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ABSTRAK 

 

Nama  : Firdha Rachmadhani 
Nomor Induk Mahasiswa  : 70100117076 
Judul Penelitian  : Studi Literatur Tanaman Yang Berpotensi 

Sebagai Bahan Baku Pembuatan Cangkang 
Kapsul 
 

 Kapsul adalah sediaan yang mengandung satu macam bahan obat atau 
lebih yang dimasukkan kedalam cangkang kapsul atau wadah kecil. Studi literatur 
ini bertujuan untuk mengetahui tanaman apa saja yang berpotensi sebagai bahan 
baku dalam pembuatan cangkang kapsul, kandungan tanaman dan karakteristik 
cangkang kapsul dari bahan baku tanaman dengan menggunakan metode PICO 
melalui kriteria inklusi dan eksklusi. Kata kunci yang digunakan yaitu cangkang 
kapsul dari bahan baku tanaman dan manufacture of plant capsule shells dengan 
database yang digunakan yaitu Pubmed, ScienceDirect dan Google scholar. Dari 
hasil analisis jurnal terdapat 9 tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku 
pembuatan cangkang kapsul yaitu kulit buah coklat (Theobroma cacao L), jagung 
(Zea mays L.), jagung berlilin (Zea mays ceratina), kentang (Solanum tuberosum), 
lidah buaya (Aloe vera L), singkong (Manihot esculenta), daun cincau hijau 
(Premnaoblongifolia Merr), sagu rumbia (Metroxylon sagu rottb), sorgum 
(Sorghum bicolor (L.) Moench). Kandungan tanaman yang berpotensi dalam 
pembuatan cangkang kapsul yang terdapat pada tanaman adalah polisakarida 
seperti pati, pektin dan karagenan. Karakteristik cangkang kapsul dari bahan baku 
tanaman terdapat kadar air, kadar abu, kuat tarik, panjang kapsul, berat kapsul, 
diameter badan, diameter tutup dan waktu hancur. Allah swt menyampaikan 
dalam al-qur’an tentang berbagai macam tanaman didunia ini yang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia baik sebagai makanan dan obat-obatan. Serta dapat 
juga dijadikan sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul. 
 
 

Kata Kunci : Cangkang Kapsul, Tanaman, Bahan baku. 
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ABSTRACT 
 
Name : Firdha Rachmadhani 
Student ID Number  : 70100117076 
Research Title  : Study of Plant Literature Potentially as Raw 

Materials for Making Capsule Shells 
 

 Capsules are preparations containing one or more kinds of medicinal 
ingredients which are enclosed in a capsule shell or small container. This literature 
study aims to find out what plants have the potential as raw materials for making 
capsule shells, plant content and characteristics of capsule shells from plant raw 
materials using the PICO method through inclusion and exclusion criteria. The 
keywords used are capsule shells from plant raw materials and manufacture of 
plant capsule shells with the databases used are Pubmed, ScienceDirect and 
Google scholar. From the results of the journal analysis, there are 9 plants that 
have the potential as raw materials for making capsule shells, namely cocoa skin 
(Theobroma cacao L), corn (Zea mays L.), waxy corn (Zea mays ceratina), potato 
(Solanum tuberosum), aloe vera (Aloe vera L), cassava (Manihot esculenta), green 
grass jelly (Premnaoblongifolia Merr), sago palm (Metroxylon sago rottb), 
sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench).The content of plants that have the 
potential to make capsule shells found in plants are polysaccharides such as 
starch, pectin and carrageenan. Characteristics of capsule shells from plant raw 
materials include moisture content, ash content, tensile strength, capsule length, 
capsule weight, body diameter, cap diameter and disintegration time. Allah swt 
conveys in the Qur'an about various kinds of plants in this world that can be used 
by humans both as food and medicine. And can also be used as raw material for 
making capsule shells. 
 

Keywords: Capsule Shell, Plants, Raw material. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Cangkang kapsul atau sediaan kapsul adalah jenis sediaan farmasi yang 

sangat banyak digunakan karena dapat menutupi rasa yang tidak menyenangkan 

dari obat (Amin, 2020). Obat yang memiliki rasa yang tidak enak seperti pahit, 

anyir, manis dan bau dapat ditutupi jika dibuat dalam bentuk kapsul (Gadri, 

2012). Cangkang kapsul berfungsi untuk menjaga bahan aktif obat dari pengaruh 

lingkungan sehingga terjaga stabilitasnya. Cangkang kapsul yang biasa digunakan 

pada bidang farmasi terdiri dari dua jenis yaitu cangkang lunak (soft capsule) dan 

cangkang keras (hard capsule). Cangkang kapsul pada umumnya terbuat dari 

gelatin, bisa juga dari bahan bahan lainya seperti pati atau bahan yang sesuai 

(Amin, 2020).  

Bahan yang umumnya digunakan dalam pembuatan kapsul pada industri 

farmasi yaitu gelatin. Kapsul gelatin cangkang keras digunakan sebagai obat 

kapsul komersial. Data dari Gelatin Manufacturers of Europe pada tahun 2005, 

produksi gelatin dunia terbesar berasal dari bahan baku kulit babi yakni 44,5% 

(136.000 ton), kedua dari kulit sapi 27,6% (84.000 ton), ketiga dari tulang 26,6% 

(81.000 ton) dan sisanya berasal dari selainnya 1,3% (4.000 ton). Data 

menunjukkan sebagian besar gelatin berasal dari sapi dan babi, hal tesebut 

membatasi konsumen vegetarian, Muslim, Yahudi, dan Hindu yang tidak dapat 

mengkonsumsinya (Fonkwe et al. 2005).  

Asal bahan baku gelatin tersebut juga memiliki resiko kontaminasi virus 

yang menyebabkan penyakit bovine spongiform encephalopathy (BSE), foot and 

mouth disease (FMD), dan swine influenza (Eveline et al. 2011). Ku et al. (2010) 

menyatakan bahwa kapsul gelatin memiliki beberapa kekurangan antara lain 
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memiliki reaktivitas terhadap komponen pengisi, terdapat interaksi dengan 

polimer anion dan kation. Kekurangan lain dari kapsul gelatin yaitu kelarutan 

gelatin dalam air mengurangi pelepasan obat lambat dari penghancuran cangkang 

kapsul (Suptijah et al., 2012).  

Selain gelatin, bahan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan cangkang kapsul dapat berupa bahan yang berasal dari tanaman yaitu 

polisakarida. Polisakarida meliputi pati, karagenan, alginat, pektin dan gum arab 

dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuat cangkang kapsul (Christi et al., 

2016).  

Pati tersusun atas dua polimer utama yaitu amilosa 10% - 30% dan 

amilopektin 70% - 90%, juga mengandung protein 0,25% dan lemak 0,1% - 0,3% 

(Selpiana et al., 2015). Amilopektin memiliki sifat alir dan daya kompresibilitas 

yang kurang baik, tetapi memiliki sifat granul yang mengembang dan daya 

pengikat yang baik, sehingga amilopektin sangat berpotensi untuk dimanfaatkan 

sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul pengganti gelatin (Oktavia et al., 

2013).  

Adapun hasil penelitian dari (Nurminah., 2019) tentang pembuatan 

cangkang kapsul dengan menggunakan bahan baku tanaman yaitu pisang kepok 

(Musa paradisiaca L) mengandung pati dengan konsetrasi 2% dan 

dikombinasikan dengan karagenan 1% dapat menghasilkan cangkang kapsul 

dengan karakteristik dan mutu yang baik.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan studi literatur untuk 

mengetahui manfaat tanaman yang dapat digunakan dalam pembuatan cangkang 

kapsul sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait tanaman yang 

berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa saja tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan 

cangkang kapsul ? 

2. Apa kandungan tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam 

pembuatan cangkang kapsul ? 

3. Bagaimana karakteristik cangkang kapsul dari bahan baku tanaman ? 

4. Bagaimana pemanfaatan tanaman dalam prespektif islam ?  

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam 

pembuatan cangkang kapsul  

2. Untuk mengetahui kandungan tanaman yang berpotensi sebagai bahan 

baku dalam pembuatan cangkang kapsul 

3. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik cangkang kapsul daribahan 

baku tanaman ? 

4. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan tanaman dalam prespektif 

Islam 
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BAB II 

METODE 
 

2.1 Strategi Pencarian Literatur 

 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif melalui studi literatur. Metode studi literatur merupakan rangkaian 

penelitian dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan 

penyusunan kerangka pemikiran (Madury et al., 2012).  

2.1.1 Framework penelitian  

   Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode PICO (Population 

Intervensions, Comparison dan Outcome). 

Tabel 1. Framework Penelitian 
P I C O 

Population Intervention Comparison Outcome 
Tanaman yang 

berpotensi dalam 
pembuatan 

cangkang kapsul 

Jenis, kandungan 
tanaman, 

karakteristik 
cangkang kapsul 

Cangkang kapsul 
komersial atau 

cangkang kapsul 
yang dibuat dari 

gelatin 

Potensi tanaman 
sebagai bahan 

baku dalam 
pembuatan 

cangkang kapsul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan berdasarkan kerangka berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 
 

Penentuan topik judul penelitian 

Penentuan fokus kajian atau rumusan masalah 

Penentuan kriteria PICO 

Penentuan kata kunci (Keywoards) 
 

Penentuan database 

Penelusuran literatur pada database  

Seleksi artikel 

Pendataan artikel yang 
memenuhi kriteria inklusi n = 

Pendataan artikel yang 
memenuhi kriteria eksklusi n = 

Analisis  

Pembahasan  

Kesimpulan 

Artikel yang di analisis n = 



6 
 

 
 

2.1.2 Kata Kunci 

                Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur yaitu cangkang 

kapsul dari bahan baku tanaman, manufacture of plant capsule shells. 

2.1.3 Database  

                 Database yang digunakan dalam penelusuran pustaka yaitu Google 

scholar, Pubmed (https;//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), Science direct 

(http;//wsciencedirect.com/). 

2.2 Kriteria Inklusi dan eksklusi Jurnal / Artikel 

 Kriteria yang digunakan dalam pencarian dan pengumpulan artikel 

disajikan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 
Kriteria Inklusi Kriteria Eksklusi 

1. Rentang waktu publikasi jurnal 
maksimal 10 tahun terakhir (2011-
2021) 

2. Berbahasa Indonesia dan inggris 
3. Subjek penelitian yaitu tanaman 

yang berpotensi sebagai bahan baku 
pembuatan cangkang kapsul  

4. Tipe jurnal termasuk original 
research article  

5. Kriteria jurnal memiliki 
International Standard Serrial 
Number (ISSN) atau Digital Object 
Identifier (DOI) 

6. Ketersediaan naskah full text dan 
open acces jurnal 
 

1. Jurnal dengan Metode penelitian 
yang tidak jelas  

2. Adanya duplikasi artikel pada 
database pencarian  
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2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas  

2.3.1  Hasil Pencarian dan Seleksi Studi 

Hasil penelusuran literatur disajikan pada tabel dibawah ini yang 

memuat database, kata kunci dan jumlah artikel : 

Tabel 3. Hasil penelusuran literatur 
 
 Data-base 
 

 
Kata kunci 

 
Jumlah Artikel 

Inklusi Ekslusi Akhir 
 

Google 
scholar 

Cangkang kapsul dari bahan 
baku tanaman 

231 225 6 

manufacture of plant capsule 
shells 

1 1 1 

 
Pubmed 

Cangkang kapsul dari bahan 
baku tanaman 

0 0 0 

manufacture of plant capsule 
shells 

19 19 0 

 
Science 
direct 

Cangkang kapsul dari bahan 
baku tanaman 

0 0 0 

manufacture of plant capsule 
shells 

203 203 0 

      Total pustaka yang akan dianalisis dan dibahas 7 
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2.3.2 DaftarArtikel Hasil Pencarian  

  Artikel hasil pencarian yang telah diseleksi dibawah ini yang 

memuat judul, penulis, dan tahun, nomor DOI/ISSN dan kriteria jurnal : 

Tabel 4. Daftar Artikel Hasil Seleksi 
 

No 
 

Judul 
 

Penulis 
dan Tahun 

 
NOMOR 
ISSN/DOI 

 
Kriteria 
jurnal 

 
1.  Optimasi Formula Film 

Berbasis Amilopektin Pati 
Singkong dan Karagenan 
sebagai Bahan Baku 
Cangkang Kapsul 

 
Christi et 
al., 2016 

 
 

 
ISSN: 2355-7877 
 

 
- 

2.  Aplikasi edible film dari 
rumput laut eucheumma 
cottoni dan pati sorgum 
dengan plasticizer gliserol 
dan filler caco3 sebagai 
bahan pembuat cangkang 
kapsul 

 
Rakhman, 

2017 
 

 
DOI: 

10.35450/jip 
 

 
S4 

 

3. Karakterisasi dan 
Pembuatan Cangkang 
Kapsul Keras dari Tepung 
Pektin Lidah Buaya [Aloe 
vera (L)Burm.f] Sebagai 
Alternatif Bahan 
Pembuatan Cangkang 
Kapsul Keras 

 
Hidayana, 

2017 

 
ISSN : 2460-6472 

 
- 

4. Karakterisasi dan 
formulasi cangkang 
kapsul dari tepung pektin 
kulit buah cokelat 
(theobroma cacao L) 

 
Suparman, 

2019 
 

 
https://doi.org/10.
29313/jiff.v2i2.46

46 

 
S4 

 5. Pengujian sifat fisik dan 
cemaran mikroba pada 
cangkang kapsul pati sagu 
rumbia (Metroxylon sagu 
Rottb) dan karagenan 

Ihsan, 
2019 

 

 
http://dx.doi.org/1
0.24111/jrihh.v11

i1.4802 

S2 

https://doi.org/10.29313/jiff.v2i2.4646
https://doi.org/10.29313/jiff.v2i2.4646
https://doi.org/10.29313/jiff.v2i2.4646
http://dx.doi.org/10.24111/jrihh.v11i1.4802
http://dx.doi.org/10.24111/jrihh.v11i1.4802
http://dx.doi.org/10.24111/jrihh.v11i1.4802
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 6. Physical and mechanical 
properties of plant-
derived soft-shell capsules 
formulated with 
hydroxypropyl starches 
from different botanical 
sources 

 
Ock et al, 

2020 
 

 
https://doi.org/10.
1016/j.polymertes
ting.2020.106871 

 

 
Q1 

 

7. Karakterisasi dan 
Pembuatan Cangkang 
Kapsul Keras dari Ekstrak 
Daun Cincau Hijau 
(Premna oblongifolia 
Merr) 

 
Amin. 
2020 

 
ISSN: 2548-947x 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106871
https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106871
https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106871
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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS 
 

3.1 Hasil  

 Hasil penelusuran jurnal dari data base Google scholar, Pubmed dan 

Sciencedirect diperoleh sebanyak 7 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan 

dapat dianalisis.  

3.2 Analisis 

 Hasil analisis artikel disajikan pada table berikut : 

    Tabel 5. Hasil analisis artikel 
 

No 
Judul  

Penulis  
dan tahun 

 
Population 

 
Intervention 

 
Comparison 

 
Outcome 

1. Optimasi 
Formula Film 
Berbasis 
Amilopektin 
Pati Singkong 
dan Karagenan 
sebagai Bahan 
Baku 
Cangkang 
Kapsul 
 
(Christi et al., 
2016) 
 

Singkong  Jenis tanaman 
: singkong  
 
Kandungan 
tanaman yang 
berpotensi 
sebagai bahan 
baku dalam 
pembuatan 
cangkang 
kapsul:  
Amilopektin 
 
Karakteristik 
cangkang 
kapsul : 
Formula 6 
Amilopektin: 
Karagenan: 
Gliserin. 
1.01 % :1.01%: 
2.17% .  
Kadar air 
21.45% 
kadar abu 
7.58% 

cangkang 
kapsul 
komersial: 
 Kadar air  

13-16%  
 Kadar abu  

< 5% 

Singkong 
berpotensi 
sebagai 
bahan baku 
pembuatan 
cangkang 
kapsul, yang 
memiliki 
kandungan 
amilopektin.  
Konsetrasi  
amilopektin 
dan 
karagenan 
pada 
formula 6 
yaitu 1.01 % 
dan 1.01 %. 
pada 
formula 28 
yaitu 3 % 
dan 2 %.  
sehingga 
menyebabka
n kapsul 
yang 
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Formula 28 
Amilopektin: 
Karagenan: 
Gliserin. 
3% :2% : 
2.90%  
 
Kadar air 
17.67% 
Kadar abu 
7.78% 

terbentuk 
pada 
formula 28 
lebih kokoh 
dan keras. 
Dengan 
Kadar air 
17.67%, 
kadar abu 
7.78% 
belum 
memenuhi 
standar 
cangkang 
kapsul 
komersial.   

2.  Aplikasi 
edible film 
dari rumput 
laut 
eucheumma 
cottoni dan 
pati sorgum 
dengan 
plasticizer 
gliserol dan 
filler caco3 
sebagai bahan 
pembuat 
cangkang 
kapsul 
 
(Rakhman, 
2017) 

Sorgum  Jenis tanaman 
: Sorgum 
 
Kandungan 
tanaman yang 
berpotensi 
sebagai bahan 
baku dalam 
pembuatan 
cangkang 
kapsul:  
pati  
 
Karakteristik 
cangkang 
kapsul : yang 
didapatkan 
hasil 
spesifikasi 
edible film 
yaitu  
kuat tarik 
11,12 Mpa, 
perpanjangan 
3,14% 
modulus young 
353,11 Mpa  
kadar air 
11,39% 
kadar abu 

Persyaratan 
yang 
memenuhi 
standar edible 
film : 
 Kuat tarik 

10-45 Mpa 
 Perpanjanga

n 40-50% 
 Modulus 

young 100-
400 Mpa 

 Kadar air 
12,5% 

 Kadar abu < 
5%.  

Biji sorgum 
berpotensi 
sebagai 
bahan baku 
pembuatan 
cangkang 
kapsul,  
yang 
mengandun
g pati. Pada 
formulasi 
pati sorgum 
dan selulosa 
dari rumput 
laut 
Didapatkan 
hasil yang 
terbaik 
menunjukka
n pada 
formulasi 
6:4 dengan 
CaCO3 
0,4% dan 
gliserol 10% 
dimana 
ditinjau 
berdasarkan 
uji mekanik 
terbaik yaitu 
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5,66% 
 
 

kuat tarik 
sebesar 
11,12 Mpa, 
modulus 
young 
353,11 Mpa, 
dan 
perpanjanga
n 3,14% 
dengan 
perpanjanga
n yang 
kurang baik 
maka 
penambahan 
gliserol 
akan 
memperbaik
inya. 
Sedangkan 
untuk kadar 
air sebesar 
11,39 % dan 
kadar abu 
sebesar 5,66 
kuat tarik 
dan 
modulus 
young 
memenuhi 
standar 
edibe film. 
Sedangkan 
panjang, 
kadar air 
dan kadar 
abu tidak  
memenuhi 

3.  Karakteristik 
dan 
pembuatan 
cangkang 
kapsul dari 
tepung pektin 
lidah buaya 
[Aloe vera (L) 

Lidah 
buaya 

Jenis tanaman 
: Daun lidah 
buaya 
 
Kandungan 
tanaman yang 
berpotensi 
sebagai bahan 

 spesifikasi 
cangkang 
kapsul 
kapsul 
standar PT 
Kapsulindo 
Nusantara: 
 Berat 

Lidah buaya 
berpotensi 
sebagai 
bahan baku 
pembuatan 
cangkang 
kapsul, 
yang 
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Burm. f] 
sebagai 
alternatif 
bahan 
pembuatan 
cangkang 
kapsul keras  
 
(Hidayana et 
al., 2017) 

baku dalam 
pembuatan 
cangkang 
kapsul:  
Pektin 
3,5526% 
 
Karakteristik 
cangkang 
kapsul : 
berat cangkang 
kapsul 188,8 
mg, panjang 
kapsul total 
2277 mm, 
diameter badan 
0,278 mm, 
diameter tutup 
0,819 mm 
dengan waktu 
hancur yang 
diperoleh 15 
menit  

kapsul 
106,46731 
mg 

 Panjang 
kapsul  
70,718534
42 mm 

 Diameter 
badan 
0,0147573 
mm 

 Diameter 
tutup 
0,02132 
mm.  

 Dan waktu 
hancur tidak 
lebih dari 15 
menit 
menurut 
farmakope 
edisi IV  

mengandun
g pektin 
sebesar 
3,5526%  
dengan 
konsentrasi 
pektin 1 %, 
CMC 8,5%, 
CaCl2 
0,03% dan 
aquadest 
90,47%. 
Dengan  
Hasil 
pengujian 
spesifikasi 
cangkang 
kapsul tidak 
sesuai 
dengan 
syarat yang 
ditentukan. 
Sedangkan 
waktu 
hancur yang 
didapatkan 
memenuhi 
standar yang 
ditetapkan 
farmakope 
edisi IV. 

4.  Karakterisasi 
dan formulasi 
cangkang 
kapsul dari 
tepung pektin 
kulit buah 
cokelat 
(Theobroma 
cacao L) 
 
(Suparman, 
2019) 
 

 Buah 
coklat 

Jenis tanaman 
: Kulit buah 
coklat  
 
Kandungan 
tanaman yang 
berpotensi 
sebagai bahan 
baku dalam 
pembuatan 
cangkang 
kapsul:  
pektin  
 
Karakteristik 

 Spesifikasi 
cangkang 
kapsul 
standar PT 
Kapsulindo 
Nusantara 
 Berat 

kapsul 
min 87, 
max 105 

 Panjang 
kapsul 
total 
21,00-
22,00 mm 

Kulit buah 
coklat  
berpotensi 
sebagai 
bahan baku 
dalam 
pembuatan 
cangkang 
kapsul, yang 
mengandun
g pektin. 
Dengan 
variasi 
konsentrasi 
formulasi 1 
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cangkang 
kapsul : 
berat kapsul 
96,30 mg, 
panjang kapsul 
total 22,05 
mm, diameter 
badan 7,24 
mm, diameter 
tutup 7,65 mm 
dengan waktu 
hancur yang 
diperoleh 21 
menit 30 detik.  

 Diameter 
badan 
7,290 ± 
0,203 mm 

 Diameter 
tutup 
7,569 ± 
0,305 
mm. 

 Dan waktu 
hancur 
yang 
ditetapkan 
oleh 
farmakope 
edisi V 
yaitu 
kurang dari 
30 menit.  

pektin 
0,84%, 
karagenan 
0,73%, 
aquadest 
98,43%. 
Pada 
formulasi 2 
pektin 
0,84%, 
karagenan 
1,68%, 
aquadest 
97,48%. 
Pada 
formulasi 3 
pektin 
0,78%, 
karagenan 
5,00%, 
aquadest 
94,22%. 
Pada 
formulasi1 
dan 
formulasi 2 
menghasilka
n cangkang 
kapsul yang 
sangat tipis 
dan lunak. 
Sedangkan 
pada 
formula 
formulasi 3 
cangkang 
kapsul yang 
terbentuk 
sedikit lebih 
tebal. 
Sehingga F3 
dipilih 
sebagai 
formula 
terbaik. 
Spesifikasi  
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cangkang 
kapsul dan 
waktu 
hancur 
memenuhi 
standar yang 
ditentukan. 

5.  Pengujian sifat 
fisik dan 
cemaran 
mikroba pada 
cangkang 
kapsul pati 
sagu rumbia 
(Metroxylon 
sagu Rottb) 
dan karagenan 
 
(Ihsan et al., 
2019) 

Sagu 
rumbia 

Jenis tanaman 
: batang pohon 
rumbia 
 
Kandungan 
tanaman yang 
berpotensi 
sebagai bahan 
baku dalam 
pembuatan 
cangkang 
kapsul:  
Pati  
 
Karakteristik 
cangkang 
kapsul : 
uji kekerasan 
4,7 kg, 
kelarutan 
dalam air 
2:13:06  menit, 
kelarutan 
suasana asam 
1:57:83 menit,  
kelarutan 
suasana usus 
7:22:45 menit, 
uji ALT 
1,5x102 cfu/g, 
E.coli 
<1,0x100 cfu/g, 
salmonella 
<1,0x100 cfu/g.   

Kapsul 
komersial : 
 Kekerasan 

6,5 kg 
 Kelarutan 

dalam air 
0:51:32  
menit 

 Kelarutan 
suasana 
asam 
0:52:26 
menit 

 Kelarutan 
suasana usus 
3:28:21 
menit 

 Uji ALT 
1sprider 

 E.coli 
<1,0x100 
cfu/g 

 Salmonella 
<1,0x100 
cfu/g.  

   

Sagu rumbia 
berpotensi 
sebagai 
bahan baku 
pembuatan 
cangkang 
kapsul, yang 
mengandun
g pati. 
Dengan 
formulasi 
pati sagu 
8%; 
karagenan 
2%; gliserol 
2% dalam 
100 ml 
campuran, 
memberikan 
hasil yaitu 
cangkang 
kapsul yang 
tidak rapuh 
dan proses 
pelepasan 
cangkang 
setelah 
dikeringkan 
tidak 
lengket. 
Spesifikasi 
cangkang 
kapsul 
memenuhi 
standar yang 
telah 
ditetapkan. 
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6.  Physical and 
mechanical 
properties of 
plant-derived 
soft-shell 
capsules 
formulated 
with 
hydroxypropyl 
starches from 
different 
botanical 
sources 
 
(Ock et al., 
2020) 

Jagung, 
jagung 
berlilin, 
kentang 
dan 
singkong 

Jenis tanaman 
: jagung, 
jagung berlilin, 
kentang dan 
singkong 
 
Kandungan 
tanaman yang 
berpotensi 
sebagai bahan 
baku dalam 
pembuatan 
cangkang 
kapsul:  
pati 
hidroksipropil 
jagung dan 
jagung berlilin 
4%, pati 
hidroksipropil 
kentang 4%, 
pati 
hidroksipropil 
singkong 4%. 
 
Karakteristik 
cangkang 
kapsul : 
Panjang 
cangkang 
kapsul: 
 jagung 16,24 
mm, jagung 
berlilin 16,66 
mm, kentang 
16,23 mm, 
singkong 16,47 
mm.  
 
Lebar : 
jagung 8,39 
mm, jagung 
berlilin 8,39 
mm, kentang 
8,45 mm, 
singkong 8,41 

Farmakope 
korea : 
Waktu hancur  
1200 detik di 
bawah kondisi 
pengujian. 

Jagung, 
jagung 
berlilin, 
kentang dan 
singkong 
berpotensi 
dalam 
pembuatan 
cangkang 
kapsul, yang 
memiliki 
kandungan 
pati 
hidroksiprop
il 4%. 
Dimana pati 
dari umbi-
umbian, 
termasuk 
kentang dan 
singkong 
menunjukka
n kekuatan 
tarik yang 
lebih tinggi, 
yang 
menghasilka
n kekerasan 
yang lebih 
tinggi dari 
kapsul 
cangkang 
lunak 
dibandingka
n dengan 
dari jagung 
dan pati 
jagung 
berlilin. 
Kapsul 
cangkang 
lunak yang 
dibuat dari 
pati jagung 
dan kentang 
mengalami 
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mm. 
 
Kadar air: 
 jagung 0,02%, 
jagung berlilin 
0,32%, 
kentang 
0,61%, 
singkong 
0,60%. 
 
Kekerasan: 
jagung 1,30 N, 
jagung berlilin 
1,57 N, 
kentang 3,31 
N, singkong 
2,60 N.   
 
Dengan waktu 
hancur: 
jagung 789 
detik, jagung 
berlilin 855 
detik, kentang 
740 detik dan 
singkong 840 
detik.  

disintegrasi 
yang lebih 
cepat karena 
kandungan 
amilosa 
yang lebih 
tinggi 
dibandingka
n dengan 
kapsul dari 
jagung dan 
pati 
singkong. 
tetapi semua 
kapsul 
hancur 
dalam 
waktu 1200 
detik selama 
pengujian 

7. Karakterisasi 
dan 
pembuatan 
cangkang 
kapsul keras 
dari ekstrak 
daun cincau 
hijau (Premna 
oblongifolia 
Merr) 
 
(Amin, 2020) 

Cincau 
hijau 

Jenis tanaman 
: Daun cincau 
hijau 
 
Kandungan 
tanaman yang 
berpotensi 
sebagai bahan 
baku dalam 
pembuatan 
cangkang 
kapsul:  
Pektin 14 gram 
  
Karakteristik 
cangkang 
kapsul :  
 

Kapsul 
gelatin: 
 Bobot 146,4 

mg  
 Waktu 

hancur 2 
menit 44 
detik 

 Uji swelling 
43,9 %.  

Daun cincau 
hijau 
berpotensi 
sebagai 
bahan baku 
pembuatan 
cangkang 
kapsul, yang 
mengandun
g pektin 14 
gram. 
Formulasi 
cangkang 
kapsul keras 
dibuat 
menggunaka
n bahan 
pektin daun 



18 
 

 
 

Cangkang 
kapsul A: 
Bobot 
cangkang 
kapsul 552,5 
mg dengan 
waktu hancur 
19 menit 55 
detik dan pada  
uji swelling 
316,0%.  
 
Cangkang 
kapsul B: 
Bobot 
cangkang 
kapsul 444,3 
mg dengan 
waktu hancur 
18 menit 50 
detik dan pada  
uji swelling 
172,8 %. 
 
Cangkang 
kapsul C: 
Bobot 
cangkang 
kapsul 355,1 
mg dengan 
waktu hancur 
17 menit 01 
detik dan pada  
uji swelling 
138,8 %. 

cincau hijau, 
NaCMC, 
sorbitol dan 
air dengan 
% 
perbandinga
n 4:2:1:93 
dengan 
variasi 
bobot 
cangkang 
kapsul A, B, 
C sebesar 
500 mg, 400 
mg, 300 mg. 
pada 
cangkang 
kapsul C 
memiliki 
waktu 
hancur dan 
derajat 
swelling 
paling 
terkecil 
diantara 
kapsul A, B 
yaitu 17 
menit 01 
detik 
dengan 
swelling 
sebesar 
138,8%. 
Spesifikais 
cangkang 
kapsul tidak 
memenuhi 
dengan 
kapsul 
gelatin. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 
 

4.1 Cangkang kapsul 

 4.1.1 Pengertian kapsul  

 Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang 

keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin; tetapi 

dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai (Dirjen Pom, 2014). 

Menurut USP 35 NF 30, 2012, “capsule are solid dosage forms in which the API 

and axcipients are enclosed within a soluble container or shell” ( kapsul adalah  

sediaan bentuk padat di mana bahan aktif dan bahan-bahan tambahan dimasukkan 

ke dalam sebuah wadah yang larut atau cangkang) (Hadisoewignyo, 2016). 
 
 4.1.2 Jenis-jenis kapsul 

 Sediaan kapsul terdiri dari dua jenis yaitu kapsul cangkang keras 

(capsulae durae, hard capsul) dan kapsul cangkang lunak (capsulae molles, soft 

capsul) sebagai berikut: 

a. Kapsul cangkang keras  

  Kapsul cangkang keras terdiri dari bagian wadah dan tutup yang 

dibuat dari metilselulosa, gelatin, pati, atau bahan lain yang sesuai. Biasanya 

cangkang kapsul diisi dengan bahan padat atau serbuk, butiran atau granul. 

Campuran serbuk yang cenderung meleleh dapat diisikan ke dalam kapsul 

cangkang keras jika menggunakan absorben, seperti MGCO, atau silikon 

dioksida. Kapsul cangkang keras ini hanya memiliki satu bentuk dengan 

pemakaian per oral (Syamsuni, 2006). 
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Gambar 2. Cangkang kapsul keras (Hadisoewignyo, 2016). 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

(a)                                       (b) 

 

 

 

 

 (c)                                  (d) 

Gambar 3. Isi kapsul keras (a) bubuk, (b) butiran, (c) pelet, 

(d) tablet (Begum, 2018) 

 Spesifikasi dimensi ukuran cangkang kapsul keras terdapat pada tabel 6 

berikut: (Kapsulindo., 2007). 

Tabel 6. Spesifikasi berat kapsul cangkang keras (Kapsulindo, 2007). 
Ukuran kapsul Berat (mg) 

Minimal Rata-rata Maksimum 
00 110 120 130 
0 87 96 105 
1 67 74 81 
2 55 61 67 
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3 46 50 54 

 Keuntungan dari kapsul keras sebagai berikut : (Hadisoewignyo, 2016). 

1) Mempunyai bioavailabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan tablet 

2) Memungkinkan untuk pelepasan yang sangat  cepat 

3) Mudah diformulasikan  

4) Multiple filling sehingga memungkinkan untuk mencegah terjadinya 

inkompatibilitas dan dapat memudahkan untuk control pelepasan  

5) cangkang kapsul keras merupakan barrier yang baik terhadap oksigen di 

atmosfer. 

   Kerugian dari kapsul keras antara lain sebagai berikut : (Hadisoewignyo, 

2016).  

1) Harga yang relatif mahal 

2) Serbuk yang terlalu banyak (very bulky material) dapat menimbulkan masalah 

3) Perlu perhatian terhadap kelembapan dari cangkang (kelembapan yang baik 

untuk cangkang adalah 13-15%), jika terlalu kering, cangkang akan rapuh dan 

jika terlalu basah maka cangkang akan melunak dan lengket satu sama lain 

4) Dapat menyebabkan kesukaran pada waktu menelan, pada beberapa pasien.   

 Kapsul cangkang keras terbuat dari pati terdiri atas bagian tutup dan 

induk. Karena kedua bagian tersebut tidak melekat dengan baik, maka bagian-

bagian tersebut dilekatkan menjadi satu pada saat pengisian, untuk menghindari 

pemisahan. Kapsul pati dilekatkan dengan mengoleskan campuran air alkohol 

pada rongga cangkang tutup, segera sebelum dilekatkan kecangkang induk (Dirjen 

Pom, 2014). 

 Pelekatan dengan cairan pada kapsul pati cangkang keras meningkatkan 

keamanan karena kapsul sukar dibuka tanpa kerusakan nyata dan meningkatkan 

stabilitas isi kapsul dengan membatasi masuknya oksigen. Kapsul bercangkang 

keras yang diisi di pabrik sering mempunyai warna dan bentuk berbeda atau diberi 
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tanda untuk mengetahui identitas pabrik. Pada kapsul seperti ini dapat 

dicantumkan jumlah zat aktif, kode produk dan lain-lain yang dicetak secara 

aksial atau radial. Tinta cetak kualitas farmasi memenuhi ketentuan yang berlaku 

mengenai pigmen dan zat warna yang diizinkan (Dirjen Pom, 2014). 

 Penutupan cangkang kapsul gelatin keras dapat dilakukan dengan cara 

memberikan lekukan khas pada bagian tutup dan induk serta melakukan 

pemanasan langsung atau menggunakan energi ultrasonik; sedangkan penutupan 

cangkang kapsul pati keras dilakukan dengan cara pelekatan, yaitu dengan 

mengoleskan cairan campuran air alkohol kemudian dikeringkan (Syamsuni, 

2006). 

 Langkah-langkah dalam pengisian kapsul keras meliputi tahap yaitu 

penentuan formula dan ukuran kapsul yang akan digunakan, kemudian dilakukan 

pengisian cangkang kapsul, penutupan kapsul, pembersihan dan pengkilapan 

kapsul (Hadisoewignyo, 2016). 

 Proses farmasetika yang terdapat dalam pembuatan kapsul adalah 

blending untuk mencapai homogenitas campuran, comminution pengecilan ukuran 

partikel dengan rentang ukurannya 50-100 µm dan micronization pengecilan 

ukuran partikel sampai diperoleh partikel dengan rentang ukuran 10-20 µm 

(Hadisoewignyo, 2016). 

 Ada beberapa metode pengisian kapsul yaitu: 

1) Punch method 

2) Pouring method, metode ini sesuai untuk granular material 

3) Hand operated capsule filling machine (Gambar 3) 

4) Mesin pengisi kapsul di industri (Gambar 4), tahap-tahap pengisian 

kapsul yang dilakukan yaitu memisahkan tutup dari induk kapsul, pengisian dari 

induk kapsul, menghilangkan serbuk yang berlebihan, penempatan tutup dari 
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kapsul, penutup kapsul dan pembersihan bagian luar dari kapsul. Kapasitas 

alatnya 165.000 kapsul/jam (Hadisoewignyo, 2016). 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alat pengisi kapsul (Hadisoewignyo, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Mesin pengisi kapsul di industri farmasi (Hadisoewignyo, 2016). 

b. Kapsul cangkang lunak  

 Jenis kapsul ini merupakan satu kesatuan yang berbentuk bulat atau 

silindris (pearl) atau bulat telur (globula) yang dibuat dari gelatin atau  bahan lain 

yang sesuai. Kapsul cangkang lunak ini lebih tebal daripada cangkang keras dan 

dapat diplastisasi dengan penambahan senyawa poliol, seperti sorbitol atau 

gliserin. Kapsul ini biasanya mengandung air 6-13%, disi dengan bahan cairan 
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bukan air seperti polietilenglikol (PEG) berbobot molekul rendah, atau dapat juga 

diisi dengan bahan padat, serbuk, atau zat padat kering (Syamsuni, 2006).  

 Kapsul cangkang lunak memiliki bermacan-macam bentuk dan biasanya 

dapat dipakai untuk rute oral, vaginal, rektal, atau topikal. Bila ditinjau dari segi 

formulasi, teknologi, dan biofarmasi, kapsul berisi cairan dari jenis kapsul apa pun 

lebih seragam daripada kapsul berisi serbuk kering dari jenis cangkang yang 

sama. Selain itu, terdapat sediaan tablet berbentuk kapsul yang disebut kapsitab 

atau kaplet (Syamsuni, 2006). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Cangkang kapsul  lunak (Ock et al, 2020) 
 
 Spesifikasi yang tepat untuk kapsul cangkang lunak antara lain: (Ansel, 
1989).  

1) Kekuatan gel 150-200 Bloom 

2) Viskositas (60 °C/6-2/3% b/b dalam air) 2,8-4,5 MPa s  

3) Ukuran partikel yang baik untuk memungkinkan disolusi yang cepat  

4) Kapsul cangkang lunak digunakan untuk mengisi macam-macam jenis bahan 

baik itu kering maupun cair. Beberapa cairan yang dapat dimasukkan dalam 

kapsul cangkang lunak termasuk:  

a) Tidak tersatukan dengan air, cairan yang mudah menguap dan tidak 

menguap, seperti minyak nabati, hidrokarbon aromatik dan hidrokarbon 

alifatik.  

b) Tersatukan dengan air, cairan yang dapat menguap seperti polietilen glikol 
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dan surfaktan nonionic.  

c) Tersatukan dengan air dan kelompok komponen yang tidak menguap 

seperti propilen glikol dan isopropil alkohol. 

  Keuntungan dari kapsul lunak sebagai berikut: (Hadisoewinyo, 2016). 

1) Sesuai untuk obat dalam bentuk cair, obat mudah menguap dan obat dalam 

bentuk larutan atau suspensi, dengan pelepasan yang cepat dan dapat 

memperbaiki biovailabilitasnya. 

2) Dapat ditutup kedap udara, sehingga sesuai untuk obat yang mudah teroksidasi  

3) Mengurangi debu dalam pembuatannya 

4) Memungkinkan untuk dapat mengurangi iritasi dari lambung (dibandingkan 

dengan tablet dan kapsul keras) 

5) Tersedia dalam bentuk dan ukuran (tube form dan bead form) 

6)  Penampilannya lebih elegan 

7) Dan mudah untuk ditelan. 

Kerugian dari kapsul lunak sebagai berikut: (Hadisoewinyo, 2016). 

1) Lebih mahal dari dibandingkan tablet dan kapsul keras, karena memerlukan 

mesin pengisian khusus dan keahlian khusus  

2) Serta meningkatkan kemungkinan interaksi antara isi dan cangkang.  

 Bahan penyusun dari cangkang lunak terdiri dari beberapa bahan dasar dan 

bahan tambahan. Bahan dasarr yang digunakan yaitu polimer (PVA, potato pati, 

gelatin dan lain sebagainya), bahan pelunak atau plasticizer (golongan poliol) dan 

air (6-13%). Sedangkan untuk bahan tambahan yang digunakan yaitu antara lain 

bahan pewarna, bahan pengawet, bahan pembura, flavooringa agent dan penyalut 

enteric jika ingin dibuat sediaan kapsul salut enteric (Hadisoewinyo, 2016). 

 Dalam pemakaian kapsul lunak ditujukan untuk obat, kosmetik, bahan 

makanan serta sabun. Isi dari kapsul adalah cairan, yang meskipun 
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memungkinkan untuk material kering. Material yang diisikan dapat berupa cairan 

tunggal, kombinasi 2 cairan yang tidak campur, larutan obat, suspense obat, 

dengan pembawa yang digunakan yaitu seperti water immiscible (mudah menguap 

atau tidak), misalnya minyak sayur, minyak mineral atau water miscible, non 

volatile, contohnya PEG 400 dan PEG 600. Persyaratan dari cairan yang diiisikan 

adalah kandungan air yang tidak lebih dari 5%, pH antara 2,5-7,5 dan senyawa 

aldehid tidak digunakan karena dapat menyebabkan crosslinking (Hadisoewinyo, 

2016). 

  4.1.3 Keuntungan dan kerugian bentuk sediaan kapsul  

       Keuntungan pemberian bentuk sedian kapsul antara lain :  

a. Bentuk menarik dan praktis 

b. Cangkang kapsul tidak berasa sehingga dapat menutupi rasa obat yang berbau 

dan tidak enak 

c. Ditelan dengan mudah dan cepat hancur atau larut dalam perut sehingga obat 

cepat diabsorpsi  

d. Dokter dapat mengombinasikan beberapa jenis obat serta dosis yang berbeda 

sesuai dengan kebutuhan pasien 

e. Kapsul bisa diisi dengan cepat karena tidak memerlukan bahan zat tambahan 

atau penolong seperti pada pembuatan pil ataupun tablet (Syamsuni, 2006). 

       Kerugian pemberian bentuk sedian kapsul antara lain : 

a. Tidak bisa digunakan untuk zat-zat yang mudah menguap karena pori-pori 

kapsul tidak dapat menahan penguapan 

b. Tidak bia digunakan untuk zat-zat yang higroskopis (menyerap lembap) 

c. Tidak bisa digunakan untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul  

d. Tidak bisa digunakan untuk balita  

e. Tidak bisa digunakan untuk dibagi-bagi (Syamsuni, 2006). 
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  4.1.4 Cara penyimpanan kapsul  

      Cangkang kapsul kelihatannya keras akan tetapi sebenarnya masih 

mengandung air dengan kadar 10-15% (FI edisi IV). Jika disimpan di tempat yang 

lambap, maka kapsul akan menjadi lunak dan melengket satu sama lainnya serta 

sukar dibuka karena kapsul dapat menyerap air dari udara yang lembap. 

Sebaliknya, jika disimpan ditempat yang terlalu kering, kapsul akan kehilangan 

airnya sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah (Syamsuni, 2006).  

      Oleh karena itu, penyimpanan kapsul sebaiknya dalam tempat atau 

ruangan yang tidak terlalu lembap atau dingin dan kering. Dan terbuat dari botol-

gelas, tertutup rapat, dan diberi bahan pengering (silica gel). Terbuat dari wadah 

botol-plastik, tertutup rapat yang juga dapat diberi bahan pengering. Terbuat dari 

aluminium-foil dalam blister atau strip (Syamsuni, 2006). 

  4.1.5 Volume dan ukuran kapsul  

     Ukuran cangkang kapsul untuk manusia yaitu 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, dan 

5. Ukuran 000 adalah ukuran terbesar dan ukuran 5 adalah ukuran terkecil. Total 

obat pada masing-masing kapsul tidak dapat dijadikan sebagai faktor penentu 

dalam menentukan ukuran kapsul karena biasanya obat tersebut memiliki dosis 

yang kecil. Dengan  mempertimbangkan kenyamanan pasien dapat digunakan 

kapsul dengan ukuran 0 hingga 3 dikarenakan ukuran yang cukup lebih kecil 

sehingga dapat dengan mudah ditelan oleh pasien dan tidak terlalu kecil sehingga 

tidak sulit untuk digunakan. Berikut adalah tabel volume dan ukuran kapsul yang 

digunakan untuk menentukan ukuran kapsul (Ansel, C, 2006: 77).   

Bentuk standar kapsul adalah tradisional, simetris, bentuk peluru (Gousia 

Begum et al., 2018) 
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  Gambar 7. Ukuran kapsul keras ( Begum, 2018).   

Tabel 7. Volume dan ukuran kapsul (Ansel. C., 2006)  
Ukuran kapul  Perkiraan volume1 Perkiraan jumlah serbuk2 

000 1,4 mL 0,43-1,8 g 
00 0,95 mL 0,39-1,3 g 
0 0,68 mL 325-900 mg 
1 0,5 mL  227-650 mg 
2 0,37 mL  200-520 mg  
3 0,3 mL 120-390 mg 
4 0,21 mL 100-260 mg 
5 0,13 mL 65-130 mg 

 4.1.5 Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan kapsul 

  Persoalan yang sering dihadapi dalam pembuatan sediaan kapsul  

yaitu bahan yang dapat merusak cangkang kapsul, diantaranya, (Syamsuni, 2006) 

a. Serbuk yang mempunyai bobot jenis yang ringan (voluminous) atau berbentuk 

kristal yang harus digerus terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kapsul. 

contohnya garam kina, Na-salisilat, dan amidozon. 

b.  Serbuk yang mudah mencair seperti KI, Nal, NANO2, akan dapat merusak 

dinding kapsul sehingga mudah rapuh karena bahan obat tersebut bersifat 

higroskopis, yaitu menyerap air dari cangkang kapsul. Untuk itu dapat diatasi 

dengan menambahkan bahan yang inert misalnya laktosa, amilum. 

c. Campuran bahan yang mempunyai titik lebur yang lebih rendah dari titik lebur 

masing-masing bahan obat (titik eutektikum) misalnya campuran asetosal dengan 

antipirin/heksamin campuran kamfer dengan salol/mentol/timol sehingga kapsul 

akan menjadi lembek serta dapat lengket satu sama lain. Hal ini dapat diatasi 

dengan menambahkan bahan yang inert, atau masing-masing bahan dimasukkan 
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dalam kapsul kecil, kemudian keduanya dimasukkan ke dalam kapsul yang lebih 

besar. 

d. Bahan cairan kental dalam jumlah sedikit dapat dikeringkan dengan menambah 

bahan inert, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Tetapi, jika bahan tersebut 

jumlahnya besar atau banyak maka yang harus dibuat menjadi massa pil lebih 

dahulu, baru kemudian dimasukkan kedalam kapsul. 

e. Minyak lemak, dapat langsung dimasukkan ke dalam kapsul kemudian ditutup. 

Tetapi, minyak yang  mudah menguap seperti minyak atsiri, air, kreosot, dan 

alcohol akan merusak dinding kapsul.  Hal inidapat diatasi dengan mengencerkan 

terlebih dahulu dengan minyak lemak sampai kadarnya di bawah 40% sebelum 

dimasukkan ke dalam kapsul.  

  4.1.6 Persyaratan kapsul menurut FI III 

  Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi menurut FI III antara 

lain sebagai berikut, (Syamsuni, 2006). 

a. Keseragaman bobot / karagaman bobot  

Kelompok kapsul yang berisi bahan padat 

1) Ditimbang 20 kapsul sekaligus, lalu ditimbang kembali satu 

persatu, dicatat bobotnya. 

2) Semua isi kapsul dikeluarkan, kemudian ditimbang seluruh bagian 

cangkang kapsul.  

Tabel 8. Keseragaman bobot (Syamsuni, 2006). 
Bobot rata-rata tiap kapsul Perbedaan bobot isi kapsul (%) 

A B 
<120 mg 10 20 
>120 mg 7,5 15 

3) Dihitung bobot isi setiap kapsul dan dihitung bobot rata-rata isi tiap 

kapsul.  
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4) Dapat memenuhi syarat farmakope Indonesia, jika perbedaan 

dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap isi 

kapsul tidak boleh lebih dari yang telah ditetapkan dalam kolom 

“A” dan untuk setiap 2 kapsul terhadap bobot rata-rata yang 

ditetapkan dalam kolom “B”. 

Kelompok kapsul yang berisi bahan cair atau setengah padat/pasta/salep 

1) Ditimbang 10 kapsul sekaligus, kemudian timbang lagi satu 

persatu. 

2) Dikeluarkan semua isi kapsul, dicuci cangkang kapsul dengan eter 

lalu dibuang cairan cucian, biarkan hingga tak berbau eter lagi. 

3) Seluruh bagian cangkang kapsul ditimbang 

4) Dihitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata isi tiap kapsulnya 

5) Dapat memenuhi farmakope Indonesia, jika perbedaan dalam 

persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata disetiap isis 

kapsul tidak lebih dari 7,5%.   

b. Waktu hancur  

Ditentukan dengan suatu alat yang disebut dengan disintegrator tester 

yang terdiri atas lima buah tabung transparan dengan ukuran (p. 80-100 mm, d.d 

28 mm, d.1 30 mm), ujung bawah dilengkapi dengan kawat kasa yang tahan 

karat dengan lubang pangayak No. 4. Bak yang berisi air dengan suhu 36-380 

sebanyak 100 ml dengan kedalaman tidak kurang dari 15 cm sehingga dapat 

dinaik turunkan dengan teratur. Kedudukan kawat kasa pada posisi tertinggi 

berada tapat di atas permukaan air dan kedudukan terendah mulut keranjang 

tepat di bawah permukaan air.  

Cara pengujian waktu hancur sebagai berikut: 
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1) Dimasukkan 5 butir kapsul kedalam keranjang (setiap tabung untuk 

satu kapsul) 

2) Dinaik turunkan keranjang secara teratur sebanyak 30 kali dalam 

setiap menit 

3) Kapsul dinyatakan hancur jika sudah tidak ada lagi bagian dari 

kapsul yang tertinggal diatas kasa 

4) Wakttu yang terlama hancur diantara lima kapsul dinyatakan 

sebagai waktu hancur kapsul yang bersangkutan  

5) Dapat memenuhi syarat yang ditetapkan farmakope Indonesia, jika 

waku hancurnya tidak lebih dari 15 menit. 

c. Drug Release (Uji Kelarutan)  

Drug Release merujuk pada proses dimana zat terlarut sebuah obat 

bermigrasi dari posisi awal (berada didalam sistem cangkang kapsul), menuju 

bagian luar permukaan cangkang kapsul (cangkang kapsul terpecah) setelah waktu 

tertentu akibat adanya suatu zat yang menyebabkan cangkang kapsul terlarut 

(hancur), sehingga obat dapat tersebar ke bagian luar cangkang kapsul dan 

terserap oleh tubuh. Skema release suatu obat dari cangkang kapsul ditunjukkan 

pada Gambar 8 berikut. (Fu dan Kao, 2010). 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Skema Drug Release Sebuah Obat dalam Kapsul 
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d. Uji disolusi  

Uji disolusi bertujuan untuk dapat mengetahui berapa jumlah dari zat 

yang aktif dalam suatu obat yang dapat terlarut dalam waktu tertentu. 

Menggambarkan berapa presentasi zat yang aktif obat yang dapat terlarut 

dan teradsorpsi dalam tubuh. Jika disolusi memenuhi syarat, maka 

diharapkan obat akan memberikan khasiat secara in vitro (Syukri, 2002). 

4.2 Jenis tanaman yang berpotensi sebagai pembuatan cangkang kapsul  

 Dari hasil analisis jurnal yang didapatkan ada beberapa jenis tanaman 

yang berpotensi dalam pembuatan cangkang kapsul. Jenis tanaman yaitu terdapat 

kulit buah coklat (Theobroma cacao L), jagung (Zea mays L.), jagung berlilin 

(Zea mays ceratina),  kentang (Solanum tuberosum), lidah buaya (Aloe vera L), 

singkong (Manihot esculenta), daun cincau hijau (Premnaoblongifolia Merr), 

sagu rumbia (Metroxylon sagu rottb), sorgum (Sorghum bicolor (L.)Moench). 

a. Kulit buah coklat 

 Klasifikasi tanaman coklat atau kakao (Theobroma cacao L) sebagai 

berikut: (Siregar, 2010). 

 Kerajaan  : Plantae 

 Divisi : Spermatophyta 

 Kelas : Dicotyledon 

 Bangsa  : Malvales 

 Suku  : Streculiceae 

 Marga  : Theobroma 

 Jenis  : Theobroma cacao  

 Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu jenis 

tanaman tahunan yang memiliki karakteristik diversifikasi produk yang luas 

karena dari buahnya dapat dihasilkan bermacam-macam produk yang dibutuhkan 
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bagi kepentingan hidup manusia. Buah Kakao segar terdiri dari bagian kulit 

75.67%, plasenta 2.59% dan biji 21.74% (Asmanur, 2020). 

 Kakao adalah salah satu produk hasil pertanian yang sangat penting 

dalam ekonomi suatu wilayah. Di Aceh, kakao merupakan salah satu komoditi 

yang sangat unggulan daerah dan produksinya terus meningkat setiap tahunnya. 

Bagian buah kakao yang dapat mempunyai nilai ekonomis yaitu bijinya, 

sedangkan  dari kulit buah yang merupakan limbah pengolahan dari biji kakao 

tidak dimanfaatkan. Setiap ton biji kakao kering akan menghasilkan sebanyak 10 

ton kulit kakao berdasarkan berat basah. Peningkatan permintaan terhadap biji 

kakao akan menyebabkan peningkatan jumlah kulit kakao. Mollea et al., 2007 

menyatakan bahwa kulit kakao mengandung 9% (basis kering) pektin (Erika et al, 

2013). 

 Kulit buah coklat mengandung pektin sebanyak 10-12,75% yang bisa 

digunakan sebagai pengganti dari bahan gelatin sebagai bahan baku cangkang 

kapsul (Suparman, 2019). 

b. Cincau hijau  

 Klasifikasi cincau hijau sebagai berikut: (Beaker, 1968). 

 Kingdom  : Plantae 

 Divisi : Spermatophyta 

 Subdivisi : Angiospermae 

 Kelas : Dicotyledone 

 Ordo  : Lamiales 

 Famili  : Verbenaceae 

 Genus  : Premna 

 Spesies  : Premna oblongifolia Merr 

 Cincau hijau (Premna oblongifolia Merr) merupakan bahan makanan 
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tradisional yang telah lama dikenal masyarakat dan digunakan sebagai isi 

minuman segar. Cincau hijau kaya akan karbohidrat, polifenol, saponin dan 

lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, dan B. Komponen utama ekstrak cincau hijau 

yang membentuk gel adalah polisakarida pektin yang bermetoksi rendah. Pektin 

tersebut merupakan kelompok hidrokoloid pembentuk gel yang mempunyai sifat 

amat rekat. Pektin termasuk bahan yang merupakan golongan karbohidrat yang 

dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembuatan cangkang kapsul keras (Amin, 

2020). 

c. Sagu rumbia 

 Klasifikasi sagu rumbia  sebagai berikut (Ilham, 2021). 

 Kingdom  : Plantae  

 Divisi  : Spermatophyta 

 Subdivisi : Angiospermae 

 Kelas : Monocotyledoneae 

 Ordo  : Arcales 

 Famili  : Arecaeae 

 Genus  : Metroxylon 

 Spesies  : Metroxylon Sago 

 Tanaman sagu adalah salah satu bahan baku pangan penting non-beras 

untuuk penduduk di kawasan timur Indonesia. Di Indonesia merupakan daerah 

asal sagu dan sentra penyebaran sagu  di dunia. Sagu termasuk komoditas pangan 

local yang sangat melimpah di Sulawesi Tenggara. Saat ini, sagu yang dihasilkan 

di Sulawesi Tenggara menjadi sumber pangan local masyarakat. Potensi sagu 

yang sangat menjanjikan tersebut perlu diiringi dengan pengembangan 

Agroindustri sagu yakni pengolahan bahan baku mentah menjadi produk setengah 

jadi maupun produk jadi (Asriani, 2021).   
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 Sagu adalah butiran (tepung) yang dapat diperoleh ddari batang pohon 

sagu (Metroxylon Sago Rottb), tepung sagu kaya akan karbohidrat atau pati. 

Dalam 100 gram sagu kering setara dengan 355 kalori. Didalamya rata-rata 

terkandung 94 gram karbohidrat, 0,2 gram protein dan 0,5 gram serat serta 10 mg 

kalsium, 1,2 mg besi dan lemak, tiamin, karote dan asam askorbat dalam jumlah 

kecil. Untuk serat pangan pada sagu memiliki zat yang bisa berfungsi untuk 

prebiotik, menjaga mikroflora usus, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi 

resiko rterjadinya kanker, mempermudah membuang air besar. Menurut 

kementrian kesehatan republic Indonesia sagu memiliki nilai gizi sebagai sumber 

karbohidrat tertinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya yakni sekitar 84, 70 

%, kalori 353 kal, kalsium 11 mg, besi 1,50 mg, protein  0,70 gr dan lemak 0,20 

gram (Asriani, 2021). 

 Bagian yang paling penting dari sagu adalah bagian tengah batang tempat 

akumulasi pati. Pati sagu terdiri atas amilosa dan amilopektin. Amilosa sebagai 

fraksi terlarut ada dalam pati sagu dengan kadar ±27% memiliki struktur linier. 

Sedangkan amilopektin sebagai fraksi tidak larut, ada dalam pati sagu dengan 

kadar ±73% memiliki struktur bercabang. Selain itu pati juga mengandung 

polisakarida yang tersusun atas unit-unit glukosa anhidrat dalam ikatan 1,4-α-D-

glikosidik (Bantacut, 2011). 

 Dimana amilopektin  mempunyai sifat granuler serta daya ikat yang 

sangat baik untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul 

(Ihsan et al, 2019).  

d. Sorgum 

 Klasifikasi sorgum sebagai berikut : (Lestari, 2019) 

 Kingdom  : Plantae  

 Divisi  : Magnoliophyta 
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 Kelas : Liliopsida  

 Ordo  : Cyperales 

 Famili  : Poaceae  

 Subfamili : Panicoideae 

 Genus  : Sorghum 

 Spesies  : Sorghum bicolor L. Moench 

 Sorgum adalah tanaman sereal terpenting kelima di dunia dan banyak 

ditanam di daerah beriklim sedang, tetapi didomestikasi di daerah tropis Afrika 

(Thurber et al., 2013). Tanaman sorgum berasal dari keluarga Poaceae dan marga 

Sorghum yang memiliki 32 spesies. Diantaranya, yang paling banyak 

dibudidayakan yaitu spesies Sorghum bicolor (japonicum). Tanaman yang lazim 

dikenal masyarakat Jawa dengan nama Cantel ini sekeluarga dengan tanaman 

serealia lainnya seperti padi, jagung, hanjeli dan gandum serta tanaman lain 

seperti bambu dan tebu. Tanaman sorgum ini memiliki proses budidaya yang 

mudah dengan biaya yang relatif murah (Rifa’i et al, 2015). 

 Biji sorgum dapat digunakan sebagai bahan pangan serta bahan baku 

industri pakan dan pangan. Misalnya industri gula, monosodium glutamate 

(MSG), asam amino dan industri minuman serta industri bahan bakar atau 

bioethanol. Prospek penggunaan dari biji sorgum yang terbesar yaitu pakan, yang 

sudah mencapai 26,63 ton untuk wilayah Asia-Australia dan diperkirakan masih 

terjadi kekurangan sekitar 6,72 juta ton. Dengan adanya kondisi ini bisa memberi 

peluang Indonesia  untuk mengekspor sorgum. Kandungan dari sorgum memiliki 

karbohidrat yang tinggi, di Negara miskin di daerah beriklim kering, umumnya 

sorgum diusahakan sebagai tanaman pangan. Namun di Negara-negara maju yang 

persediaan bahan pangannya berlimpah, sorgum ditanam sebagai bahan pakan 

karena kandungan gizinya cukup tinggi setara dengan jagung dan sebagai bahan 
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baku industri (Prihandana, 2008). 

 Sebagai bahan industri, biji sorgum memiliki kandungan pati sebesar 

71% yang dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana. Dan biji sorgum ini  juga 

dapatt dibuat gula atau glukosa cair atau sirup fruktosa yang sesuai dengan 

kandungan gula pada biji. Hasil dari olahan biji sorgum yang potensial adallah 

tepung sorgum yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan pembantu 

industri. Seperti, industry peleburan biji-biji alumunium, bahan perekat untuk 

pembuatan hard board dari gips (Prihandana, 2008). 

 Tanaman sorgum memiliki kandungan pati yang mencapai 80,42%  yang 

dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul yaitu 

(Rakhman, 2017).  

e. Lidah buaya 

 Klasifikasi tanaman lidah buaya (Aloe barbadensis Miller) yang 

mempunyai nama sinonim yakni, Aloe vera dan aloe vulgari (Furnawathi, 2002) 

 Kerajaan  : Plantae 

 Divisi : Spermatophyta 

 Kelas : Monocotyledoneae 

 Bangsa  : Liliflorae 

 Suku  : Liliaceae 

 Marga  : Aloe 

 Jenis  : Aloe barbadensis Miller 

 Tanaman lidah buaya merupakan tanaman asli dari Afrika, tepatnya 

Ethiopia. Tanaman ini mempunyai nama yang bervariasi, tergantung dari  Negara 

atau wilayah tempat tumbuhnya. Di Jerman: aloe, Inggris: crocodiles tongues, 

Malaysia: jadam, Indonesia : lidah buaya, Cina: lu hui, Spanyol: sa’villa, Filipina: 

natau, India: musabbar. Lidah buaya mempunyai lebih dari 350 jenis tanaman. 
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Lidah buaya dapat tumbuh di daerah kering seperti Asia, Afrika dan Amerika. Hal 

ini disebabkan karena lidah buaya dapat menutupi stomata daun sampai rapat pada 

musim kemarau untuk  dapat menghindari kehilangan air pada daunnya. Lidah 

buaya juga dapat tumbuh di daerah beriklim dingin (Furnawathi, 2002). 

 Tanaman lidah buaya biasanya digunakan sebagai penyubur rambut, 

penyembuh luka, serta perawatan kulit. Tanaman ini juga bermanfaat sebagai 

bahan baku dalam industry farmasi dan kosmetik (Furnawathi, 2002). 

 Lidah buaya memiliki kandungan pektin, glukomanan serta polisakarida 

lainnya yang bisa membentuk edible film. Pektin mempunyai manfaat diantaranya 

yaitu sebagai bahan pengental atau perekat pada jeli dan selai. Pektin termasuk 

bahan golongan karbohidrat selain dari alginat, pati, gum arab dan modifikasi 

karbohidrat lainnya, sehingga pektin mempunyai manfaat sebagai salah satu 

bahan pengganti gelatin (Hidayana et al, 2017). 

f. Singkong 

 Klasifikasi singkong sebagai berikut: (Simanjuntak, 2019) 

 Kingdom  : Plantae  

 Divisi  : Magnoliophyta 

 Ordo  : Malpighiales  

 Famili  : Euphorbiaceae  

 Subfamili : Crotonoideae  

 Bangsa  : Manihoteae  

 Genus  : Manihot  

 Spesies  : Manihot esculenta 

 Singkong sangat mudah dikembangkan di Indonesia karena penanaman 

dan pemeliharaan yang relative mudah serta memiliki tingkat produksi yang 

sangat tinggi. Singkong dapat menghasilkan 30-60 ton per hektar. Singkong dapat 
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beradaptasi secara luas di daerah yang beriklim tropis. Singkong di Indonesia 

dapat tumbuh dan berproduksi di daerah dataran rendah sampai ke dataran tinggi, 

dari ketinggian 10-1.500 meter di atas permukaan laut. Singkong ini sangat cocok 

dikembangkan di lahan marjinal, kurang subur dan kurang sumber air. Lahan 

semacam ini jumlahnya puluhan juta hektar di luar jawa. Singkong dari berbagai 

produk olahannya memiliki nilai gizi yang bisa dibilang cukup tinggi dengan 

komposisi yang lengkap. Makan dari ubi kayu atau singkong ini dapat mampu 

menyediakan energi dalam jumlah yang cukup tinggi dan kandungan gizinya 

berguna bagi kesehatan tubuh (Prihandana, 2008). 

 Singkong adalah salah satu hasil perkebunan yang didalamnya 

mengandung pati yang sangat tinggi. Kandungan dari pati dalam singkong bisa 

mencapai 90 %. Tanaman singkong di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 

23.936.921 ton. Jika dilihat kandungan dari pati pada singkong sebesar 90 %, 

maka pada tahun tersebut dapat menghasilkan 21.543.228 ton pati singkong. 

Produksi pati yang tinggi, penanamannya yang mudah dan mudah didapatkan di 

Indonesia menjadikan singkong sangat potensial dijadikan sebagai bahan baku 

pembuat cangkang kapsul (Christi et al, 2016). 

g. Jagung 

 Klasifikasi jagung sebagai berikut: (Purwono, 2005). 

 Kingdom  : Plantae 

 Divisi : Spermatophyta 

 Subdivisi : Angiospermae 

 Kelas : Monocotyledoneae 

 Ordo  : Graminae 

 Famili  : Graminaceae 

 Genus  : Zea 
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 Spesies  : Zea mays L 

 Jagung atau Zea mays L telah dikenal dan ditanam oleh masyarakat 

Amerika Utara sejak 200 tahun sebelum masehi, akan tetapi asal tanaman jagung 

ini belum dapat diketahui secara pasti. Bangsa indian telah menanam jagung yang 

kemudian dikembangkan oleh penjajah dari Eropa pada abad 17 yang digunakan 

sebagai pekan ternak dan bahan makanan manusia. Pada era industry, jagung juga 

telah diusahakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan minyal jagung dan 

dapat pula dikembangkan sebagai bahan untuk pembuatan etanol (Aidah, 2020). 

 Jagung dapat digunakan sebagai bahan pakan dan konsumsi pada 

manusia. Tanaman jagung merupakan tanaman semusim dengan siklus hidup 80-

150 hari dan termasuk sayuran yang tergolong sayuran biji-bijian yang berasal 

dari meksiko. Jagung yang masih satu keluarga dengan gandum dan padi 

merupakan bahan makanan pokok utama di Indonesia, yang memiliki kedudukan 

sangat penting setelah beras (Munarto et al, 2014). 

 Jagung berlilin atau waxy corn memiliki bentuk biji yang menyerupai 

lilin yang mengandung molekul  pati jagung. Pati waxy corn mirip dengan 

glikogen yang menyerupai tepung tapioka. Jagung berlilin atau waxy corn disebut 

juga sebagai jagung pulut. Sebagian besar pati jagung hampir 100% terdiri dari 

amilopektin yang dalam pemaskaan menjadi lengket, pulen seperti ketan 

(Syamsia, 2019). 

h. Kentang  

 Klasifikasi kentang sebagai berikut: (Gembong, 1994). 

 Kerajaan  : Plantae 

 Divisi : Spermatophyta 

 Kelas : Dicotyledoneae 

 Bangsa  : Tubiflorae 
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 Suku  : Solanaceae 

 Marga  : Solanum 

 Jenis  : Solanum tuberosum L. 

 Kentang merupakan salah satu makanan pangan utama didunia. Kentang 

sering disajikan utuh atau dihaluskan sebagai sayuran yang dimasak dan juga 

digiling menjadi tepung kentang, digunakan dalam memanggang dan sebagai 

pengental untuk saus. Umbi sangat mudah dicerna dan menyediakan vitamin C, 

protein, thiamin, dan niaci (Alqumboz, 2019). 

 Kentang termasuk tanaman umbi-umbian yang tergolong tanaman 

setahun yang kaya akan karbohidrat. Di Indonesia merupakan penghasil kentang 

yang besar yaitu mencapai 1.060.805 ton pada tahun 2010 (BPS, 2010). Kentang 

memiliki sumber keanekaragaman jenis yang banyak, dan terdiri dari varietas 

jenis lokal dan beberapa varietas unggul. Berdasarkan warna kulit dan daging 

umbi, terdapat tiga golongan kentang yaitu kentang kuning, kentang putih, serta 

kentang merah. Kandungan pati kentang sebesar 15 % dengan kadar air 10%. 

Lebih dari 12,5% pati kentang merupakan Resistant Starch type 2 (RS2). Pati 

resisten tidak dapat dicerna dan diserap dalam usus halus individu yang sehat, dan 

bersifat resisten terhadap hidrolisis enzim amilase. FAO (2007) melaporkan 

bahwa pati resisten merupakan salah satu kandidat prebiotic (Kurnia, 2013). 

Tabel 9. Jenis tanaman yang berpotensi sebagai pembuatan cangkang kapsul 
No. Penulis dan Tahun Jenis tanaman 
1. (Christi et al., 2016) Singkong  
2. (Rakhman, 2017) Biji sorgum 
3. (Hidayana et al., 2017) Daun lidah buaya 
4 (Suparman, 2019) Kulit buah coklat  
5. (Ihsan et al., 2019) Batang pohon sagu 

rumbia  
6. (Ock et al., 2020) Jagung, jagung 

berlilin, kentang dan 
singkong 

7. (Amin, 2020) Daun cincau hijau 
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4.3 Kandungan tanaman yang berpotensi sebagai pembuatan cangkang kapsul 

 Dalam pembuatan cangkang kapsul, bahan baku yang digunakan berasal 

dari bahan hewani yaitu gelatin dan bahan non hewani seperti bahan alam yang 

dapat diperoleh dari polisakarida. Polisakarida seperti pati, karagenan, alginat, 

pektin dan gum arab dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuat cangkang 

kapsul pengganti gelatin (Christi A et al, 2017).  

 Pati merupakan komponen karbohidrat yang tersebar dalam tanaman 

terutama tanaman yang berklorofil. Bagi tanaman, pati merupakan cadangan 

makanan yang terdapat dalam biji, batang dan pada bagian umbi tanaman. Pati 

telah lama digunakan sebagai bahan makanan maupun bahan tambahan dalam 

sediaan farmasi. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik 

yang terdiri dari dua fraksi yaitu amilopektin dan amilosa. Amilopektin memiliki 

sifat alir dan daya kopresibilitas yang kurang baik, tetapi memiliki sifat granuler 

yang mengembang dan daya pengikat yang baik, sehingga sangat berpotensi untuk 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan cangkang kapsul pengganti gelatin 

(Oktavia et al, 2013). 

 Pektin adalah jenis polisakarida yang sering digunakan sebagai salah satu 

bahan tambahan pangan untuk memperbaiki stabilitas dan reologi pada koloid 

pangan, misalnya pada sistem emulsi oil in water, emulsifier dan stabilizer. Selain 

itu peran Pektin juga sebagai agen thickening (pengental), gelling dan creaming 

pada industry farmasi dan kosmetik  (Aisyah, 2020). 

 Pektin merupakan senyawa polisakarida dengan bobot molekul yang 

banyak terdapat pada tumbuhan. Pektin termasuk golongan karbohidrat selain 

pati, alginate, gum arab dan modifikasi karbohidrat lainnya, pektin juga berfungsi 

sebagai pembentuk polimer film yang dapat meningkatkan sifat mekanik 

cangkang kapsul, sehingga pektin dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan 
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alternatif untuk pembuatan cangkang kapsul (Hidayana et al, 2017).  

Karagenan merupakan senyawa yang termasuk kelompok polisakarida 

galaktos a hasil ekstraksi dari rumput laut. Sebagian besar karagenan mengandung 

natrium, magnesium, dan kalsium yang dapat terikat pada gugus ester sulfat dari 

galaktosa dan kopolimer 3,6- anhydro-galaktosa. Rumput laut dari jenis algae 

merah menghasilkan polisakarida dalam bentuk Agar dan Karagenan. Sedangkan 

Algae coklat menghasilkan alginate. Hasil metabolit sekunder  jenis rumput laut 

di atas memiliki fungsi yang sama dalam dunia industri yaitu digunakan sebagai 

bahan pengental, pensuspensi, penstabil dan pengemulsi (Agustin, Anes, Aprillia 

Intan Saputri, 2017). 

Penggunaan bahan baku pati dalam pembuatan cangkang kapsul 

dikombinasikan dengan karagenan memberikan sifat fisik yang baik, dimana jika 

hanya menggunakan pati tanpa penambahan hidrokoloid seperti karagenan, 

alginate dan pektin formula yang didapatkan jauh lebih baik (Christi A et al, 

2017). 

Dari jurnal yang telah dianalisis terdapat beberapa jenis tanaman dan 

kandungan yaitu terdapat pada kulit buah coklat (Theobroma cacao L) yang 

mengandung pektin, jagung (Zea mays L.) mengandung pati, jagung berlilin (Zea 

mays ceratina) mengandung pati, kentang (Solanum tuberosum) mengandung 

pati, daun lidah buaya (Aloe vera L) mengandung pektin, singkong (Manihot 

esculenta) mengandung amilopektin, daun cincau hijau (Premnaoblongifolia 

Merr) mengandung pektin, sagu rumbia (Metroxylon sagu rottb) mengandung 

pati, biji  sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) mengandung pati. 
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Tabel 10. Kandungan tanaman yang berpotensi sebagai pembuatan cangkang 

kapsul 
No. Penulis dan Tahun Jenis tanaman Kandungan 

tanaman 
1. (Christi et al., 2016) Singkong  Amilopektin 
2. (Rakhman, 2017) Biji sorgum Pati  
3. (Hidayana et al., 2017) Daun lidah buaya Pektin 
4 (Suparman, 2019) Kulit buah coklat  Pektin  
5. (Ihsan et al., 2019) Batang pohon sagu 

rumbia  
Pati  

6. (Ock et al., 2020) Jagung, jagung 
berlilin, kentang dan 
singkong 

Pati  

7. (Amin, 2020) Daun cincau hijau Pektin  

4.4 Karakteristik cangkang kapsul dari bahan baku tanaman  

 Tanaman singkong yang mengandung pati 90% dengan karakteristik 

cangkang kapsul meliputi kadar air dan kadar abu. Dimana kadar air yang 

dapatkkan sebesar 17.67% dan kadar abu 7.78%. Hasil dari kadar abu dan kadar 

air tidak memenuhi standar untuk kadar air berkisar antara 13% - 16% dan 

standar dari kadar abu adalah kurang dari 5% (Christi et al, 2016).  

Tanaman biji sorgum mengandung pati yang memiliki karakteristik 

meliputi kuat tarik, perpanjangan, modulus young, kadar air dan kadar abu. 

Dimana kuat tarik 11.12 Mpa, perpanjangan 3.14% dan modulus young 353,11 

Mpa dengan kadar abu 5.66%, kadar air 11.39%. Didapatkan hasil tidak 

memenuhi standar persyaratan edible film  pada kadar air 12.5%-15% dan nilai 

perpanjangan tidak mencapai 40-50% dan kadar abu lebih dari 5%. Sedangkan 

pada kuat tarik dan modulus young didapatkan hasil yang memenehui standar 

edible film (Rakhman, 2017). 

 Tanaman daun lidah buaya yang  mengandung pektin 3,5526% dengan 

karakteristik cangkang kapsul meliputi berat cangkang kapsul 188,8 mg, panjang 

kapsul total 2277 mm, diameter badan 0,278 mm, diameter tutup 0,819 mm. Pada 
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spesifikasi cangkang kapsul hasil pengujian tidak sesuai dengan syarat spesifikasi 

cangkang kapsul dari PT. Kapsulindo Nusantara, dikarenakan pengaruh dari 

pencelupan cetakan yang tidak merata sehingga dapat berpengaruh terhadap bobot 

setiap cangkang kapsul. Selain dari itu dapat juga  dipengaruhi dari pemotongan 

cangkang kapsul yang tidak seragam dikarenakan tidak menggunakan alat 

pemotongan khusus sehingga dapat mempengaruhi pada bobot dari setiap 

cangkang kapsul (Hidayana et al, 2017).  

 Dimana waktu hancur pada cangkang kapsul sesuai dengan penetapan 

persyaratan menurut farmakope edisi IV yaitu tidak lebih dari 15 menit (Hidayana 

et al, 2017). 

 Tanaman kulit buah coklat mengandung pektin 10-12,75% dengan 

karakteristik cangkang kapsul meliputi Berat kapsul 96,30 mg, panjang kapsul 

total 22,05 mm, diameter badan 7,24 mm, diameter tutup 7,65 mm. Berat 

cangkang kapsul menggunakan naraca analitik sedangkan panjang kapsul, 

diameter badan dan diameter tutup menggunakan jangka sorong. Pada spesifikasi 

cangkang kapsul yang dapat memenuhi syarat yaitu diameter badan, diameter 

tutup dan berat kapsul. Dan untuk panjang kapsul total tidak memenuhi syarat 

karena pemotongan cangkang kapsul dilakukan secara manual (Suparman, 2019).  

 Dan untuk waktu hancur yang dihasilkan sesuai dengan rentang waktu 

hancur yang ditetapkan difarmakope yaitu kurang dari 30 menit. (Suptijah et al, 

2012). 

 Tanaman sagu rumbia mengandung pati dengan karakteristik cangkang 

kapsul meliputi kekerasan 4,7 kg, kelarutan dalam air 2:13:06  menit, kelarutan 

suasana asam 1:57:83 menit,  kelarutan suasana usus 7:22:45 menit, uji ALT 

1,5x102 cfu/g, E.coli <1,0x100 cfu/g, salmonella <1,0x100 cfu/g.  Pengujian 

kelarutan cangkang kapsul pati sagu menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda 
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dengan produk cangkang kapsul komersial. Sedangkan pada pengujian cemaran 

mikroba dimana sangat dipengaruhi oleh tempat dan proses pembuatan cangkang 

kapsul sehingga nilai hasil pengujian ALT untuk cangkang pati sagu masih 

positif, untuk pengujian E. coli, dan Staphylococcus aureus, sedangkan untuk 

Salmonella telah sesuai standar (Ihsan et al, 2019). 

 Tanaman jagung, jagung berlilin, kentang dan singkong mengandung pati 

dengan karakteristik cangkang kapsul meliputi kadar air, panjang, lebar, 

kekerasan cangkang kapsul. Dengan waktu hancur yang sesuai dengan 

persyaratan yang diterapkan menurut farmakope korea yaitu 1200 detik (Ock et al, 

2020). 

 Tanaman daun cincau hijau mengandung pektin 14 gram dengan 

karakteristik cangkang kapsul meliputi bobot cangkang kapsul 355,1 mg dengan 

waktu hancur 17 menit 01 detik dan pada  uji swelling 138,8 %.  

Cangkang kapsul pektin cincau hijau yang dihasilkan memiliki bobot yang 

baik sedangkan waktu hancur yang didapatkan tidak sesuai dengan persyaratan 

farmakope Indonesia edisi V dikarenakan melebihi batas spesifikasi yaitu lebih 

dari 15 menit. Dan pada uji swelling, cangkang kapsul pektin cincau hijau 

memiliki derajat swelling yang lebih besar dibandingkan dengan derajat swelling 

pada pembanding gelatin  (Amin, 2020). 

Tabel 11. Karakteristik cangkang kapsul 
No. Penulis 

dan 
Tahun 

Jenis 
 tanaman 

Formula Karakteristi
k cangkang 

kapsul   

Persyaratan Kesimpulan  

1. (Christi 
et al., 
2016) 

Singkong Amilopekti
n: 3% 
Karagenan: 
2%  
Gliserin : 
2.90%  
 
 

 Kadar air 
17.67% 

 Kadar abu 
7.78% 

 

 Kadar air  
13-16%  

 Kadar abu  
< 5% 

Tidak 
memenuhi  
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2. (Rakh
man, 
2017) 

Biji 
sorgum 

Pati rumput 
laut 60:40 
CaCO3: 
0,4% 
Gliserol : 
10% 

 Kuat tarik 
11,12 
Mpa 

 Perpanjan
gan 3,14%  

 Modulus 
young 
353,11 
Mpa   

 Kadar air 
11,39%. 

 Kadar abu 
5,66% 

 Kuat tarik 
10-45 Mpa 

 Perpanjan
gan 40-
50% 

 Modulus 
young 
100-400 
Mpa 

 Kadar air 
12,5%-
15% 

 Kadar abu 
< 5%.  

Memenuhi: 
kuat tarik,  
modulus 
young. 
 
Tidak  
Memenuhi: 
panjang, 
kadar air 
dan kadar 
abu.   

3. (Hiday
ana et 
al., 
2017) 

Daun lidah 
buaya  

Pektin: 1% 
CMC: 8,5% 
CaCl2: 
0,03% 
Aquadest: 
90,47%. 

 Berat 
cangkang 
kapsul 
188,8 mg 

 Panjang 
kapsul 
total 2277 
mm 

 Diameter 
badan 
0,278 mm 

 Diameter 
tutup 
0,819 mm  

 Waktu 
hancur 15 
menit 

 

 Berat 
kapsul 
106,46731 
mg 

 Panjang 
kapsul  
70,718534
42 mm 

 Diameter 
badan 
0,0147573 
mm 

 Diameter 
tutup 
0,02132 
mm. 

 Waktu 
hancur 
tidak lebih 
dari 15 
menit  

Memenuhi: 
waktu 
hancur 
 
Tidak 
memenuhi: 
Berat, 
panjang, 
diameter 
badan, 
diameter 
tutup. 

4. (Supar
man, 
2019) 

Kulit buah 
coklat  

Pektin : 
0,78%, 
karagenan: 
5,00%, 
aquadest: 
94,22%. 

 Berat 
kapsul 
96,30 mg 

 Panjang 
kapsul 
total 22,05 
mm 

 Diameter 
badan 
7,24 mm 

 Berat 
kapsul 
min 87, 
max 105 

 Panjang 
kapsul 
total 
21,00-
22,00 mm 

 Diameter 

Memenuhi  
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 Diameter 
tutup 7,65 
mm  

 Waktu 
hancur 21 
menit 30 
detik. 

badan 
7,290 ± 
0,203 mm 

 Diameter 
tutup 
7,569 ± 
0,305 
mm. 

 Waktu 
hancur 
kurang 
dari 30 
menit 

5. (Ihsan 
et al., 
2019) 

Batang 
pohon 
sagu 
rumbia 

Pati sagu:  
8%; 
Karagenan: 
2% 
Gliserol : 
2%  

 Kekerasan 
4,7 kg 

 Kelarutan 
dalam air 
2:13:06  
menit 

 Kelarutan 
suasana 
asam 
1:57:83 
menit 

 Kelarutan 
suasana 
usus 
7:22:45 
menit 

 Uji ALT 
1,5x102 
cfu/g 

 E.coli 
<1,0x100 
cfu/g 

 Salmonell
a 
<1,0x100 
cfu/g.   

 Kekerasan 
6,5 kg 

 Kelarutan 
dalam air 
0:51:32  
menit 

 Kelarutan 
suasana 
asam 
0:52:26 
menit 

 Kelarutan 
suasana 
usus 
3:28:21 
menit 

 Uji ALT 
1sprider 

 E.coli 
<1,0x100 
cfu/g 

 Salmonell
a <1,0x100 
cfu/g.  

   

Tidak 
Memenuhi 

6. (Ock et 
al., 
2020) 

Jagung, 
jagung 
berlilin, 
kentang 
dan 
singkong 

Pati : 25.4% 
Gliserin : 
18.6% 
D-sorbitol : 
5.4% 
Iota-

Panjang 
cangkang 
kapsul: 
 jagung 
16,24 mm, 
jagung 

 Waktu 
hancur 
1200 detik 
di bawah 
kondisi 
pengujian. 

Tidak 
memenuhi 
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Karagenan : 
8.8% 
Sodium 
karbonat: 
0.14% 
Air suling: 
41.66%. 

berlilin 
16,66 mm, 
kentang 
16,23 mm, 
singkong 
16,47 mm.  
 
Lebar : 
jagung 8,39 
mm, jagung 
berlilin 8,39 
mm, 
kentang 
8,45 mm, 
singkong 
8,41 mm. 
Kadar air: 
 jagung 
0,02%, 
jagung 
berlilin 
0,32%, 
kentang 
0,61%, 
singkong 
0,60%. 
 
Kekerasan: 
jagung 1,30 
N, jagung 
berlilin 1,57 
N, kentang 
3,31 N, 
singkong 
2,60 N.   
 
Dengan 
waktu 
hancur: 
 jagung 789 
detik, 
jagung 
berlilin 855 
detik, 
kentang 740 
detik dan 
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singkong 
840 detik. 

7. (Amin, 
2020) 

Daun 
cincau 
hijau 

Pektin: 4% 
NaCMC: 
2% 
Sorbitol: 
1% 
Aquadest: 
93% 

 Bobot 
cangkang 
kapsul 
355,1 mg  

 Waktu 
hancur 17 
menit 01 
detik 

 Uji 
swelling 
138,8 %. 

 Bobot 
146,4 mg  

 Waktu 
hancur 2 
menit 44 
detik 

 Uji 
swelling 
43,9 % 

Tidak 
memenuhi 

4.5 Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tanaman 

Pada dasarnya alam semesta merupakan suatu tatanan yang bekerja dengan 

hukum serta potensi yang dianugerahkan Allah swt kepadanya. Manusia sebagai 

mandataris Allah ditantang untuk berusaha menemukan serta memahami dan 

menguasai hukum alam yang sudah digariskannya, sehingga dapat 

mengeksploitasikannya untuk tujuan yang lebih baik. Dengan demikian, alam 

semesta yang diciptakan Allah ini bukanlah alam yang siap pakai, tapi harus 

dipelajari, diolah dan dibangun oleh manusia menjadi suatu alam yang baik. 

Manusia adalah sosok yang dipilih Allah sebagai khalifah di bumi (vice-gerent on 

the arth) yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjaga keharmonisan 

dan kelestarian alam semesta ini (Rizal, 2020).  

Al-Qur’an dalam sebagian ayatnya, memberikan dorongan-dorongan 

kepada manusia untuk mengadakan perjalanan di muka bumi, mengadakan 

pengamatan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. 

Perhatian Al-Quran dalam menyeru manusia untuk mengamati dan memikirkan 

alam ini dan makluk yang ada di dalamnya mengisyaratkan dengan jelas seruan 

Al-Qur’an supaya manusia belajar, baik melalui pengamatan terhadap berbagai 

hal, pengalaman praktis dalam kehidupan sehari-hari, ataupun melalui interaksi 

alam semesta dan peristiwa yang ada dan terjadi di alam ini (Rizal, 2020). 
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Manusia dan tumbuh-tumbuhan sangat erat kaitannya dalam kehidupan 

.Banyak sekali nilai manfaat yang didapatkan oleh manusia dari tumbuh-

tumbuhan namun masih banyak pula tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar kita 

yang belum diketahui manfaatnya. Keberadaan tumbuh-tumbuhan merupakan 

berkah dan nikmat Allah swt yang diberikan kepada seluruh makhluknya (Rizal, 

2020).  

Dalam Q.S Asy Syu’araa’/26: 7 Allah swt berfirman : 

مٍۡۡاوََنمَۡ  جٍۡكَشِي  ۡصَو  ۡكُمِّ هَاۡمِه  ىاَۡفِي  بتَ 
ۡاوَ ۢۡ ضِۡكَم  سَ  اۡاِنًَۡالۡ  يشََو   

Terjemahnya: 
“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami 
tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?’’ (Q. S 

Asy Syu’araa/26: 7) (Kementrian Agama, 2013, Al-qur’an terjemah). 

Dalam tafsir Al-Misbah  kata ila pada ayat ini mengandung makna yaitu 

batas akhir yang berarti memperluas suatu arah pandangan hingga batas akhir atau 

dengan kata lain ayat ini mengandung arahan kepada manusia untuk meperluas 

pandangannya terhadap keajaiban yang ada dimuka bumi ini termasuk didalamnya 

yaitu tumbuh-tumbuhan. Sedangkan kata karim dalam ayat tersebut digunakan 

untuk menggambarkan suatu hal yang baik pada setiap objek, dalam hal ini yang 

dimaksud adalah tumbuhan yang baik adalah adalah tumbuhan yang subur dan 

bermanfaat (Shihab M, 2002).  

Ayat diatas menjelaskan tentang kuasa Allah swt menciptakan bumi beserta 

isi-isinya, salah satunya ialah tumbuhan. Dari tumbuhan itu ada yang memiliki 

kandungan yang dapat dibuat sebagai bahan baku cangkang kapsul. Tumbuhan 

yang diciptakan adalah tumbuhan  yang subur seperti biji-bijian, sayur-sayuran 

dan buah-buahan serta rumput yang dapat dijadikan bahan makanan bagi manusia 

dan ternak dan bisa juga  digunakan sebagai tanaman herbal atau tanaman obat 

bagi manusia. 
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Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Az-Zumar/39: 21 

بِيعَۡفًِۡ  مَاءِٓۡمَاءًٓۡفسََهكََهُۥۡيىَََٰ َۡأوَضَلَۡمِهَۡٱنسَّ ۡٱللََّّ ٱلْْسَْضِۡثمَُّۡيخُْشِجُۡبهِۦِۡأنَمَْۡتشََۡأنََّ

نِكَۡنزَِكْشَيَٰۡ
ۡفًِۡرََٰ مًاۡۚۡإنَِّ ۡيجَْعهَهُُۥۡحُطََٰ اۡثمَُّ هُۡمُصْفشًَّ ۡيهَِيجُفتَشََىَٰ وهُُۥۡثمَُّ خْتهَِفاًۡأنَْىََٰ ۡصَسْعًاۡمُّ

بِۡ  لِْوُ۟نًِۡٱلْْنَْبََٰ

Terjemahnya: 
“Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

menurunkan air dari langit, lalu Dia mengalirkannya menjadi mata air-mata 
air di bumi, kemudian Dia mengeluarkan dengannya tanam-tanaman yang 
bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu engkau melihatnya 
kekuning-kuningan, kemudian Dia menjadikannya hancur. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi Ulil Albab. ”(Q.S 
Az-Zumar/39: 21) (Kementrian Agama, 2013, Al-qur’an terjemah). 

Dalam tafsir Al- Misbah akhir ayat yang lalu menegaskan bahwa Allah 

memenuhi janji-Nya. Salah satu janji Allah yang selalu diingkari oleh kaum 

musyrikin adalah janji tentang kebangkitan manusia setelah kematiannya untuk 

menerima sanksi dan ganjaran. Ayat di atas mengemukakan salah satu bukti 

tentang kuasa-Nya membangkitkan yang telah mati, Allah berfirman: Apakah 

engkau siapa pun engkau tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia mengalirkannya di tanah menjadi mata 

air-mata air di bumi, kemudian satu hal yang lebih hebat lagi adalah Dia 

mengeluarkan yakni menumbuhkan dengannya yakni disebabkan oleh air yang 

turun itu tanam-tanaman pertanian yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa dan 

warnanya walau air yang menumbuhkannya sama, lalu ia menjadi kering atau 

menguat dan tinggi lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan setelah 

sebelumnya segar kehijau-hijauan , kemudian Dia menjadikannya hancur layu 

berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu yakni proses yang silih 

berganti dari satu kondisi ke kondisi yang lain benar-benar terdapat pelajaran yang 

sangat berharga bagi Ulil Jilbab (Shihab M, 2002). 
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Surah al-Zumar diatas menjelaskan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada 

yang sia-sia termasuk tanaman yang ada dibumi ini sangat penting dan bermanfaat 

baik bagi manusia, tumbuhan dan hewan. Seperti contohnya tanaman yang 

mengandung polisakarida yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan 

cangkang kapsul. 

Dalam H.R. Muslim bersabda : 

حَذَّثىَاَۡهَاسُونُۡبْهُۡمَعشُْوفٍۡوَأبَىُۡانطَّاهِشِۡوَأحَْمَذُۡبْهُۡعِيسًَۡقاَنىُاۡحَذَّثىَاَۡابْهُۡوَهْبٍۡ

بيَْشِۡعَهْۡجَابشٍِۡأخَْبشََويِۡعَۡ مْشٌوۡوَهُىَۡابْهُۡانْحَاسِثِۡعَهْۡعَبْذِۡسَبِّهِۡبْهِۡسَعِيذٍۡعَهْۡأبَيِۡانضُّ

ۡداَءٍۡدوََاءٌۡفإَرِاَۡأصُِيبَۡدوََاءُۡانذَّاءِۡ ُۡعَهيَْهِۡوَسَهَّمَۡأوََّهُۡقاَلَۡنِكُمِّ ۡاللََّّ ِۡصَهًَّ عَهْۡسَسُىلِۡاللََّّ

ۡوَجَۡ ِۡعَضَّ مبشََأَۡبإِرِنِْۡاللََّّ  
Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir 

serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu 
Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila 
ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah 
penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla" (HR. Muslim: 4084). 

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, ِۡۡداَءٍۡدوََاءٌۡفَإرِاَۡأصُِيبَۡدوََاءُۡانذَّاء قَالَۡنِكُمِّ

ۡوَجَمۡ ِۡعَضَّ  setiap penyakit ada obatnya, karena itu, apabila suatu obat tepat  بشََأَۡبِإرِْنِۡاللََّّ

mengenai penyakitnya, maka akan sembuh dengan seizin Allah), lafazh dawau’ 

(obat) hadist ini mengisyaratkan dianjurkannya obat. Madzhab (pendapat) para 

sahabat kami, mayoritas ulama salaf dan umumnya ulama khalaf. Hadist tersebut 

mengandung penjelasan yang terang, karena para tabib telah mengatakan bahwa 

penyakit adalah keluarnya tubuh dari aliran yang normal sedangkan pengobatan 

adalah mengembalikannya kepada kondisi semula. Jadi memeliharanya adalah 

dengan memperbaiki asupan makanan dan sebagainya sementara 

mengembalikannya adalah dengan tepat pengobatan yang dapat mematahkan 

penyakitnya (An- Nawawi, 2011; 485). 
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Hadist di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua penyakit 

yang menimpa manusia ada obatnya. Terkadang ada orang yang menemukan 

obatnya, ada juga yang belum menemukan obatnya. Dan kami dapati banyak 

orang sakit yang berobat namun tidak sembuh, lalu dikatakan bahwa itu karena 

tidak diketahuinya hakikat pengobatan dan bukan karena tidak ada obatnyay. Oleh 

karena itu, seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk 

mencari obat ketika sakit sedang menimpanya (An- Nawawi, 2011: 487). 

Sehingga manusia dituntut untuk mempelajari dan meneliti tanaman yang dapat 

dijadikan obat khususnya yang dapat dijadikan sebagai cangkang kapsul untuk 

menggantikan bahan yang tidak halal bagi umat islam.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan  

 Dari hasil penelusuran jurnal terdapat 7 jurnal yang didalamnya terdapat 

tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan cangkang kapsul. 

1. Jenis tanaman yang dapat berpotesi sebagai bahan baku dalam pembuatan 

cangkang kapsul yaitu kulit buah coklat (Theobroma cacao L), jagung 

(Zea mays L.), jagung berlilin (Zea mays ceratina), kentang (Solanum 

tuberosum), lidah buaya (Aloe vera L), singkong (Manihot esculenta), 

daun cincau hijau (Premnaoblongifolia Merr), sagu rumbia (Metroxylon 

sagu rottb), sorgum (Sorghum bicolor (L.)Moench). 

2. Kandungan tanaman yang berpotensi dalam pembuatan cangkang kapsul 

yang terdapat pada tanaman adalah polisakarida seperti pati, pektin dan 

karagenan.  

3. Karakteristik cangkang kapsul dari bahan baku tanaman terdapat kadar air, 

kadar abu, kuat tarik, panjang kapsul, berat kapsul, diameter badan, 

diameter tutup dan waktu hancur.  

4. Allah swt menyampaikan dalam al-qur’an tentang berbagai macam 

tanaman didunia ini yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik sebagai 

makanan dan obat-obatan. Serta dapat juga dijadikan sebagai bahan baku 

pembuatan cangkang kapsul. 

5.2 Saran  

 Diharapkan penelitian studi literatur dapat menjadi acuan atau referensi 

pada peneliti selanjutnya mengenai tanaman yang berpotensi dalam pembuatan 

cangkang kapsul.   
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Kata Kunci : Manufacture of plant capsule shells 
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Lampiran 2. Screenshot jurnal 
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Lampiran 3. Gambar tanaman 
 

Gambar Nama tanaman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Siregar, 2010) 
 

 
 
 

Kulit buah coklat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Aidah, 2020) 
 

 
 
 

Jagung 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Aidah, 2020) 
 

 
 
 

Kentang 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Prihandana, 2008) 

 
 
 

Singkong 
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(Ulung, 2014) 

 

 
 
 

Daun cincau hijau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Asriani, 2021) 
 

 
 
 

Batang pohon sagu rumbia 

 

 
(Furnawathi, 2002) 

 

 
 
 
 

Daun lidah buaya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Prihandana, 2008) 

 
 

 
 

Biji sorgum  
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(Hanny, 2007 ) 
 

 
 
 
 

Jagung berlilin / jagung pulut 
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