaya, dkk., 2019).Bahan alam yang 

mengadung banyak selulosa memiliki potensi untuk dijadikan sebagai dasar 

pembuatan bioplastik yang tidak termanfaatkan karena memiliki kekuatan tarik yang 

tinggi. Selulosa merupakan salah satu golongan karbohidrat penyusun tumbuhan dan 

dapat dikonversi menjadi berbagai macam senyawa kimia lain. Selulosa dapat 

diperoleh dari ekstraksi tanaman. Proses ekstraksi dapat dilakukan melalui maserasi 

dan hidrolisis dengan pengasaman. Selulosa dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar 

bernilai ekonomis tinggi.(Monariqsa, dkk, 2012). 

Selulosa menjadi penting untuk diekstraksi sebagai bahan baku pembuatan 

bioplastik karena pemakaian plastik yang semakin besar akan menyebabkan 

pencemaran lingkungan. Sedangkan bioplastik dari selulosa memilki sifat 

biodegradabel dan dapat terurai hingga 67% dalam waktu 2 - 3 minggu pada media 

sludge aktif pengolahan air limbah (Dewanti, 2018). Selulosa dari tumbuhan 
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merupakan anugerah dari sang Maha Pencipta, sebagaimana Allah Swt berfirman 

dalam QS. AsySyu’ara/26:7-8.  

وََ
َ
رۡضَِٱاَْإلَََِلمََۡيرََوََۡأ

َ
َزَوۡجَٖلَريِمٍََلۡۡ ِ

اَنِوَكُّ ٍَ نۢتَتۡيَاَفيِ
َ
٧ََٗۖكَمَۡأ َٰلكََِلَأٓيثَٗ َفَِِذَ إنَِّ
ؤۡنِييََِ مَنُّ ٌُ كۡثََُ

َ
٨ََوَنَاَكََنََأ

Terjemahnya:  

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami 

tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang 

baik.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda 

kekuasaan Allah.Dan kebanyakan mereka tidak beriman.” 

 Menurut tafsir Al-Misbah, disebutkan bahwa apakah mereka tidak melihat ke 

bumi, yakni mengarahkan pandangan, sepanjang, seluas dan seantero bumi.Berapa 

banyak telah kami tumbuhkan dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai jenis 

yang kesemuanya tumbuh subur lagi bermanfaat?Sesungguhnya pada demikian itu 

terdapat tanda yang membuktikan adanya pencipta Yang Maha Esa.Tetapi 

merekatidak memperhatikan sehingga mereka tidak menemukan tanda-tanda itu  

(Shihab, 2002). 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt telah menumbuhkan berbagai 

macam tumbuhan yang kesemuanya itu tumbuh subur dan memiliki banyak manfaat, 

dimana manfaat tersebut akan diperoleh jika terus berusaha dan berfikir bagi 

kehidupan manusia. Salah satu bagian dari tumbuhan yang dimaksud yaitu 

selulosa.Selulosa dapat dibuat bioplastik untuk mencegah kerusakan pada 

lingkungan.Alangkah banyaknya ciptaan Allah Swt yang mereka tidak 

memperhatikannya.Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah 

Swt. Salah satu bahan alam yang memiliki kandungan selulosa tinggi adalah kulit 

jagung 
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Tanaman jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia yang 

cukup banyak dikonsumsi sehingga menghasilkan limbah alami dalam jumlah yang 

cukup berlimpah.Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) produksi jagung 

terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2010, produksi jagung nasional mencapai 

18,3 juta ton dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 19 juta ton (Ginting, 2015). 

Pada tahun 2015 sebesar 19,61 ton. Dari hasil panen buah jagung, limbah kulit 

jagung mencapai 38,38% (Rahmidar, 2018).  

Limbah kulit jagung selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pakan 

ternak, pembungkus makanan dan kerajinan namun belum maksimal 

pemanfaatannya dan akan mencemari lingkungan apabila dibakar. komposisi kimia 

kulit jagung meliputi 15% lignin ; 5,09% abu ; 4,57% alkohol-sikloheksana ; dan 

44,08% selulosa (Prasetyawati, 2015). Salah satu pemanfaatan dari limbah kulit 

jagung yaitu sebagai bahan dasar pembuatan film bioplastik karena memiliki 

kandungan selulosa yang tinggi. 

Belakangan ini banyak dilakukan penelitian tentang pembuatan 

bioplastik.Salah satunya penelitian oleh Sumartono, dkk. (2015) dari hasil pengujian 

karakteristik mekaniknya diperoleh kekuatan tarik sebesar 14,27 Kg/cm
2
 dengan 

elongasi 12%. Penelitian lain oleh Murni, dkk., (2013) menunjukkan bahwa 

penambahan kitosan dengan kadar yang tinggi dapat meningkatkan nilai kuat tarik 

film bioplastik, ketahanan air dan memperlambat waktu degradasi. Dari hasil 

penelitian diperoleh bioplastik dengan nilai kuat tarik sebesar 15, 5597 Mpa, 

ketahanan air sebesar 21,45% dengan komposisi campuran terbaik 1 mL sorbitol dan 

3 gr kitosan 

Optimasi pembuatan bioplastik dari limbah kulit singkong yang dilakukan 

oleh Suryati, dkk. (2016) menunjukkan bahwa kondisi operasi optimum proses 
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pembuatan plastik biodegradable pada kombinasi variabel bebas yaitu suhu 

pengeringan 61,03 ℃ dan waktu pengeringan117 menit. Darni dan Utami (2010) 

melakukan penelitian dengan memvariasikan suhu dalam pembuatan bioplastik yaitu 

65℃, 75℃, 85℃ dan 95 ℃ diperoleh gelatinisasi terbaik pada suhu 95℃ dengan 

nilai Modulus Young tertinggi 42.480 MPa dan nilai ketahanan air terbaik sebesar 

36,825 %.  

Karakterisai film bioplastik dari selulosa ampas tebu yang dilukakan oleh 

Ikhsan (2017) menunjukkan gugus O-H (alkohol) muncul pada serapan 3452,08 cm
-1

 

dan terdapat gugus N-H pada serapan 1640,14 cm
-1

 dan terdapat gugus C-O muncul 

pada serapan 1097,05 cm
-1

. Berdasarkan dari uraian diatas maka dilakukan penelitian 

tentang penentuan suhu optimum pembuatan film bioplastik dari limbah kulit jagung 

dengan penambahan kitosan dan pemplastis sorbitol serta dikarakterisasi 

menggunakan Fourier Transform Infra Red (FTIR). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Berapa suhu optimum pembuatan film bioplastik selulosa dari limbah kulit 

jagung (Zea Mays)? 

2. Bagaimana karakteristik FTIR film bioplastik yang dihasilkan dari selulosa 

limbah kulit jagung dengan penambahan kitosan dan sorbitol? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menetukan suhu optimum pembuatan film bioplastik selulosa dari 

limbah kulit jagung (Zea Mays)? 

2. Untuk mengetahui karakteristik FTIR film bioplastik yang dihasilkan dari 

selulosa limbah kulit jagung dengan penambahan kitosan dan sorbitol. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Memberikan informasi kepada pembaca dalam mengatasi limbah kulit jagung. 

2. Memberikan informasi kepada mahasiswa tentang limbah yang dapat 

dijadikan film bioplastik dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

3. Memberikan solusi alnternatif kepada masyarakat agar dapat diaplikasikan 

dalam penanganan pencemaran lingkungan akibat penggunaan plastik sintetik 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Plastik 

Polimer adalah salah satu bahan rekayasa bukan logam yang penting. Saat ini 

bahan polimer telah banyak digunakan sebagai bahan substitusi untuk logam 

terutama karena sifatnya yang cenderung ringan, tahan terhadap korosi dan bahan 

kimia, serta murah, terutama untuk pengaplikasian pada temperatur rendah 

(Coniwanti, dkk., 2014). Perkembangan teknologi polimer plastik telah membawa 

banyak manfaat dalam kehidupan manusia.Plastik yang banyak digunakan baik 

dalam industri pangan maupun non pangan. Plastik yang banyak digunakan  saat ini 

merupakan hasil sinteis polimer hidrokarbon dari minyak bumi yang terbatas 

jumlahnya dan tidak dapat diperbaharui (Alam, dkk., 2018).  

Plastik adalah salah satu jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses 

polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana 

(monomer) menjadi molekul besar (makromolekul atau polimer). Unsur utama 

penyusun dari plastik adalah Karbon dan Hidrogen. Bahan pembuat plastik pada 

mulanya adalah minyak dan gas sebagai sumber alami, tetapi di dalam 

perkembangannya bahan-bahan ini digantikan dengan bahan sintesis sehingga dapat 

diperoleh sifat-sifat plastik yang diinginkan dengan cara kopolimerisasi, laminasi dan 

ekstruksi (Nisah, 2018). 

Peningkatan jumlah plastik mencapai 220 juta ton/tahun pada 2005.Hal ini 

disebabkan karena plastik sintetik merupakan bahan yang sangat diperlukan bagi 

kehidupan manusia dan telah berkembang menjadi bahan dasar pembuatan berbagai 

peralatan.Plastik banyak digunakan karena memiliki sifat yang fleksibel, transparan, 
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tidak mudah pecah, dapat dikombinasikan dengan kemasan lain, tidak korosif serta 

harga yang cukup terjangkau oleh masyarakat. Produk plastik memiliki banyak 

kekurangan, diantaranya polimer plastik tidak tahan terhadap panas, dapat 

mencemari produk sehingga berdampak terhadap keamanan dan kesehatan 

konsumen serta sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme sehingga menyebabkan 

pencemaran lingkungan (Coniwanti, dkk, 2014) 

B. Bioplastik 

Kemajuan kimia terkait dengan revolusi industry menjadikan polimer alami 

sumber daya yang menciptakan ruang lingkup baru untuk berbagai aplikasi seperti 

pelapis dalam pembuatan plastik (Nisah, 2018).Polimer alami adalah polimer yang 

dihasilkan dari monomer organik seperti pati, karet, kitosan, selulosa, protein dan 

lignin.Biopolimer banyak diminati oleh industri karena berasal dari sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui, biodegradabel mempunyai sifat mekanis yang baik 

dan lebih ekonomis.Salah satu biopolimer yang banyak diproduksi belakangan ini 

adalah bioplastik atau sering disebut dengan plastik biodegradabel.Plastik 

biodegradabel merupakan plastik yang mudah terurai di alam baik di tanah maupun 

di air.Penggunaan polimer alami sebagai bahan dasar pembuatan plastik memiliki 

potensi yang besar karena di Indonesia terdapat berbagai tanaman penghasil sumber 

polimer alami.Telah banyak dilakukan penelitian tentang biopolimer untuk membuat 

bioplastik yang dapat menggantikan keberadaan plastik sintetik (Coniwati, dkk, 

2014). 

Berbagai metode pembuatan bioplastik diantaranya yaitu ekfoliasi atau 

adsorbs, polimerisasi interkalatif, interkalasi larutan/terkalasi prepolimer dan melt 

intercalation (Melani, dkk., 2017). Teknologi pembuatan bioplastik mulai 

dikembangkan sejak beberapa waktu lalu.Namun permintaan yang masih rendah 
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menjadikan produksi bioplastik masih terbatas.Hal ini disebabkan karena harga dari 

bioplastik lebih mahal dari plastik konvensional. Beberapa industri di Indonesia telah 

memproduksi plastik biodegradabel seperti PT. Inter Aneka Lestari yang 

memproduksi enviplast, PT. Harapan Interaksi Swadaya memproduksi ecoplast dan 

perusahaan Avani Eco memproduksi eco bag (Kamsiati, dkk., 2017).  

Belakangan ini, telah banyak dilakukan penelitian tentang biopolimer untuk 

menghasilkan suatu produk film (plastik) yang dapat menggantikan keberadaan 

plastik sintetik. Terdapat tiga kelompok biopolimer yang menjadi bahan dasar dalam 

pembuatan film kemasan biodegradable, yaitu Campuran biopolimer dengan polimer 

sintetis, polimer mikrobiologi (poliester) Polimer  pertanian. Polimer pertanian ini 

diantaranya selulosa (bagian dari dinding sel tanaman),  kitin (pada kulit Crustaceae) 

dan pullulan (hasil fermentasi pati oleh Pullularia pullulans). Polimer ini memiliki 

sifat termoplastik, yaitu mempunyai kemampuan untuk dibentuk atau dicetak 

menjadi film kemasan.  Kelebihan dari polimer jenis ini adalah  ketersediaan 

sepanjang tahun dan mudah hancur secara alami (biodegradabel). (Coniwanti, dkk. 

2014). 

Karakteristik film dapat diuji dengan karakteristik mekanik, permeabilitas 

dan nilai biodegradabilitasnya. Karakteristik mekanik suatu film kemasan terdiri dari  

kuat tarik (tensile strength), persen pemanjangan (elongation to break) dan elastisitas 

(elastic/young modulus). Parameter-parameter tersebut dapat menjelaskan bagaimana 

karakteristik mekanik dari bahan film yang berkaitan dengan struktur kimianya. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat biodegradabilitas kemasan setelah 

kontak dengan mikroorganisme, seperti sifat hidrofobik, bahan aditif, struktur 

polimer, morfologi dan berat molekul bahan kemasan (Anita, dkk., 2013). 
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Kriteria ambang batas pada bioplastik diterapkan oleh Badan Standarisasi 

Nasional untuk menentapkan persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi sebagai 

produk yang ramah lingkungan. Berikut adalah data Standarisasi Nasional Indonesial 

pada bioplastik: 

Tabel 2.1Kriteria Ambang Batas dan Sifat Mekanik Metode Uji/Verifikasi Bioplastik 

Aspek Lingkungan Persyaratan 

Penggunaan bahan aditif Tidak menggunakan zat warna 

Degredebilitas 
Pertumbuhan mikroba pada permukaan produk > 

60% selama 1 minggu 

Kandungan logam berat 

Kandungan logam berat dalam produk: 

Cd: < 0,5 ppm 

Pb: < 50 ppm 

Tensile elongation 
Kuat beban yang diberikan maksimal kurang 

darii 50 kgf/cm
2
 

Kuat tarik (Mpa) 24,7-302 

Persen pemanjangan (%) 21-220 

Hidrofobisitas (%) 99 

(Sumber: Melani, dkk., 2017). 

C. Selulosa 

 Selulosa merupakan bahan dasar penyusun tumbuhan yang merupakan 

metabolit primer. Selulosa merupakan senyawa organik dengan rumus kimia 

(C6H10O5)n.Selulosa termasuk homopolisakarida yang dihubungkan oleh ikatan       

β-1-4 glikosida. Selulosa dapat dikonversi menjadi berbagai macam senyawa kimia 

lain yang mempunyai nilai konvensional yang tinggi (Sumardjo, 2009). Panjang 

suatu rangkaian selulosa tergantung pada derajat polimerisasinya. Jika suatu 

rangkaian selulosa semakin panjang, maka rangkaian selulosa tersebut akan 

mempunyai serat yang lebih kuat, tahan terhadap pengaruh kimia, cahaya dan 
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mikroorganisme. Selulosa dapat terdegradasi oleh hidrolisa, oksidasi, fotokimia, 

maupun secara mekanis yang menybabkan berat molekul dari selulosa 

menurun.Dalam keadaan kering, selulosa bersifat hidroskopis, keras dan rapuh dan 

jika dalam keadaan Kristal, selulosa mempunyai kekuatan lebih baik dibandingkan 

dengan bentuk amorfnya (Marbun, 2012). Struktur selulosa dapat dilihat pada 

gambar 2.1 

 

 

 

, 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Kimia Selulosa 

(Sumber: Wiradipta, 2017) 

Saat ini, telah banyak dilakukan modifikasi pada selulosa dengan 

memanfaatkan gugus hidroksil dengan memasukkan gugus fungsi tertentu pada 

selulosa melalui teknik grafting (penempelan/ pencangkokan). Struktur kimia dari 

monomer yang tercangkok ke selulosa akan mempengaruhi sifat-sifat dari selulosa 

seperti karakter hidrofilik dan hidrofob, peningkatan elastisitas, daya penyerapan 

terhadap zat warna dan air, kemampuan sebagai penukar ion dan ketahanan terhadap 

panas (Suka, 2010). 

Selulosa dalam tumbuhan terdiri atas bagian yang memiliki struktur kristalin 

yang teratur, dan bagian dengan struktur amorf yang tidak terlalu teratur dengan 

baik.Jumlah selulosa dalam serat bervariasi menurut sumbernya dan biasanya 

berkaitan dengan bahan-bahan seperti air, pektin, protein, lignin dan substansi-
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substansi mineral. Selulosa yang diperoleh dari kayu memerlukan proses yang 

panjang untuk menghilangkan hemiselulosa dan lignin (Wiradipta, 2017).  

Aplikasi selulosa secara luas yang spesifik untuk produk pangan dapat 

dibedakan dari karakteristik fisik dan kimia hasil turunan (modifikasi) selulosa. 

Beberapa produk selulosa dan turunannya dapat digunakan sebagai anti craking 

agent, emulsifier, stabilizer, agen dispersi, pengental, dan biodegradable film antara 

lain methyl cellulose (MC), carboxymethyl cellulose (CMC), hydroxypropyl cellulose 

(HPC), dan hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC). (Asmoro dkk., 2017). 

Selulosa dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar bernilai ekonomis 

tinggi.Selulosa sering digunakan sebagai bahan bahan dasar karena memiliki sifat 

fisik yang kuat, tahan terhadap panas, bahan kimia maupun biologis, tidak larut 

dalam air sehingga tidak mudah mengalami kerusakan (Putera, 2012). Proses 

konversi selulosa menjadi bahan-bahan yang mempunyai nilai ekonomis tersebut 

selama ini dilakukan dengan menggunakan selulosa standar yang didapat dari pabrik. 

Hal ini menyebabkan harga selulosa standar menjadi meningkat. Namun dilain sisi 

selulosa dapat dengan mudah diperoleh melalui ekstraksi dari bahan dasar tumbuhan 

(Anita, dkk., 2013). 

Selulosa juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bioplastik 

karena merupakan bioplolimer dengan kadar serat tinggi. Sifat mekanik dari 

bioplastik selulosa berbanding terbalik dengan diameter serat.Semakin besar 

diameter serat maka semakin rendah nilai kuat tariknya. Pada tahun 1900, selulosa 

ditemukan dari suatu materi yang dilarutkan dalam natrium hidroksida 17,5%. Materi 

yang tidak larut tersebut dinamakan sebagai α-selulosa.Sedangkan materi yang larut 

dalam air disebut dengan β-selulosa dan γ-selulosa yang sekarang ini disebut dengan 

gula-gula dan jenis karbohidrat sederhana lainnya (Bahmid, 2014). 
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Dalam lignoselulosa, selulosa terjebak didalam matrik lignin dan 

hemiselulosa.Sehingga perlu di peroleh suatu metode untuk mengekstraksi selulosa 

tersebut di dalam lignoselulosa. Ekstraksi selulosa dari suatu bahan dapat dilakukan 

melalui proses delignifikasi. Proses delignifikasi adalah proses kimia untuk 

memisahkan lignin dan hemiselulosa. Metode-metode delignifikasi antara lain adalah 

perlakuan dengan alkali, perlakuan dengan asam, biodelignifikasi. Namun metode 

yang umum digunakan adalah perlakuan alkali, seperti pada pembuatan pulp 

(Trisanti, dkk., 2018). 

 

D. Jagung (Zea mays) 

agung merupakan komoditas utama pertanian di Indonesia. Produksi jagung 

Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut survei Badan Pusat 

Statistik (BPS), produktivitas jagung Indonesia pada tahun 2011 mencapai 17,92 juta 

ton, sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 18,51 juta ton (Wiradipta,2017). 

Tanaman jagung termasuk jenis tanaman pangan yang diketahui mengandung banyak 

serat kasar yang terdiri atas lignin, hemiselulosa, selulosa dan lignoselulosa. Masing-

masing dari senyawa tersebut mempunyai potensi untuk dikonversi menjadi senyawa 

lain secara biologik (Framedya, 2001). 

Jagung (Zea mays) termasuk salah satu rumput-rumputan (graminea). Sejak 

ribuan tahun yang lalu tanaman asal amerika latin ini dibudidayakan oleh masyarakat 

Peru dan Meksiko. Kemudian menyebar hingga Spanyol, Portugal, Prancis, Italia, 

dan bagian utama benua Afrika.Awal abad ke – 16 jagung mulai masuk kedaratan 

Cina dan Indonesia. Di Indonesia, Sedikitnya ada empat varietas jagung yang sering 

dibudidayakan yaitu, Zea mays underata Sturt (jagung gigi kuda) yang rentan 

terhadap hama bubuk. Zea mays indurata Sturt (jagung mutiara) yang tahan hama. 
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Zea mays sacharata Sturt (jagung manis). Zea mays everata Sturt yang biasa di buat 

pop cron (Panjaitan, 2017).Allah Swt berfirman dalam QS.Taha/ 20: 53. 

 

هَاءَِٓنَاءَٓٗ ىزَلََنِوََٱلسَّ
َ
اَسُتُلَٗٗوَأ ٍَ دٗاَوسََلَكََلكَُمَۡفيِ ٍۡ رۡضََمَ

َ
ِيَجَعَلََلكَُمَُٱلۡۡ ٱلََّّ

َ َٰ تَاتَٖشَتََّّ زۡوََٰجٗاَنِّوَنَّ
َ
خۡرجَۡيَاَةًِۦَِٓأ

َ
 ٥٣َفَأ

Terjemahnya: 

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah 

menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air 

hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-

tumbuhan yang bermacam-macam.” 

Menurut tafsir Ibnu katsir ayat di atas menjelaskan tentang Allah Swt telah 

menumbuhkan berbagai macam tembuh-tumbuhan berupa tanaman dan buah-buahan 

yang memiliki beraneka macam rasa dan berbagai jenis lainnya dari hasil 

tanamtanaman dan buah-buahan. 

Tanaman jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia yang 

cukup banyak dikonsumsi sehingga menghasilkan limbah dalam jumlah yang cukup 

berlimpah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) produk jagung terus 

meningkat setiap tahunnya dan mencapai 18,3 juta ton pada tahun 2010. Kondisi 

demikian mengindikasikan besarnya peranan jagung dalam pertumbuhan sektor 

tanaman pangan dan perekonomian nasional secara umum (Ginting, 2015). 

pada dasarnya limbah jagung berupa kulit jagung atau klobot jagung sampai 

saat ini pemanfaatannya kurang maksimal padahal jumlahnya sangat melimpah. 

Masyarakat pada umumnya menggunakan limbah jagung ini sebagai pembungkus 

makanan tradisional,sebagai makanan ternak, keset dan kerajinan tangan berupa 

bunga-bungaan hias. Serat dari kulit jagung dapat diperoleh dengan kombinasi 

ekstraksi selulosa dengan perlakuan kimia.Tujuan dari penggunaan selulosa ini 
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adalah untuk menghilangkan serat-serat pendek di kulit jagung. Kekuatan serat alam 

dapat ditingkatkan yaitu dengan memberikan perlakuan kimia serat atau dengan 

penambahan  coupling agent. Akan tetapi perlakuan kimia pada serat yang sering 

dilakukan adalah perlakuan alkali seperti NaOH karena lebih ekonomis.Adapun sifat 

mekanik dari kulit jagung dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.3.sifat mekanik kulit jagung 

 Membujur Melintang 

Kulit jagung Standar deviasi Kulit jagung Standar deviasi 

Keteguhan tarik (MPa) 10,8 4,32 4,2 2,35 

Modulus elastis (MPa) 387,4 141,7 169,3 81,0 

Keteguhan belah (%) 5,03 1,02 3,7 1,4 

(Sumber: Ginting, 2015). 

Berdasarkan kandungan kimianya, kulit jagung memiliki kandungan selulosa 

hingga 42%.Fungsi dasar selulosa sendiri adalah untuk menjaga struktur dan 

kekakuan bagi tanaman.Komposisi kimia yang terkandung dalam kulit jagung dapat 

dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.4.Komposisi Kimia Kulit Jagung 

Unsur Kulit 

Selulosa (%) 42,31 ± 0,7 

Lignin (%) 12,58 ± 0,2 

Abu (%) 4,16 ± 0,26 

Lainnya (%) 40,95 

Kristalinitas (%) 34,57 ± 0,91 

(Sumber: Ginting, 2015). 
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E. Plastisizer 

Selain bahan dasar berupa monomer dari bioplastik, terdapat bahan-bahan 

tambahan berupa bahan aditif yang diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat 

plastik.Bahan-bahan aditif dalam pembuatan plastik ini merupakan bahan dengan 

berat molekul rendah, yaitu berupa pemlastis, antioksidan, antiblok, antistatis, 

pelumas, penyerap sinar ultraviolet, bahan pengisi dan penguat (Nisah, 2018). Dalam 

proses sintesis komposit bioplastik diperlukan bahan pemplastis .Biasanya bahan 

pemplastis yang digunakan adalah monosakarida, disakarida, atau oligosakarida dan 

poliol. Pemplastis yang ditambahkan berkisar pada10-60% dari massa kering bahan 

utama pada pembuatan bioplastik, tergantung pada kekakuan polimer (Syafri, dkk., 

2018). 

Plastisizer (bahan pelembut) adalah bahan organik yang ditambahkan pada 

suatu produk atau polimer dengan berat molekul rendah. Plastisizer berfungsi sebagai 

bahan tambahan yang akan menguarngi kekakuan sehingga meningkatkan 

fleksibilitas dan ekstinsibilitas polimer. Konsentrasi plastisizer berbanding lurus 

dengan kelarutan, semakin banyak penambahan plastisizer maka akan meningkatkan 

kelarutan suatu film. Namun penambahan plastisizer terlalu banyak akan 

menyebabkan interaksi antara plastisizer dengan molekul yang dapat menurunkan 

mobilitas molekuler dan menybabkan bahan film bioplastik bersifat soft dan weak 

(Kamsiati, dkk., 2017). 

Plastisasi adalah suatu proses penambahan zat cair  unttuk meningkatkan nilai 

elastisitas film. Plastisasi akan mempengaruhi sifat fisik dan sifat mekanis bahan 

polimer seperti kekuatan tarik, kelenturan dan kemuluran. Prinsip dari proses 

plastisasi yaitu terjadinya dispersi molekul ke dalam fasa polimer dan terbentuk 
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larutan polimer-pemlastis (kompatibel). Proses dispersi yang sempurna akan 

menghasilkan sifat fisik yang berkualitas tinggi (Ardiansyah, 2011). 

Interaksi antara polimer dengan pemplastis dapat dipengaruhi oleh sifat 

afinitas antara kedua komponen, apabila afinitas polimer pemlastis tidak kuat maka 

terjadi plastisasi antara struktur.Plastisasi hanya mempengaruhi gerakan dari 

mobilitas struktur. Apabila terjadi interaksi polimer-polimer cukup kuat, maka 

molekul pemlastis akan terdifusi kedalam rantai polimer. Peningkatan konsentrasi 

plastisizer akan meningkatkan nilai elongasi dari film bioplastik. Sedangkan nilai 

kuat tarik bioplastik akan menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi dari 

plastisizer (Aripin, dkk., 2017). 

Sorbitol merupakan salah satu gula alkohol golongan karbohidrat.Sorbitol 

dapat diperoleh dari tanaman-tanaman yang berada di alam.Sorbitol dapat digunakan 

sebagai plastisizer dalam pembuatan bioplastik. Hal ini disebabkan karena bahannya 

yang relatif murah, mudah didapatkan, ramah lingkungan dan dapat 

diperbaharui.Selain itu, sorbitol memiliki sifat yang tidak mudah menguap sehingga 

pada saat proses pencampuran yang disertai dengan pemanasan, tidak terjadi 

pengurangan volume sorbitol. 

 

F. Kitosan 

Kitosan merupakan padatan amorf yang berwarna putih 

kekuningan.Kelarutan kitosan yang paling baik ialah dalam larutan asam asetat 

2%.Kitosan mudah mengalami degradasi secara biologis dan tidak beracun, kationik 

kuat, flokulan dan koagulan yang baik, mudah membentuk membran atau film serta 

membentuk gel dengan anion bervalensi ganda. Kitosan tidak larut dalam air, 

pelarut-pelarut organik, alkali atau asam-asam mineral pada pH diatas 6,5. Kitosan 
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larut dengan cepat dalam asam organik seperti asam formiat, asam sitrat dan asam 

asetat (Novilestari, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Kitosan 

(Sumber: Murni, dkk., 2013) 

Kitosan memiliki struktur rantai polimer yang linier yang bisa membentuk 

fasa kristalin karena mampu menyusun molekul polimer yang teratur.Fasa kristalin 

memberikan kakuan, kekuatan, kekerasan pada film bioplastik namun menyebabkan 

film bioplastik bersifat rapuh sehingga mudah putus dan patah (Agustin dan 

Padmawijaya, 2016).Penambahan kitosan dapat meningkatkan nilai kuat tarik 

bioplastik, ini dikarenakan kitosan dapat membentuk ikatan hidrogen antar rantai 

sehingga bioplastik menjadi lebih rapat dan membuat bioplastik semakin kuat dan 

tidak mudah diputus. Namun peningkatan konsentrasi kitosan dapat menurunkan 

nilai elongasi film bioplastik (Dewi, dkk., 2015). 

Kitosan sedikit mudah larut bahkan dalam pelarut sangat polar, karena energi 

kohesifnya tinggi yang terkait dengan kuat ikatan hidrogen intermolekuler (NH-CO), 

yang juga penyebabnya kurang mencairnya, karena suhu diperubahan fase ini akan 

terjadi lebih tinggi dari pada onset degradasi kimianya, sama seperti dengan selulosa 

untuk bahan pembuatan plastik (Nisah, 2018). 

Belakangan ini kitosan banyak dimanfaatkan sebagai penambahan zat aditif 

pada produk pangan sebagai pengawet dengan memodifikasi zat kitin yang mudah 
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larut dalam air.Kitosan banyak dimanfaatkan karena memiliki keunggulan di 

antaranya biocompability, biodegradabillity, hydrophilicity dan anti bacterial 

.Biodegradability artinya kemampuan dalam downgrade sifat kimia fisik suatu bahan 

baik itu demineralisasi, deproteinasi, dan dipigmentasi. Kitosan sebagai anti bacteria 

dapat membuat saat pendegradasian bahan menjadi non toxic.Kitosan juga 

mempunyai sifat komponen reaktif, pengikat, pengkelat, pengabsorbsi, penstabil, 

pembentuk film dan penjernih (Selpiana, 2016).Penambahan kitosan menyebabkan 

terbentuknya interaksi dengan rantai polimer selulosa dalam bentuk ikatan hidrogen, 

dimana interaksi rantai polimer ini terbentuk untuk meningkatkan kecepatan respon 

viskoelastis pada polimer sehingga dapat meningkatkan mobilitas molekuler rantai 

polimer (Pratiwi, 2016). 

 

G. Universal Testing Machine (UTM) 

Sifat mekanik plastik merupakan karakteristik utama dan memegang peranan 

penting.Salah satu pengujian sifat mekanik pada bioplastik adalah kuat tarik, 

Pengukuran kuat tarik biasanya diikuti dengan pengukuran perpanjangan 

putus.Perpanjangan putus menentukan keelastisan suatu plastik.Semakin tinggi nilai 

perpanjangan putus maka plastik tersebut semakin elastis sehingga bahan tersebut 

dapat ditarik lebih mulur. Plastik dengan perpanjangan putus yang rendah akan 

bersifat rapuh. Salah satu yang dapat digunakan dalam melakukan uji kuat tarik pada 

bioplastik adalah Universal Testing Machine(UTM) (Mandasari, dkk., 2017). 

Universal Testing Machine (UTM) merupakan alat uji yang sering digunakan 

dalam pengujian material logam maupun material lainnya yang memiliki 

karakteristik yang dipengaruhi oleh gaya yang diberikan pada material tersebut. 

Gambar 2.4 menunjukkan alat UTM ini.Alat ini dapat menguji kekuatan tarik dan 

elongasi dari bioplastik (Rakhmawati, 2011). 
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Gambar 2.3Universal Testing Machine (UTM) 

 Pengujian elongasi film adalah seberapa besar kekuatan suatu film saat  

diberikan beban dan nilai maksimum beban yang dapat diberikan. Nilai elongasi 

menunjukkan tingkat kemuluran bahan dengan adanya perubahan komposisi yang 

dilakukan pada saat perlakuan (Saputra, dkk, 2015). Standar plastik internasional 

menurut plastik PLA dari Jepang mencapai 9% untuk persentase pemanjangan 

(elongasi) (Epriyanti, dkk, 2016, Sedangkan standar nasional indonesia (SNI) dalam 

penetapan persen pemanjangan bioplastik yaitu sebesar 21-220 % (Jabbar, 2017). 

Elastisitas suatu material (elongasi) dapat ditentukan dengan perbandingan antara 

pertambahan panjang dengan panjang semula. 

Uji kuat tarik atau daya regang (tensile strength) dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh penambahan bahan atau pengisi terhadap nilai kuat tarik yang dihasilkan. 

Nilai kuat tarik menunjukkan kekuatan tarik suatu film ketika diberikan beban 

tertentu.Beban maksimum yang diberikan kepada suatu film hingga putus 

menggambarkan nilai maksimumnya (Pratiwi, dkk, 2016). Standar plastik 

internasional menurut plastik PLA dari Jepang untuk uji kuat tarik yaitu 1-10 Mpa 

(Coniwanti, 2014: 26) Standar nasional indonesia (SNI) dalam penetapan kuat tarik 

bioplastik yang baik yaitu sebesar 24,7-302 Mpa (Jabbar, 2017). 
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H. Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

FTIR (Fourier Transform Infrared), yaitu metode spektroskopi inframerah 

yang dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk analisis hasil spektrumnya. 

Metode spektroskopi yang digunakan adalah metode absorpsi, yaitu metode 

spektroskopi yang didasarkan atas perbedaan penyerapan radiasi 

inframerah.Absorbsi inframerah oleh suatu materi dapat terjadi jika dipenuhi dua 

syarat, yaitu kesesuaian antara frekuensi radiasi inframerah dengan frekuensi 

vibrasional molekul sampel dan perubahan momen dipol selama bervibrasi (Chatwal 

G, 1985). 

Spektrum inframerah tersebut dihasilkan dari pentrasmisian cahaya yang 

melewati sampel, pengukuran intensitas cahaya dengan detektor dan dibandingkan 

dengan intensitas tanpa sampel sebagai fungsi panjang gelombang.Spektrum 

inframerah yang diperoleh kemudian diplot sebagai intensitas fungsi energi, panjang 

gelombang (µm) atau bilangan gelombang (cm
-1

) (MarcottC, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.4 Fourier Transform Infrared (FTIR) 

Salah satu kemajuan instrumentasi IR adalah pemrosesan data seperti 

FTIR.FTIR adalah suatu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi 

berdasarkan daerah serapannya dan intensitas serapannya (Simonescu, 2012).Cara 

kerja dari FTIR yaitu adanya interaksi antara materi dengan energi yang ditembakkan 

dari sumber sinar. Materi akan melewati interferometer. Alat inilah yang 
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membedakan dengan IR, dimana dengan alat ini sehingga FTIR dapat 

mengidentifikasi senyawa lebih sensitif dan cepat. Interferometer ini akan 

memberikan sinyal ke detektor sesuai dengan intensitas ferekuensi vibrasi mokekul 

yang berupa interferogram. Interferogram juga memberikan informasi yang 

berdasarkan pada intensitas spektrum dari setiap frekuensi.Informasi yang keluar dari 

detektor diubah secara digital dalam komputer.Kemudian sinyal itu diubah menjadi 

spektrum IR sederhana.(Gunawan dan Azhari, 2010). 

Ikhsan (2017) menyatakan bahwa bioplastik dengan bahan selulosa ampas 

tebu memiliki serapan pada daerah 3450,86 cm
-1

yang menunjukkan gugus –OH. Hal 

tersebut diperkuat dengan daerah 1161,91 cm-1yang menunjukkan gugus C-O, gugus 

O-H (gugus alkohol) ditunjukkan pada puncak 3452,08 cm
-1

dan terdapat gugus N-H 

pada daerah serapan 1640,14 cm
-1

. Selain itu, terdapat gugus C-O pada puncak 

1087,05 cm-1. Artinya, film bioplastik merupakan film dengan metode pencampuran 

fisik, dimana pada setiap pencampuran tidak terdapat gugus fungsi baru terbentuk, 

tetapi intensitas serapan berbeda-beda. 

Tabel korelasi inframerah dan daerah puncak serapan gugus fungsi bioplastik 

dapat dilihat pada tabel 2.5: 

Tabel 2.4 Korelasi Inframerah 

Tipe Vibrasi Frekuensi (cm
-1

) Panjang Geombang (µ) 

O-H 3650-3200 2,75 - 13,12 

N-H 3500-3300 2,85 - 3,03 

N-H amin primer dan sekunder 1640-1550 6,10 - 6,45 

C-N Amin 1250-1000 7,4 - 10,0 

C-O-C 1300-1000 7,7 - 10,0 

(Sumber: Sastrohamidjojo, 1992) 
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Menurut Handayani (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi bilangan 

gelombang pada Spektrofotometri IR yaitu : perubahan massa atom-atom yang ada 

dalam ikatan, dan gaya ikatan. Daerah spektra IR dibagi menjadi dua, yaitu  

1. Daerah Frekuensi gugus fungsional (4000 – 1400 cm
-1

). 

. Pita-pita absorpsi pada daerah ini utamanya disebabkan oleh vibrasi dua atom, 

sedangkan frekuensinya karakteristik terhadap massa atom yang berikatan dan 

konstanta gaya ikatan. 

2. Daerah sidik jari (1400 – 400 cm
-1

) 

Pita-pita absorpsi pada daerah ini berhubungan dengan vibrasi molekul secara 

keseluruhan. Setiap atom dalam molekul akan saling mempengaruhi sehingga 

dihasilkan pita-pita absorbsi yang khas untuk setiap molekul. Oleh karena itu, pita-

pita pada daerah ini dapat dijadikan sarana identifikasi molekul yang tak 

terbantahkan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai November 2019 di 

Laboratorium Kimia Analitik dan Laboratorium Riset Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN Alauddin Makassar serta Laboratorium Fisika Balai Besar Hasil Industri 

Perkebunan (BBIHP) Makassar. 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Universal Testing 

Machine (UTM), spektrofotometer Fourier Transform Infra Red (FTIR), hotplate 

stirrer, magnetic stirrer, neraca analitik, ayakan mesh 40, Erlenmeyer 250 mL, gelas 

kimia 1000 mL dan 100 mL, labu takar 250 mL dan 1000 mL, pipet skala 10 mL dan 

5 mL, oven, , corong, toples kaca, kaca arloji, wadah maserasi, batang pengaduk, 

spatula, blander dan gunting. 

2. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain limbah kulit 

jagung (Zea mays), aquadest (H2O), aluminium foil, asam asetat (CH3COOH) p.a, 

asam klorida (HCl) p.a, natrium hidroksida (NaOH) p.a, kitosan(C6H11O6), kertas 

saring whatman no. 42 dan sorbitol (C6H14O6). 

C. Prosedur Kerja 

1. Ekstraksi Selulosa dari Limbah Kulit Jagung (Zea mays) 

Limbah kulit jagung dibersihkan, dicuci dan dijemur di bawah panas matahari 

langsung.Selanjutnya sampel dihaluskan dengan menggunakan blander dan diayak 
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dengan pengayak ukuran 40 mesh.Sampel yang telah halus dimasukkan ke dalam 

wadah maserasi dan dilarutkan dengan CH3OH selama 7 hari atau larutan tidak lagi 

berwarna dengan mengganti CH3OH setiap 2 hari sekali. Setelah proses maserasi 

dilakukan, sampel kemudian disaring menggunakan kertas saring whatman no. 42. 

Residu yang dihasilkan, dicuci menggunakan H2O dan dikeringkan. Sampel 

selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL dan ditambahkan NaOH 17,5 

%, setelah itu dipanaskan selama 30 menit pada suhu 80℃. Hasil yang diperoleh 

dikeringkan dan dilajutkan dengan hidrolisis menggunakan HCl 5 % selama 3 jam, 

setelah itu dicuci dengan H2O kemudian dikeringkan kembali dalam oven pada suhu 

100℃ selama 1 jam (Monariqsa, dkk., 2012).  

2. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol 

Kitosan sebanyak 0,8 gr dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 mL dan 

dilarutkan dengan CH3COOH 0,6 M, kemudian ditambahkan sorbitol 2 mL. 

Campuran selanjutnya dimasukkan ke dalam ultrasonik selama 8 menit dan diamkan 

sampai suhu turun pada 50℃. Hasil yang diperoleh ditambahkan 0,6 g selulosa kulit 

jagung sambil diaduk, kemudian dipanaskan menggunakan magnetik stirrer pada 

temperatur 80℃, 90℃, 100℃ dan 110℃ selama 10 menit. Setelah itu di tuangkan 

pada plat cetakan (plat kaca) (Ikhsanuddin, 2017). 

3. Analisis Film Bioplastik 

a. Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan Film Bioplastk 

Pengujian modulus young dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk film 

bioplastik dengan bentuk silinder.Tegangan diatur sebesar 40 volt, kemudian alat 

dikalibrasi. Film bioplastik ditempatkan tepat berada di tengan pada posisi pemberian 

gaya. Tombol switch ON/OFF diarahkan ke arah ON. Apabila sampel telah pecah 

atau sobek, tombol switch ON/OFF dikembalikan ke arah OFF maka motor 
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penggerak akan berhenti. Kemudian dicatat besarnya gaya yang ditampilkan pada 

panel display saat sampel telah rusak. 

b. Karakterisasi dengan FTIR 

Sampel selulosa hasil ekstraksi dan sampel bioplastik yang dihasilkan 

dihomogenkan dan dibuat pellet dengan KBr. Kemudian ditembakkan dengan sinar 

infra merah pada frekuensi antara 4000 cm
-1

 sampai dengan 1000 cm
-1

. Hasil serapan 

gugus fungsional dari senyawa yang ada dalam sampel terekam sebagai spectrum IR. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 

1. Ekstrak Selulosa Limbah Kulit Jagung (Zea Mays) 

Ekstraksi selulosa dilakukan pada limbah kulit jagung yang berasal dari Desa 

Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, 

Sulawesi Selatan. Limbah kulit jagung yang akan diekstraksi melalui beberapa 

tahapan diantaranya dimaserasi, didelignifikasi, dihidrolisis, sehingga menghasilkan 

ekstrak selulosa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Selulosa limbah kulit jagung 

 Hasil ekstraksi selulosa limbah kulit jagung yang ditunjukkan pada gambar 

4.1 bahwa selulosa yang dihasilkan berwarna coklat keputihan dan bertekstur halus. 

2. Film Bioplastik 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam variasi suhu 70, 80, 90 dan 

100℃ pada pembuatan film bioplastik dengan penambahan kitosan dan sorbitol, 

diperoleh film bioplastik berwarna coklat kekuningan, sedikit kaku namun fleksibel 

dan bisa dilepas dari cetakan secara utuh. Hasil cetakan film bioplastik dari kulit 

jagung dapat di amati pada gambar 4.2 berikut: 
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Gambar 4.2 Hasil Film Bioplastik (a) suhu 70℃, (b) suhu 80℃, (c) suhu 90℃, (d) suhu 100℃ 

3. Nilai Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjagan Film Bioplastik 

Tabel 4.1 Nilai Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik 

No Suhu (℃) Kuat Tarik (N/mm
2
) 

Persen 

Pemanjangan (%) 

1 70 1,0516 6,92 

2 80 0,8775 7,66 

3 90 1,2203 9,00 

4 100 0,8952 6,80 

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa suhu terbaik bioplastik adalah 

sebesar 90 ℃ dengan nilai kekuatan tarik sebesar 1,2203 N/mm
2
 dan nilai persen 

pemanjangan sebesar 9,00%.  
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4. Karakterisasi Menggunakan FTIR 

Hasil ekstraksi selulosa kulit jagung yang diperoleh selanjutnya 

dikarakterisasi menggunakan FTIR.Identifikasi FTIR berfungsi untuk 

mengidentifikasi gugus fungsi dari ekstrak kulit jagung yang dihasilkan berdasarkan 

data serapan infra merah. Nilai serapan dari infra merah dapat dilihat pada table 4.2 

di bawah ini: 

Tabel 4.2 Nilai Serapan dari Vibrasi Regang Gugus-Gugus Fungsi 

No. Variasi Tipe VIbrasi 

Regangan 

Rentang 

Serapan (cm
-1

) 

Serapan (cm
-1

) 

1 Selulosa 

O-H (Ikatan H) 

C-O 

C-H 

3600 – 3200 

1300 – 1080 

2970 – 2850 

3332,64 

1022,69 

2892,59 

2 

Selulosa, kitosan 

dan sorbitol 

N-H 

O-H (ikatan H) 

C-O 

C-H 

1550 - 1640 

3600 – 3200 

1300 - 1080 

2970 - 2850 

1640,46 

3288,62 

1149,42 

2932,00 

B. Pembahasan 

1. Ekstrak Selulosa Kulit Jagung 

Berdasarkan penelitian, sampel limbah kulit jagung diambil dari Kelurahan 

Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. Proses ekstraksi 

sampel dilakukan dengan tahap maserasi dengan merendam sampel selama 7 hari 

dengan mengganti pelarutnya setiap 2x24 jam perendaman menggunakan pelarut 

yang sesuai dalam hal ini metanol karena metanol bersifat polar sehingga mampu 

mengikat lemak, protein dan senyawa metabolit sekunder polar dalam sampel 

(Monariqsa, 2012).  
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Proses selanjutnya memisahkan selulosa dari lignin atau disebut dengan 

proses delignifikasi menggunakan NaOH 17,5 %. Perlakuan ini bertujuan untuk 

melarutkan bahan selain selulosa yang ada pada kulit jagung seperti lignin, asam 

organik sehingga selulosa terpisah dari lignin dan komponen lainnya.Terlarutnya 

lignin ditandai dengan larutan yang dihasilkan berwarna pekat dan dihasilkan residu 

berwarna kuning kecoklatan.Lignin merupakan polimer tiga dimensi yang terdiri dari 

unit fenil propana melalui ikatan eter (C-O-C) dan ikatan karbon (C-C). Bila lignin 

berdifusi dengan larutan alkali maka akan terjadi pelepasan gugus metoksil yang 

membuat lignin larut dalam alkali. Setelah itu, lignin dan komponen lainnya 

dipisahkan dengan pencucian dan penyaringan. Reaksi pemutusan ikatan antara 

lignin dan selulosa mengunakan NaOH (Rahmidar, dkk., 2018). Reaksi pemutusan 

ikatan antara lignin dan selulosa dapat dilihat pada gambar 4.3 

Gambar 4.3 Reaksi proses delignifikasi 

(Sumber: Rahmidar, dkk., 2018) 

Semakin rendah kadar ligninnya maka akan semakin murni selulosa yang 

didapatkan, dimana menurut Sumartono (2015) bahwa selulosa dapat digunakan 

dalam pembuatan film bioplastik jika selulosanya mencapai 40 %. Sampel yang telah 

didelignifikasi, dilarutkan ke dalam HCl untuk menghilangkan kandungan 

semiselulosanya. Hemiselulosa (xilan) jika dihidrolisis dengan asam akan terurai 

menjadi molekul-molekul yang lebih kecil seperti glukosa dan arabinosa. 



33 
 

2. Film Bioplastik 

Metode yang digunakan dalam pembuatan film bioplastik adalah metode 

pencampuran dengan beberapa tahap.Tahap pertama mencampurkan bahan utama 

yang berupa selulosa dengan sorbitol.Tahap kedua melarutkan kitosan dengan asam 

asetat. Selanjutnya dituangkan ke dalam bahan utama lalu dipanaskan dengan variasi 

suhu (70, 80, 90 dan 100)℃ sambil diaduk, dicetak dan dikeringkan. Kitosan 

berfungsi sebagai biopolimer pencampur dan sorbitol berfungsi sebagai pemlastis 

sehingga diharapkan dapat menghasilkan bioplastik yang memiliki sifat fisik dan 

mekanik yang lebih baik. Molekul selulosa membentuk rantai panjang linear dan 

memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan hidrogen intra dan inter molekul. 

Ikatan hidrogen sendiri dapat berasal dari kitosan maupun sorbitol dan sangat 

mempengaruhi kekuatan tarik dan persen pemanjangan film bioplastik. 

Hasil yang diperoleh film bioplastik sedikit fleksibel, berwarna coklat 

kekuningan, bisa dilepas dari cetakan secara utuh.Memiliki tekstur yang halus dan 

licin.Hasil penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian pratiwi, (2016) 

memiliki kemiripan yaitu hasil bioplastik bersifat fleksibel namun salah satu 

permukaan yang tidak rata.Hal ini dikarenakan bahan tidak homogen dengan 

baik.Tetapi terdapat perbedaan pada warna bioplastik yang dihasilkan.pada 

penelitian tersebut melalui tahapan pemutihan pada sampel (bleaching) sehingga 

menghasilkan film bioplastik berwarna putih. 
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3. Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan 

a. Kuat Tarik 

Salah satu pengujian suatu biopolimer yang sering dilakukan untuk 

mengetahui kualitasnya, terutama golongan plastik adalah pengujian sifat 

mekanik.Dalam penelitian ini pengujian sifat mekanik yang dilakukan adalah 

penentuan nilai kuat tarik.Nilai kuat tarik menunjukkan kekuatan tarik bioplastik 

yang dihasilkan ketika mendapat beban. Nilai tersebut menggambarkan kekuatan 

tegangan maksimum bahan untuk menahan gaya yang diberikan. Adapun hasil uji 

kuat tarik film bioplastik dengan variasi suhu pemanasan 70, 80, 90 dan 100℃ 

ditunjukkan pada gambar 4.3 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4Hubungan Variasi Suhu dengan Kuat Tarik 

Berdasarkan grafik di atas, pembuatan bioplastik dengan menggunakan 

variasi suhu (70, 80, 90 dan 100)℃ dapat dilihat bahwa nilai kuat tarik bioplastik 

mengalami penurunan pada suhu 80℃ namun meningkat pesat pada suhu 90℃. 

Dari hasil penelitian suhu terbaik pembuatan bioplastik yaitu sebesar 90℃ 

dengan nilai kuat tarik 1,2203 N/mm
2
, pada kondisi ini gelatinisasi telah terjadi 

sempurna. Namun nilai kuat tarik bioplastik mengalami penurunan pada suhu 100℃ 
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yaitu sebesar 0,8952 N/mm
2
. Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian dari 

Handyani dan Yuniwati, (2018) memiliki kemiripan, hal ini dikarenakan suhu yang 

terlalu tinggi dapat mengakibatkan nilai kuat tarik menurun karena telah melampaui 

proses gelatinisasi dan telah menjadi proses dekomposisi. 

Nilai kuat tarik biopalstik juga menurun pada suhu 80℃ menjadi 0,8775 

N/mm
2
. Penurunan nilai kuat tarik terjadi karena waktu proses pengadukan bioplastik 

yang terlalu lama. Hal ini sesuai dengan teori Handayani dan Yuniwati, (2018) 

dimana lama pemanasan bioplastik mempengaruhi proses gelatinisasi. Sehingga 

semakin lama waktu pemanasan maka sebasin besar nilai kuat tarik yang dihasilkan 

akan tetapi pemanasan yang terlalu lama dapat menurunkan nilai kuat tarik karena 

telah melampaui proses gelatinisasi dan telah menjadi proses dekomposisi. 

b. Hasil Uji Persen Pemanjangan 

Nilai persen pemanjangan menunjukkan kemampuan dari film bioplastik 

untuk meregang.Adapun hasil uji persen pemanjagan dapat dilihat pada gambar 4.4. 

Gambar 4.5Hubungan Variasi Suhu dengan Nilai Persen Pemanjangan 
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Dari data tersebut dapat diamati bahwa terjadi peningkatan nilai persen 

pemanjangan dari suhu 70, 80 dan 90℃ masing-masing sebesar (6,92; 7,66; 9,00)%. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai persen pemanjangan meningkat dengan 

bertambahnya suhu pemanasan bioplastik. Pada suhu 90℃ menunjukkan nilai persen 

pemanjangan terbesar yaitu sebesar 9,00% yang menandakan pada suhu 90℃ telah 

terjadi gelatinisasi secara sempurna antara komponen dalam pembuatan bioplastik. 

Namun mengalami penurunan nilai persen pemajangan pada suhu 100℃ yaitu 

sebesar 6,80% hal ini dikarenakan telah melampaui proses gelatinisasi dan telah 

menjadi proses dekomposisi (Handyani dan Yuniwati, 2018).  

Ginting, dkk., (2014) menyatakan bahwa semakin meningkatnya suhu dan 

menghasilkan elongasi (elongation at break) semakin tinggi. Maka dengan tingginya 

temperatur pemanasan larutan bioplastik, kekakuan struktur bioplastik akan 

berkurang akibat semakin banyaknya ikatan yang putus, ditambah lagi dengan 

adanya plasticizer yang meningkatkan volume bioplastik sehingga terbentuk ruangan 

yang lebih luas untuk meningkatkan gerak segmental yang panjang dari molekul-

molekul polimer dalam bioplastik. 

4. Karakteristik dengan FTIR 

Analisis FTIR dilakukan untuk membuktikan bahwa hasil dari proses 

pembuatan film bioplastik memiliki gugus fungsi khas bioplastik. Berikut ini adalah 

hasil identifikasi FTIR film bioplastik.Adapun hasil karakterisasi film bioplastik 

dapat diamati pada gambar 4.4. 
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(b) 

Gambar 4.6(a) spektrum FTIR selulosa kulit jagung, (b) spektrum FTIR selulosa kulit 

jagung + kitosan + sorbitol 

Pada gambar 4.4 (a) terlihat gugus-gugus fungsi yang identik dengan selulosa 

yaitu gugus -OH, C-H dan C-O. Pada daerah serapan 3332,64 cm
-1

 yang 

menunjukkan adanya gugus fungsi O-H dan pada serapan daerah 1022,69 cm
-1 

yang 

menunjukkan adanya gugus fungsi C-O dan menunjukkan adanya gugus C-H pada 
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serapan 2892,59 cm
-1 

hal ini mirip dengan penelitian Melani (2017) menghasilkan 

gugus fungsi O-H pada serapan daerah 3326,25 cm
-1 

sedangakan pada penelitian 

Ikhsan (2017) serapan pada daerah 3450,86 cm
-1

 yang menunjukkan gugus -OH dan 

pada penelitian Monariqsa (2012) Gugus -OH muncul pada bilangan gelombang 

3350,7 cm
−1

 dan gugus C-H muncul pada derah serapan 2901,03 cm
-1

.  

Karakterisasi selulosa dari ampas sagu yang dilakukan oleh Dewi, dkk., 

(2017) menunjukkan gugus –OH muncul pada serapan 3348,42 cm
-1

 dan sedangkan 

bilangan gelombang 2900,94 cm
-1

 menunjukkan vibrasi ulur C-H yang merupakan 

kerangka utama pembangun senyawa selulosa yang diperkuat dengan vibrasi pada 

bilangan gelombang 2366,59 cm
-1 

Namun pada gambar 4.4 (b) serapan selulosa + sorbitol dan penambahan 

kitosan menunjukkan gugus fungsi ciri khas dari bioplastik yaitu C-H, O-H, N-H, 

dan C-O dengan serapan masing-masing 2933,79 cm
-1

, 3284,58 cm
-1

, 1636,28 cm
-1

 

dan 1151,05 cm
-1

 dapat diamati bahwa pada campuran tidak terdapat gugus fungsi 

baru yang terbentuk. Namun dengan penambahan kitosan, intensitas nilai serapan 

meningkat karena ikatan hidrogen yang terbentuk semakin banyak dan akan menurun 

akibat adanya penambahan sorbitol, sehingga mengurangi ikatan hidrogennya. 

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, memiliki kemiripan dengan hasil 

karakterisasi yang dilakukan oleh Pratiwi,dkk., (2016) dengan munculnya gugus 

fungsi C-H, O-H, N-H dan C-O dan tidak ditemukan adanya gugus fungsi baru yang 

terbentuk. Hal tersebut menandakan biopolastik yang dihasilkan merupakan produk 

dari proses blending secara fisika sehingga bioplastik ini memiliki sifat seperti 

komponen-komponen penyusunnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan, maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Suhu optimum pada pembuatan bioplastik dari selulosa limbah kulit jagung 

(Zea Mays) dengan penambahan kitosan dan sorbitol yaitu pada suhu 90℃ 

dengan nilai kuat tarik sebesar 1,2203 N/mm
2
 dan  persen pemanjangan 

sebesar 90%. 

2. Hasil karakterisasi FTIR menunjukkan bahwa terdapat serapan gugus fungsi 

C-O, -OH, dan –NH pada film bioplastik. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya yaitu, dilakukan juga 

penentuan lama waktu pengadukan pada pembuatan film bioplastik karena salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi kualitas film bioplastik adalah lama waktu 

pengadukan. 
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Lampiran 1. Skema Penelitian 

 

v 

 
  

Kulit Jagung 

Ekstraksi selulosa 

Dimaserasi 

Filtrat Residu 

Dihidrolisis 

Selulosa 

Film bioplastik 

(selulosa + kitosan + 

sorbitol) 

Uji  film bioplastik 

Uji Kuat Tarik Uji Persen Pemanjangan FTIR 
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Lampiran 2. Skema Prosedur Kerja 

1. Ekstraksi Selulosa dari Kulit Jagung 

 

 

    Dihaluskan 

    Dimasukkan dalam wadah maserasi 

 

  Dilarutkan dengan metanol sampai 7 hari 

 (larutan tidak berwarna) 

     

 Disaring 

 

 

 

        Dicuci dan dikeringkan 

        Ditambahkan NaOH 17,5 % 

        Dipanaskan pada suhu 121
o
C 

selama 1 jam 

        Disaring 

 

 

 

         

 

 

 

 

Kulit Jagung 

Filtrat Residu 1 

Filtrat Residu 2 

Dicuci dan dikeringkan 

Dihidrolisis dengan HCl 5 % selama 3 jam 

Dicuci dengan H2O 

Dikeringkan pada suhu 100
o
C selama 1 

jam 

Selulosa 
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2. Pembuatan Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol 

 

 

       + 2 mL sorbitol sambil diaduk 

       + 30 mL larutan kitosan sambil diaduk 

       Dihomogenkan menggunakan magnetik stirrer  

       selama 15 menit dan dipanaskan pada temperatur  

       70
o
C, 80

o
C, 90

o
C, 100

o
C selama 10 menit  

       Disaring 

 

 

 

3. Uji Kuat Tarik dan persen Pemanjangan 

 

 

       Dibentuk silinder 

       Diatur tegangan power supply alat sebesar 40 volt 

       Dikalibrasi alat hingga jarum penunjuk tepat pada  

       angka nol  

       Diletakkan sampel tepat di tengah (posisi pemberian 

    gaya) 

       Dijalan alat UTM 

 

 

 

Selulosa 

Film bioplastik 

Bioplastik 

Grafik 
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4. Uji Gugus Fungsi dengan alat FTIR 

 

 

       Ditumbuk hingga berukuran kurang lebih 2 µm 

       Dimasukkan ke dalam pellet press hingga merata 

       Dibuka pellet press dan dipindahkan sampel  

       ke dalam holder  

       Diatur alat FTIR dengan kecepatan kertas pada posisi 

       normal 

       Dijalankan alat FTIR 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bioplastik 

Grafik 
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Lampiran 3. Perhitungan  

1. Pembuatan Larutan Asam Asetat (CH3COOH) 0,6 M 

a. Penentuan Konsentrasi Asam Asetat (CH3COOH) 100% 

Diketahui  :  Konsentrasi CH3COOH = 100% 

   Volume    = 1000 mL/L 

   Berat Jenis    = 1,05 g/mL 

   Mr     = 60 g/mol 

Ditanya  :  Molaritas (M)….? 

Penyelesais : 

 M  = 
% x Bj x 1000

Mr
 

100% x 1,05
g

mL
x 1000 mL/L

60 g/mol
 

                        = 17,5 mol/L 

b. Pembuatan Larutan Asam Asetat(CH3COOH) 0,6 M 

Diketahui  :  Konsentrasi CH3COOH  = 17,5 M 

   Volume    = 250 mL 

Ditanya  :  Volume (mL) untuk Membuat CH3COOH0,6 M..? 

Penyelesaian  :  

 V1. M1  =  V2.M2 

 V1. 17,5 M =  250 mL. 0,6 M 

 V1  = 8,57 mL 

Mengencerkan 8,57 mL CH3COOH0,6 M p.a dalam 250 mL aquades.  
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2. Pembuatan Larutan NaOH 17,5% 

Diketahui :  Konsentrasi NaOH  =17,5% 

   Volume   = 1000 mL 

Di tanya : Massa (g)…? 

Penyelesaian  :  

 %  = 
b

v
 

     17,5% = 
b

1000 mL
 

                        b = 1000 . 0,1175 

  b  = 175 g 

Menimbang 175 g NaOH p.a dan dilarutkan dengan aquades 1000 mL. 

3. Pembuatan Larutan HCl 2% 

Diketahui  : Konsentrasi  = 37% 

  :  Volume  = 1000 mL  

Ditanya  :  Volume (mL) untuk membuat HCl 2%...? 

Penyelesaian :  

V1. M1  =  V2.M2 

 V1. 37% =  1000 mL. 2 % 

 V1  = 54 mL 

 Mengencerkan 54 mL HCl p.a dalam 1000 mL aquades. 
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Lampiran 4. Dokumentasi Ektraksi Selulosa Kulit Jagung 

 

 

 

 

 

 

 

Kulit jagung      diblender 
 

 

 

 

 

 

Kulit jagung setelah diayak            Diayak pada Mesh 40 

 

 

 

 

 

 

Dimaserasi     disaring 
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  Didelignifikasi     disaring 

 

 

 

 

 

 

Disaring      dihidrolisis 

 

 

 

 

 

 

 

Serbuk selulosa kulit jagung 
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Lampiran 5. Dokumentasi Pembuatan Bioplastik 

 

 

 

 

 

 

Kitosan ditimbang       dilarutkan dalam CH3COOH 

 

 

 

 

 

 

    Dihomogenkan      ditimbang selulosa 

 

 

 

 

 

 

 

  Dicetak       Dioven 
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Lampiran 6. Hasil Film Bioplastik Selulosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film bioplastik dengan variasi suhu 70℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film Boplastik dengan Variasi suhu 80℃  
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Film Bioplastik dengan suhu 90℃ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film Bioplastik dengan suhu 100℃ 
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Lampiran 7. Hasil Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjagan 

1. Variasi suhu 70℃ 
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2. Variasi suhu 80℃ 
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3. Variasi suhu 90℃ 
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4. Variasi suhu 100 ℃ 
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Lampiran 8. Hasil Analisis FTIR 

1. Selulosa Limbah Kulit Jagung 
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2. Film Bioplastik 
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