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ABSTRAK 

 

 Nama : Durrotun Nasihah 

 Nim : 70100116013 

 Judul : Studi Literatur Sintesis dan Karakterisasi Na CMC dari 

Tumbuhan 

 Pemenuhan kebutuhan Natrium Carboxymethyl Celullose (Na CMC) yang 
sangat besar dalam negeri, sehingga perlu adanya inovasi untuk mensintesis Na 
CMC dari tumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa kadar 
selulosa tumbuhan yang dijadikan Na CMC, mengetahui proses ekstraksi selulosa 
tumbuhan, proses sintesis serta parameter dalam pengujian karakterisasi Na CMC. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan framework 
PICO, penelusuran literatur dilakukan secara online menggunakan pencarian 
Google Scholar, PubMed, ScienceDirect dengan kata kunci Synthesis and 
Characterization of Na CMC, Utilization of Na CMC, Sintesis dan Karakterisasi 
Na CMC, dan Pemanfaatan Na CMC, diinklusi dan eksklusi sesuai tema 
penelitian, sehingga diperoleh 14 jurnal. Hasil analisis diperoleh bahwa kadar 
selulosa tumbuhan yang dapat dijadikan Na CMC diantaranya; Kulit Kacang 
Tanah (64,42 %), Kulit Singkong (80-85 %), Batang Alang-alang (96,7%), 
Batang dan Daun Eceng Gondok (15,27%-89,0%), Kulit buah coklat (63,34%), 
Linter Kapas (61-65%), Serabut Kelapa sawit (85,39%), Batang Bambu Betung 
(83,80%), dan Batang Rumput Gajah (67,68%). Proses ekstraksi selulosa yang 
digunakan yaitu preparasi tumbuhan, pre-hidrolisis, dewaxing, delignifikasi, 
dehemiselulosa, dan bleaching. Proses Sintesis Na CMC dimulai dari alkalisasi, 
karboksimetilasi, netralisasi, pemisahan produk samping, penyaringan, dan 
pemurnian menggunakan reagen alkalisasi, karboksimetilasi dan pelarut yang 
sesuai, sedangkan parameter untuk pengujian karakterisasi Na CMC yaitu 
organoleptik, derajat subsitisi, pH, viskositas, uji kadar NaCl dan kemurnian, 
Kelarutan, Uji kualitas pembentukan warna, analisis kualitatif, kerapatan mampat, 
bulk density, rata-rata distribusi ukuran partikel, pembentukan endapan, suhu 
leleh, kadar air, kadar abu, susut pengeringan, identifikasi natrium dan kadar, 
foam test, WHC, OHC, analisis sweeling, gugus fungsi FTIR, analisis SEM, serta 
analisis XRD. 

Kata Kunci : Na CMC, Kadar selulosa, Sintesis, Karakterisasi 
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ABSTRACT 

 

 Name   : Durrotun Nasihah 

 Number  : 70100116013 

 Title   : Literature Study of Synthesis and Characterization of Na CMC  

  from Plants 
Fulfilling the very large domestic demand for Sodium Carboxymethyl 

Cellullose (Na CMC), so there is a need for innovation to synthesize Na CMC 
from plants. This study aims to determine how much plant cellulose content is 
used as Na CMC, to know the extraction process of plant cellulose, the synthesis 
process and the parameters in testing the characterization of Na CMC. This study 
uses a literature study research method with the PICO framework, literature 
searches are carried out online using Google Scholar, PubMed, ScienceDirect 
searches with the keywords Synthesis and Characterization of Na CMC, 
Utilization of Na CMC, Synthesis and Characterization of Na CMC, and 
Utilization of Na CMC, were included and excluded according to the research 
theme, in order to obtain 14 journals. The results of the analysis showed that the 
levels of plant cellulose that can be used as Na CMC include; Peanut Skin (64.42 
%), Cassava Peel (80-85 %), Alang-alang Stem (96.7%), Water Hyacinth Stem 
and Leaves (15.27%-89.0%), Cocoa Fruit Skin (63.34%), Cotton Linters (61-
65%), Oil Palm Fibers (85.39%), Bamboo Betung Trunks (83.80%) and Elephant 
Grass Trunks (67.68%). The cellulose extraction process used is plant preparation, 
pre-hydrolysis, dewaxing, delignification, dehemicellulose, and bleaching. The Na 
CMC synthesis process starts from alkalization, carboxymethylation, 
neutralization, separation of by-products, filtering, and purification using 
alkalizing reagents, carboxymethylation and suitable solvents, while the 
parameters for testing the characterization of Na CMC are organoleptic, degree of 
substitution, pH, viscosity, NaCl level test. and purity, Solubility, Color formation 
quality test, qualitative analysis, incompressible density, bulk density, average 
particle size distribution, precipitate formation, melting temperature, water 
content, ash content, drying shrinkage, identification of sodium and content, foam 
test, WHC, OHC, sweeling analysis, FTIR functional group, SEM analysis, and 
XRD analysis. 

 
Keywords: Na CMC, Cellulose content, Synthesis, Characterization 
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 BAB 1

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri farmasi merupakan salah satu dari industri manufaktur non migas 

dengan pendapatan/pemasukan keempat terbanyak untuk perekonomian 

Indonesia. Bahkan di saat angka COVID-19 sedang naiknya saat itu, pendapatan 

industri farmasi masih stabil bahkan lebih besar dibandingkan dengan industri 

manufaktur non migas lainnya. Data dari (BPOM, 2020) terdapat 227 industri 

farmasi diantaranya, 4 industri Tentara Nasional Indonesia (TNI), 8 industri 

BUMN, 48 industri dari luar negeri (PMA), dan industri farmasi dari dalam negeri 

(PMDN) sebanyak 167. Dari 227 industri tersebut, hanya 7 industri  (kurang dari 

4 %) yang menghasilkan sendiri produk bahan baku obat (bahan aktif dan bahan 

tambahan) sisanya masih bahan baku dari luar (impor) hingga sekarang ini. 

Sekitar 95% bahan baku di impor berasal dari negara India, Cina dan kawasan 

Eropa. Besarnya pengimporan bahan baku obat sangat memprihatinkan industri 

farmasi di dalam negeri (Christianingrum, 2021). 

Salah satu bahan tambahan (eksipien) yang masih diimpor dari negara lain 

adalah Na CMC (Natrium Carboxymethylcellulose). Mengutip dari data statistik 

perdagangan luar negeri dibulan Agustus 2021 bahwa Na CMC diimpor kurang 

lebih 450.000 kg dengan anggaran sebesar 3.3 juta US$ (BPS, 2021). Jadi, apabila 

dikalkulasi pertahunnya mencapai 4000 ton dengan anggaran sekitar 24 juta US$, 

ini artinya neraca perdagangan negara menjadi semakin defisit. Walaupun industri 

sendiri telah memproduksi Na CMC, tetapi rata-rata produksi Na CMC di 

Indonesia masih kurang. Berdasarkan hal ini untuk memenuhi kebutuhan Na 

CMC dalam pengembangan industri dan perekonomian Indonesia, diperlukan 



 

 

inovasi dalam pengembangan Na CMC dengan memanfaatkan biodiversitas 

Indonesia dari tumbuhan. 

Natrium Carboxymethyl Cellulose (Na CMC) atau Natrium Karboksimetil 

Selulosa merupakan salah satu senyawa modifikasi selulosa yang banyak 

digunakan dan dibutuhkan. Dalam industri farmasi, Na CMC berfungsi sebagai 

agen pengikat (binder), agen penyalut, agen penghancur (desintegran), agen 

pensuspensi, dan agen stabilisator. Dalam pembuatan formulasi sediaan, Na CMC 

adalah pilihan penting dalam pembuatan formulasi sediaan oral dan sediaan 

topikal di karenakan sifatnya yang dapat meningkatkan kekentalan (viskositas) 

(Rowe et al., 2009). Na CMC juga digunakan dalam pembuatan edible film (Tufan 

et al., 2016). Bukan hanya di industri farmasi, kegunaan Na CMC juga dibutuhkan 

di berbagai industri lainnya seperti kosmetik, makanan, kertas, pengeboran 

(minyak dan gas), industri pangan dan tekstil  (Nur et al., 2016). 

Na CMC memiliki sifat mudah hancur, mudah rapuh, berwana putih, tidak 

berbau, tidak beracun, berbentuk butiran atau bubuk halus yang larut dalam air 

(panas atau dingin) dan tidak larut dalam larutan organik (Wijaya et al., 2013). 

Dalam tahap Pembuatan Na CMC ada 2 tahap yang mempengaruhi dan 

menentukan kualitas Na CMC yaitu proses dan agen alkalisasi dan 

karboksimetilasi. Proses pertama dilakukan yaitu proses alkalisasi bertujuan 

mengaktifkan kelompok Hidroksil (OH) pada molekul selulosa menggunakan 

basa Natrium hidroksida (NaOH) yang berfungsi untuk mengembangkan selulosa, 

dan mempercepat difusi reaksi karboksimetilasi. Lalu tahap kedua dilakukan 

reaksi karbosimetilasi. Tahap karboksimetilasi digunakan asam monokloroasetat 

(CH2ClCOOH) ataupun bentuk garam lainnya. Selain itu, faktor lain yang 

menentukan kualitas Na CMC yaitu derajat subsitusi, viskositas, pH sediaan.  

Dalam hal ini jumlah penggunaan natrium monokloroasetat (CH3ClCOONa), 



 

 

waktu reaksi dan temperatur (suhu) mempengaruhi dari proses sintesis dan 

karakterisasi Na CMC (Safitri et al., 2016). 

Selulosa merupakan salah satu sumber daya hayati paling melimpah yang 

letaknya dalam tumbuhan di bagian utama penyusunan dinding sel. Selulosa 

merupakan bagian dari karbohidrat jenis polisakarida terdiri dari polimer-polimer 

puluhan hingga ratusan ribu berbentuk rantai linear dihubungkan ikatan 1,4-β-

glukopironase. Sebagian selulosa diperoleh secara murni seperti dalam biji kapas, 

tetapi sebagian besar masih terdapat hemiselulosa dan liginin dalam sel tumbuhan. 

Selulosa juga dapat ditemukan selain dari tumbuhan berkayu bahkan dari dari non 

berkayu seperti pada tangkai daun, pelepah, kulit kayu, maupun serabut. 

Keberadaannya yang melimpah dan memiliki kadar selulosa yang tinggi dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai pengaplikasian, salah satunya Na CMC (Asmoro et 

al., 2018). 

Na CMC terlebih dahulu disintesis untuk dapat menghasilkan produknya. 

Cara mensintesis Na CMC telah dicoba dari sejak dulu. Awalnya Na CMC 

disintesis dari selulosa tumbuhan berkayu, yang kandungan selulosanya sekitar 

42-47%. Kemudian terus dikembangkan dan diteliti lagi agar meminimalisir 

penggunaan kayu, maka dimanfaatkan sisa limbah, ini dimaksudkan untuk 

mengurangi kerusakan lingkungan. Limbah adalah sisa yang dihasilkan dari bahan 

inti yang tidak dipergunakan lagi dimana untuk dibakar ataupun dibuang, seperti 

limbah perkebunan dan pertanian diantaranya limbah kulit pisang, limbah jerami 

padi, sisa tongkol jagung dan lainnya sebagai alternatif pengganti sintesis Na 

CMC. Sehingga untuk sintesis Na CMC tidak hanya dari tumbuhan ber kayu 

tetapi yang tidak berkayu yang memiliki kandungan selulosa tinggi dan sesuai 

dengan karakteristik Na CMC (Dumanauw, 1990; Ningsi et al., 2014). 



 

 

Allah swt. telah memberikan manusia (kita) akal dan menunjuk kita 

menjadi pemimpin, sehingga isi alam dapat kita manfaatkan demi kebutuhan 

hidup dengan syarat tidak merusak alam agar hidup dapat sejahtera secara 

berkesinambungan dari turunan ke turunan. Sehingga limbah yang biasa banyak 

dan merusak lingkungan dapat dihindari dan berefektif sebagai inovasi teknologi 

diberbagai bidang salah satunya farmasi, sebagai bahan tambahan (Rasyad et al., 

2012). 

Beberapa hasil penelitian yang telah dilaporkan yang berkaitan dengan 

sintesis turunan selulosa bahan baku pembuatan Na CMC dari tumbuhan-

tumbuhan, diantaranya penelitian (Hutomo et al., 2012) pada kulit biji coklat 

dengan kadar selulosanya sekitar 35%. Kemudian penelitian (Zulharmita et al., 

2012) pada ampas tebu kadar selulosanya sekitar 37,65%. Penelitian (Eriningsih 

et al., 2011) memanfaatkan limbah tongkol jagung dengan kandungan selulosa 

sebesar 35-55%, selanjutnya penelitian (Indriyati et al., 2016) dengan tanaman 

eceng gondok dengan kadar selulosa sebesar 66,87%, dan penelitian (Ferdiansyah 

et al., 2017) dengan pelepah kelapa sawit dengan kadar selulosa sebesar 89,63%. 

Dari penjelasan di atas hal ini yang melatarbelakangi dilakukannya 

penelitian studi literatur tentang sintesis dan karakterisasi Na CMC dari tumbuhan 

melihat banyaknya kebutuhan bahan tambahan obat industri. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Berapa kadar selulosa dari tumbuhan ? 

1.2.2 Bagaimana proses ekstraksi selulosa dari tumbuhan? 

1.2.3 Bagaimana proses sintesis Na CMC dari tumbuhan? 

1.2.4 Apa saja parameter dalam pengujian karakterisasi Na CMC? 
  



 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui kadar selulosa dari tumbuhan 

1.3.2 Untuk mengetahui proses ekstraksi selulosa dari tumbuhan 

1.3.3 Untuk mengetahui proses sintesis Na CMC dari tumbuhan 

1.3.4 Untuk mengetahui parameter apa saja dalam pengujian karakterisasi Na 

CMC  

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Segi Ilmiah 

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan menambahkan pengetahuan 

peneliti dan mahasiswa mengenai ekstraksi selulosa, kadar selulosa, sintesis 

dan karakterisasi Na CMC yang terstandar yang berasal dari tumbuhan  

1.4.2 Segi Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi industri farmasi Indonesia 

dalam mengembangkan Na CMC dari tumbuhan maupun pengembangan 

sediaan farmasi lainnya dan acuan untuk industri lainnya yang membutuhkan 

pengembangan selulosa dan Na CMC, serta sebagai acuan para 

peneliti/mahasiswa lainnya yang ingin melakukan eksperimen lanjutan dari 

selulosa maupun Na CMC dari tumbuhan.
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 BAB 2

METODE  

2.1 Strategi Pencarian Literatur 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur atau studi 

pustaka dalam mengumpulkan informasi, data dan materi dari jurnal-jurnal 

nasional maupun internasional yang menjadi dasar penelitian (Mirzaqon, 2017). 

2.1.1 Framework PICO 

Pencarian dan analisis riset dengan studi literatur ini menggunakan 

metode PICO (Population, Intervention, Comparation, Outcome). 

P (Population ) : Subjek/populasi yang spesifik dalam 

sebuah jurnal. 

I (Intervention) : Intervensi/perlakuan yang dilakukan pada 

populasi terhadap masalah yang terjadi pada 

suatu jurnal. 

C (Comperation) : Membandingkan hasil yang diperoleh dari 

hasil intervensi yang telah dilakukan pada 

pada suatu jurnal.  

O (Outcome) : Hasil yang didapatkan dari penelitian suatu 

jurnal. 

     (Klaten, 2016) 
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Tabel 1. Metode PICO Penelitian 

P  I C O 

Population Intervention Comperation Outcome 

Tumbuhan 

penghasil 

selulosa 

Bagian Tumbuhan  

Isolasi Selulosa : 

1. Metode Ekstraksi 

2. Metode Isolasi 

 Sintesis Na CMC: 

1. Reagen Alkalisasi 

2. Reagen 

Karboksimetilasi 

3. Pelarut/Media 

Reaksi 

4. Suhu  

5. Waktu reaksi 

6. Metode sintesis 

Karakteristik Na CMC 

dari pengujian:  

1. Organoleptis 

2. Derajat Subsitusi 

3. pH 

4. Viskositas 

5. Susut  

Pengeringan 

6. Kadar NaCl 

7. Kemurnian Na 

CMC 

8. Gugus Fungsi 

Na CMC menurut 

Na CMC baku, 

Standar Nasional 

Indonesia (SNI), 

Farmakope 

Indonesia dan The 

Joint FAO/WHO 

Expert Commite 

on Food 

Addictives 

(JECFA) 

Kadar selulosa, 

sintesis dan 

karakteristisasi 

Na CMC 

tumbuhan yang 

memenuhi 

persyaratan 
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Adapun kerangka dalam penelitian ini disusun seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 

 

Menentukan Tema Penelitian 

Menentukan Fokus Tinjauan Kajian 

Ekstraksi/Analisis 

Pembahasan  

Menentukan Kunci Penelitian PICO 

Menentukan Search Engine 

 

Menentukan Kata Kunci 

Pemeriksaan Jurnal Pada Search Engine 

Penyeleksian Jurnal 

Mendata jurnal yang akan dianalisis n= 

Inklusi n= Eksklusi n= 

Kesimpulan 
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2.1.2 Kata Kunci (Keyword) 

Kata kunci (Keyword) yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

synthesis and characterization of Na CMC, utilization of  Na CMC, sintesis 

dan karakterisasi Na CMC dan pemanfaatan Na CMC. 

2.1.3 Search Engines  

Sumber data yang digunakan yaitu : ScienceDirect, Pubmed, Google 

Scholar. 

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Jurnal 

Setelah Jurnal diperoleh maka akan dilakukan tahap Inklusi (penyertaan) 

dan eksklusi (pengecualian) jurnal yang digunakan untuk mengeluarkan jurnal-

jurnal yang tidak sesuai kriteria dengan keinginan rumusan masalah peneliti 

(Marbawi & Salim, 2019). 

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria Inklusi Kriteria Eksklusi 

1. Jurnal terbitan kurun waktu 
maksimal 10 tahun terakhir yaitu 
tahun 2011 hingga 2021 

2. Berbahasa Inggis dan Indonesia 
3. Subjek penelitian yaitu selulosa 

tumbuhan 
4. Jenis jurnal ekperimental dan 

merupakan jurnal research artikel 
original 

5. Sebuah jurnal harus memiliki 
International Standard Serial 
Number (ISSN) atau Digital Object 
Identifier (DOI) 

6. Naskah sebuah jurnal harus full 
text/ open acces  

1. Tahapan kerja atau metode kerja 
dalam hal ini (ekstraksi, isolasi, 
sintesis dan karakterisasi Na CMC) 
tidak jelas 

2. Adanya duplikasi jurnal pada database 
pencarian 
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7. Tema dalam jurnal harus memuat 
sintesis dan karakterisasi Na CMC 
dari sebuah tumbuhan. 

Keterangan: 

a. ISSN (International Standard Serrial Number) merupakan nomor unik 

yang menunjukan identitas terbitan, dalam hal ini ISSN dikhususkan untuk 

publikasi secara periodik seperti jurnal yang memiliki terbit berskala. 

b. DOI (Digital Object Identifier) merupakan pengenal suatu dokumen 

elektronik yang bersifat permanen yang isinya berisikan alamat unik 

sebagai seleksi studi dan penilaian kualitas. 

c. OA (Open Acces) adalah penyediaan akses internet ke jurnal ilmiah, 

artikel maupun buku secara tidak terbatas. Dalam hal ini semua gratis dan 

tidak ada biaya akses.  

d. Artikel riset (research article) adalah berupa artikel/jurnal pada umumnya 

yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah. Menjelaskan informasi baru yang telah 

dilakukan dan didukung dengan analisis stastik. 

e. Quartile adalah sistem perengkingan jurnal international bereputasi seperti 

scopus atau Scimago Journal Rank (SJR) maupun website sains 

berdasarkan subjek atau kategori bidang jurnal terkait. Perengikingan 

terdiri dari Q1,Q2,Q3,Q4 yang dimana didasarkan atas perhitungan skors 

jurnal-jurnal yang terdapat database scopus tersebut. Skor persentase 

Quartile yaitu Q1 yaitu 75-99 %, Q2 yaitu 50-74 %, Q3 yaitu 25-49%, Q4 

yaitu 0-24%. Skor ini dinilai dari tertinggi ke terendah  

f. SINTA (Science and Technoloi Index) adalah sebuah portal ilmiah online 

dibawah pusat kelola Kemendikbud Ristek yang memberikan daftar jurnal 

nasional yang telah terakreditasi yang sesuai dan baik dijadikan literatur, 
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kemudian citation dan lainnya. Sinta (S) memiliki grade jurnal akreditasi 

yang terdiribagi menjadi enam (6) grade yaitu Sinta 1, jurnal dengan skor 

85-100 sudah terakreditasi A dan terindeks kedalam scopus, Sinta 2 

denhan skor 70-85 sudah terakreditasi, sinta 3 jurnal dengan skor 60-70 

dalam hal ini telah melakukan evaluasi diri di Arjuna Sinta 4, 5, 6 sudah 

melakukan evaluasi diri di Arjuna dan diverivikasi 50-60, 40-50, 30-40 

masing-masing sinta. 

         (Lukman, 2018). 

2.3  Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

2.3.1 Hasil Pencarian dan Penyeleksian Jurnal  

Hasil pencarian jurnal dengan kata kunci didata sebagai berikut: 

Tabel 3. Jumlah Seleksi Jurnal 

Search 
Engine 

Kata Kunci 
Jumlah Jurnal 

Inklusi Eksklusi Akhir 

Google 
Scholar 

Synthesis and Characterization of Na 
CMC 

4180 4174 6 

Utilization of Na CMC 5310 5308 2 

Sintesis dan Karakterisasi Na CMC 493 486 5 

Pemanfaatan Na CMC 2390 2389 1 

Science 

Direct 

Synthesis and Characterization of Na 
CMC 

227 226 0 

Utilization of Na CMC 219 219 0 

Sintesis dan Karakterisasi Na CMC 0 0 0 

Pemanfaatan Na CMC 0 0 0 

PubMed 

Synthesis and Characterization of Na 
CMC 

10 10 0 

Utilization of Na CMC 4 4 0 

Sintesis dan Karakterisasi Na CMC 0 0 0 
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Pemanfaatan Na CMC 0 0 0 

Jumlah keselurahan jurnal yang dianalis dan dibahas 14 

   2.3.2 Daftar Jurnal Hasil Pencarian 

Hasil perolehan jurnal dari beberapa search engine didapatkan didata 

seperti dibawah ini : 

Tabel 4. Hasil Pencarian Jurnal 

No. Judul Jurnal 
Peneliti dan 

Tahun 
Nomor 

ISSN/DOI 
Kriteria 
Jurnal 

1.  

Pembuatan Natrium 
Karboksimetil Selulosa 
(Na CMC) dari selulosa 

limbah kulit kacang tanah 
(Arachis hypogea L.) 

Coniwanti et al., 
2015 

0853-0963 
 

S3 

2. 

Pemanfaatan kulit 
singkong sebagai bahan 
baku pembuatan natrium 
karboksimetil selulosa 

Santoso et al., 
2012 

10.5614/jtki.20
12.11.3.1 

S3 

3. 

Sintesis Na CMC dari 
selulosa Hasil Isolasi dari 

batang Alang-alang 
(Imperata cylindrical L.) 

Megawati et al, 
2017 

2455-0280 S3 

4. 

Sintesis dan Karakterisasi 
Carboxymethyl Cellulose 
Sodium (Na CMC) dari 
selulosa Eceng gondok 
(Eschrornia crassipes) 
dengan media Reaksi 

Etanol-Isobutanol 

Salimi et al., 
2021 

10.34312/jamb
chem.v3i1.928

8 
S3 

5. 

Synthesis and 
Characterization of 

sodium carboxymethyl 
cellulose from pod husk of 
cacao (Theobroma cacao 

L.) 

Hutoma et al., 
2012 

10.5897/AJFS1
2.020 

- 

6. 
Synthesis and 

characterization of sodium 
carboxymethyl cellulose 

Abdullaevich et 
al., 2021 

10.1002/pen.25
874 

Q3 
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from cotton, powder, 
microcrystalline and nano 

cellulose 

7. 

Epichlorohydrin as 
crosslinking agent for 

synthesis of carboxymethyl 
cellulose 

sodium (Na-CMC) as 
pharmaceutical excipient 

from water hyacinth 
(Eichorrnia 

Crassipes L.) 

Hasanah et al., 
2015 

0972-768x Q4 

8. 

Karakterisas Na CMC 
Hasil Sintesis dari 

tanaman Eceng gondok 
menggunakan Asam 

Suksinat sebagai pengikat 

Agustriono & 
Musiroh 2017 

10.24198/Jf.V1
5i4.14687 

- 

9. 
Sintesis dan Karakterisasi 
Na CMC dari A-Selulosa 

serabut kelapa sawit 

Indriani et al., 
2021 

10.52436/1.jpti
.82 

- 

10. 

Synthesis of Sodium 
Carboxymethyl Cellulose 
(Na-CMC) from Water 
Hyacinth with Mixed 

Solvent using Succinic 
Acid and Epichlorohydrin 

as Crosslinker 

Musfiroh et al., 
2018 

2278-4527 Q4 

11. 

The Optimization of 
Sodium Carboxymethyl 
Cellulose (NA-CMC) 

Synthesized from Water 
Hyacinth (Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solm) 
Cellulose 

Musfiroh et al., 
2013 

 
0975-8585 Q4 

12. 

Characterization Sodium 
Carboxymethyl Cellulose 

from Alpha 
Cellulose Betung Bamboo 
(Dendrocalamus asper) 

Suryadi et al., 
2019 

10.5530/pj.201
9.11.143 

Q4 

13. Karakterisasi Indriyati et al., 10.15416/ijpst. S2 
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Carboxymethyl Cellulose 
Sodium (Na-CMC) dari 
selulosa Eceng Gondok 
(Eichhornia crassipes 
Mart.) Solms) yang 
tumbuh di Daerah 

Jatinangor dan Lembang 

2016 vi3.9582 

14. 

Pembuatan Natrium 
Karboksimetil Selulosa 
(Na CMC) Dari Batang 

Rumput Gajah 
(Pennisetum Purpureum 

Schumach) 

Zulharmitta et 
al., 2012 

2541-3554 S5 
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  BAB 3

HASIL DAN ANALISIS 

3.1 Hasil 

Berdasarkan hasil pencarian jurnal dari 3 database Google Scholar,  

Pubmed, ScienceDirect didapatkan 14 jurnal hasil inklusi dan ekslusi yang dapat 

dianalisis. 

3.2 Analisis  

Hasil analisis artikel di sajikan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 5. Hasil Analisis PICO 

No Judul & 
Penulis 

Population Intervention Comparison Outcome 

1. Pembuatan 
Natrium 
Karboksime
til Selulosa 
(Na CMC) 
dari 
selulosa 
limbah kulit 
kacang 
tanah 
(Arachis 
hypogea L) 
 
(Coniwanti 
et al., 2015) 

Kacang 
Tanah 

Bagian Tanaman: 
Kulit Kacang 
Tanah 
 
Metode Ekstraksi: 
Limbah kulit 
kacang tanah di 
preparasi terlebih 
dahulu, kemudian 
diekstraksi dengan 
tahap delignifikasi 
menggunakan 
NaOH 10%, dan 
tahap 
dehemiselulosa 
menggunakan 
CH3COOH 10% 
dan NaCl untuk 
menghilangkan 
lignin dan 
hemiselulosa agar 
mendapatkan 
selulosa murni 
 

SNI 06-3736-
1995: 
 
Derajat 
Subsitusi: 
0,7-1,2 (Grade 1) 
0,2-1,0 (Grade 2) 
 
Viskositas: 
>26 (Grade 1) 
<26 (Grade 2) 
 
pH: 
6-8 
 

  Gugus Fungsi: 
OH: 3417 
CH: 2924 
C=O: 1604 
CH2: 1419 
OH: 1327 
COC: 1111 
CO: 1084 
Ikatan glikosida: 

Kadar 
Selulosa: 
Sebelum 
proses 
treatment  
kadar selulosa 
sebesar 27% 
dan setelah 
proses 
pretreatment 
menjadi 
64,42% 
 
Sintesis Na 
CMC: 
  penggunaan 
Natrium 
kloroasetat 6 
gram 
 
Karakterisasi:  
 
Derajat 
subtitusi:  



 

 

Sintesis Na CMC: 
1. Konsentrasi 
Reagen Alkalisasi, 
Karboksimetilasi 
dan pelarut/media 
pereaksi 
Alkalisasi : 
NaOH 10%, 15%, 
20%, 25%, 30% (b 
/v) dengan 
Isopropil alkohol 
 
Karboksimetilasi : 
Natrium 
kloroasetat 4 g; 6 
g; 8 g; 10 g 
 
2. Suhu dan 
Waktu reaksi 
Alkalisasi : 
dipanaskan dengan 
suhu 300C selama 
90 menit dan 
diaduk  
 
Karboksimetilasi : 
dipanaskan dengan 
suhu 700C selama 4 
jam  
 
3. Metode Sintesis 
Sintesis Na CMC  
dilakukan melalui 
proses alkalisasi 
menggunakan 
NaOH beberapa 
konsentrasi dan 
Isopropil alkohol, 
kemudian proses 
karboksimetilasi 
menggunakan 
natrium kloroasetat 
dengan beberapa 
berat, kemudian 
proses netralisasi 
dengan 

894 
 
 

0,73 
 
Viskositas: 
12,4 cP 
 
pH: 
6,5 
 
Gugus fungsi: 
COOH: 
1600,02 cm-1 

 

CH2:1418,71 
cm-1 

 
OH: 3971,6 
cm-1 

 

C-O: 1325,15 
cm-1 

 

Ini sudah 
sesuai dengan 
standar SNI  
06-3736-1995. 



 

 

menggunakan 
Asam asetat 90% 
(v/v) lalu dibilas 
dengan Metanol 
70% (v/v) dan 
dikeringkan pada 
suhu 500C  untuk 
mendapatkan Na 
CMC 
 
Karakterisasi Na 
CMC: 
1. Uji Derajat 

Subsitusi 
2. Uji Viskositas 
3. Uji pH 1%. 
4. Analisis Gugus 

Fungsi FTIR 
 

2. Pemanfaata
n Kulit 
Singkong 
sebagai 
Bahan Baku 
Pembuatan 
Natrium 
Karboksime
til Selulosa 
 
(Santoso et 
al., 2012) 

Singkong Bagian Tanaman: 
Kulit Singkong 
 

  Metode ekstraksi: 
kulit singkong 
terlebih dahulu di 
preparasi, 
kemudian 
diekstraksi dengan 
tahap delignifikasi 
menggunakan  
NaOH 10% dan 
tahap 
dehemiselulosa 
menggunakan, 
CH3COOH dan 
NaCl untuk 
menghilangkan 
lignin dan 
hemiselulosa agar 
didapatkan selulosa 
murni 
 
 
 
 
 

SNI 06-3736-95, 
FAO, 2011: 
 
Kemurnian : 
99,50 (Grade 1 ) 
60 (Grade 2) 
 
Uji Kualitatif 
Pembentukan 
Warna 
Munculnya warna  
merah keunguan 
pada bagian 
bawah tabung, 
sedangkan pada 
lapisan atas 
tabung jernih 
(FAO, 2011) 
 

Derajat 
Subsitusi 
0,7-1,2 (Grade 1) 
0,2-1,0 (Grade 2) 
 
 
 
Gugus Fungsi 

Kadar 
Selulosa: 
80-85% 
 
Sintesis Na 
CMC: 
Kulit singkong 
dapat disintesis 
menjadi Na 
CMC dengan 
reaksi 
karboksimetila
si selulosa, 
didapat 
karakterisasi  
terbaik 
pada saat 
reaksi 
alkalisasi oleh 
NaOH 20% 
dengan pelarut 
Isopropil 
alkohol, 
dilanjutkan 
Eterifikasi oleh 
SCA 3g pada 
temperatur 70 



 

 

Sintesis Na CMC 
1.  Konsentrasi 
Reagen Alkalisasi, 
Karboksimetilasi 
dan 
Pelarut/Media 
reaksi 
Alkalisasi : 
NaOH 2%, 10%, 
20%, 30%, 40% 
(mol) dengan 
pelarut Isopropil 
alkohol 
 
Karboksimetilasi : 
Natrium 
kloroasetat 1 g, 2 g, 
3 g, 4 g, 5 g 
 
2.  Suhu dan 
Waktu reaksi 
Alkaslisasi : 
dipanaskan dengan 
suhu 300C selama 
90 menit  
 
Karboksimetilasi:  
di panaskan dengan 
suhu 500C, 60 
0C,700C, 800C 
selama 6 jam  
 
3.  Metode Sintesis 
Sintesis Na CMC  
dimulai dengan 
tahap alkalisasi 
menggunakan 
NaOH beberapa 
konsentrasi dan 
Isopropil alkohol, 
tahap berikut tahap 
karboksimetilasi 
menggunakan 
beberapa 
konsentrasi berat 
Natrium 

FTIR: 
OH: 3417 
CH: 2924 
C=O: 1604 
CH2: 1419 
OH: 1327 
COC: 1111 
CO: 1084 
Ikatan glikosida: 
894 
 
 

0C. 
Karakteristisa
si : 
 
Derajat 
Subsitusi: 
0,705 
 
Kemurnian: 
Na CMC 
sebesar 
96,20% 
 
Uji Kualitatif 
Pembentukan 
Warna 
Terbentuk 
 
Gugus 
Fungsi: 
COOH: 
1601,01 cm-1 

 

CH2:1428,3 
cm-1 

 
OH: 3761,1 
cm-1 

 

C-O: 1212,9 
cm-1 
 
Na CMC yang 
terbentuk dari 
kulit singkong 
ini berupa 
serbuk dan 
termasuk 
dalam grade 
kedua atau 
teknis sesuai 
dengan standar 
dari kemunian 
Na CMC 
berdasarkan 
SNI 06-3736-



 

 

kloroasetat lanjut 
tahap penetralan 
dengan Asam 
asetat 90% (v/v), 
kemudian tahap 
pembilasan 
menggunakan 
Metanol 70%, 
terakhir tahap 
pengeringan  
dengan 
dikeringkan pada 
suhu 500C untuk 
mendapatkan Na 
CMC 
 
Karakterisasi Na 
CMC: 
1. Uji Derajat 

Subsitusi 
2. Uji kualitatif 

pembentukan 
warna 

3. Uji Kemurnian 
4. Analisis Gugus 

Fungsi FTIR 
 

1995 (SNI, 
1995). 

3. Sintesis Na 
CMC dari 
Selulosa 
Hasil Isolasi 
dari batang 
Alang-alang 
(Imperata 
cylindrical 
L.) 
 
(Megawati 
et al., 2017) 

Alang-
Alang 

Bagian Tanaman: 
Batang  
 
Metode Ekstraksi:  
Batang alang-alang 
terlebih dahulu 
preparasi kemudian 
diekstraksi 
menggunakan 
sokhlet 
mengunakan 
pelarut Etanol, 
masuk ke tahap 
bleaching 
(diputihkan) 
menggunakan 
Sodium hipoklorit 
3%, selanjutnya 
tahap hidrolisis  

Na CMC Baku 
Standar FAO, 
2011, Vogel 
1985: 
 
Uji Molisch: 
Ditandai dengan 
munculnya warna 
merah keunguan 
pada bagian 
bawah tabung 
reaksi sedangkan 
pada lapisan 
bagian atas jernih 
(FAO, 2011). 
 
 
 
Standard Na 

Kadar 
Selulosa: 
batang alang-
alang 96,7% , 
 
Sintesis Na 
CMC: 
Batang Alang-
alang dapat 
disintesis 
menjadi Na 
CMC  
 
 
 
 
 
 
Karakterisasi 



 

 

menggunakan 
NaOH 1%, 
kemudian tahap 
bleaching akhir 
dengan sodium 
hipoklorit 1% dan 
setelah itu 
ditambah NaCl 5% 
setelah itu masuk 
tahap peyaringan 
dengan aquades 
hingga bebas asam 
(penetralan) untuk 
mendapatkan 
selulosa murni. 
 
Sintesis Na CMC 

1. Konsentrasi 
regaen 
Alkalisasi, 
Karboksimetilas
i dan 
Pelarut/media 
reaksi 

Alkalisasi : 
NaOH 20ml 
dengan pelarut 
Isopropil alkohol 
100 ml 
 
Karboksimetilasi : 
Natrium 
kloroasetat 3 g 
 
2. Suhu dan 

Waktu reaksi 
Alkalisasi: 
dipanaskan dengan 
suhu 300C selama 
90 menit  
 
Karboksimetilasi di 
panaskan dengan 
suhu 700C selama 6 
jam  
 

CMC Baku: 
 
Viskositas: 
10 cP 
 

Analisis 
Sweeling: 
Muchilago 
bewarna putih 
 
pH: 
5-11 
 

Kadar NaCl dan 
Kemurnian: 
Berwarna merah 
keunguan dan 
kemurnian 99% 
 
Reaksi Uji 
Nyala: 
Warna Nyala api 
atau orange 
 
Gugus Fungsi: 
-OH : 3452,22 
C-H : 2920,23 
C=O : 1597,06 
C-H  : 896,90 
 

Na CMC: 
 
Identifikasi 
Na CMC 
dengan 
Molisch: 
Terbentuknya 
dua lapisan 
yang berbeda 
di tandai 
dengan adanya 
pembentukan 
warna merah 
pada lapisan 
bawah dan 
keruh pada 
lapisan atas 
 
Analisis 
Sweeling : 
Muchilago 
berwarna 
coklat 
 
Viskositas : 
8 cP 
 
pH: 
6 
 
Kadar NaCl: 
Berwarna 
merah 
keunguan 
dengan 
kemurnian 
95,8% 
 
 
Reaksi Uji 
Nyala : 
Adanya logam 
Na+ yang telah 
berikatan 
dengan Na 
CMC ditandai 



 

 

3. Metode Sintesis 
Sintesis Na CMC  
dilakukan melalui 
proses Alkalisasi 
menggunakan 
NaOH 20 ml, 
kedua, tahap 
karboksimetilasi 
menggunakan 
natrium kloroasetat 
3 g, lalu tahap 
netralisasi 
menggunakan 
Asam asetat dan 
dibilas 
menggunakan 
Metanol lalu 
dikeringkan pada 
suhu 500C untuk 
mendapatkan Na 
CMC 
 
Karakterisasi Na 
CMC 
1. Identifikasi Na 

CMC dengan uji 
Molisch 

2. Analisis 
Sweeling 

3. Reaksi Uji 
Nyata 

4. Uji NaCl dan 
Kemurnian 

5. Uji pH 
6. Uji Viskositas 
7. Analisis Gugus 

Fungsi FTIR 

dengan warna 
nyala api 
kuning atau 
orange 
 
Gugus Fungsi 
: 
Diperoleh 
puncak 
gelombang 
H-C-H: 
2918,23 cm-1  
 
Beberapa 
gugus –OH: 
3442,94 cm-1  

 

C=O:1041,56 
cm-1 
 
C-O: 894,97  
cm-1 

 

Puncak 
serapan karena 
adanya C-H 
sekitar 1425,40 
cm-1 

– 1548,84 

cm-1 
 
Karakterisasi 
Na CMC 
dengan FAO, 
2011 sudah 
mendekati, 
tetapi perlu 
penelitian 
lanjutan 
optimasi dan 
analisis XRD 
 
 
 
 

4. Sintesis dan 
Karakterisas

Eceng 
Gondok 

Bagian Tanaman: 
Daun dan Batang 

Standar 
Farmakope, SNI 

Kadar 
Selulosa : 



 

 

i 
Carboxymet
hyl 
Cellulose 
Sodium 
(Na-CMC) 
dari 
Selulosa 
Eceng 
Gondok 
(Eichhornia 
crassipes) 
dengan 
Media 
Reaksi 
Etanol-
Isobutanol 
 
(Salimi et 
al., 2021) 

 
Isolasi Selulosa: 
Eceng gondok di 
preparasi menjadi 
serbuk kemudian 
diekstraksi dengan 
tahap dewaxing 
menggunakan 
sokhlet apparatus 
dengan pelarut 
Toluene-Etanol 
2:1, lalu tahap 
dehemiselulosa 
dengan NaOH 
17,5% dan tahap 
bleaching 
(Pemutihan) 
dengan NaClO2 
dilakukan 2 kali 
baru lalu di cuci 
untuk 
menghasilkan 
selulosa murni. 
 
Sintesis Na CMC 
1.  Konsentrasi 
Reagen Alkalisasi, 
Reagen 
Karboksimetilasi, 
Pelarut/media 
reaksi 
Alkalisasi : 
NaOH 10% 
dengan Etanol-
isobutanol (80: 20) 
ml, (50: 50) ml, 
(20: 80) ml dalam 
erlenmeyer. 
 
Karboksimetilasi : 
Natrium 
monokloroasetat 
 
2.  Suhu dan 
Waktu reaksi 
Alkalisasi : 

06-3736-1995 
dan standar 
baku Na CMC: 
 
Uji 
Organoleptis: 
Serbuk halus, 
berwarnah putih 
kuning glading 
dan tidak berbau. 
 
Kelarutan: 
Na CMC standar 
terhadap aquades, 
Etanol dan dietil 
Eter Na CMC 
yaitu larut dalam 
aquades serta 
tidak larut dalam 
Etanol dan dietil 
etil. 
 
pH: 
7,5 (Standard 
Baku Na CMC) 
6-8 (SNI) 
 
Susut pengering: 
12,0971 %  
(Standar) 
<10 % 
(Farmakope) 
 
Viskositas : 
592,6 cP (Standar 
Baku Na CMC) 
1-2000 cp (Rowe 
et al, 2009) 
 
Derajat 
Subsitusi: 
0,948 (Standar 
baku) 
0,7-1,2 (Mutu I) 
(SNI) 
 

alfa selulosa 
65,41 % 
 
Sintesis Na 
CMC: 
Na CMC dari 
Selulosa Eceng 
Gondok 
(Eichhornia 
crassipes) 
dengan Media 
Reaksi Etanol-
Isobutanol 
dengan 
konsentrasi 
NaOH yang 
digunakan 
10%, dan 
diperoleh 
bahwa variasi 
media reaksi 
yang 
menghasilkan 
Na CMC 
terbaik pada 
variasi media 
reaksi Etanol : 
isobutanol 
(20:80) ml 
 
Karakterisasi 
Na CMC: 
 
Uji 
Organoleptik 
: 
Butiran, 
berwarna putih 
kuning gading 
dan tidak 
berbau 
sedangkan 
untuk Na CMC 
standar berupa 
serbuk halus, 
berwarna 



 

 

Dicampur NaOH 
dalam erlenmeyer 
pada suhu ruang 
selama 1 jam 
 
Karboksimetilasi : 
Dicampur dalam 
labu reaksi suhu 55 
0C selama 3,5 jam 
 
3.  Metode Sintesis 
Sintesis Na CMC  
dilakukan melalui 
proses Alkalisasi 
NaOH dengan 
beberapa media 
konsentrasi, lanjut 
karboksimetilasi 
dengan Natrium 
kloroasetat dan 
proses netralisasi 
menggunakan 
Asam asetat glasial 
dan dibilas dengan 
Etanol dan 
dikeringkan pada 
suhu 70 0C untuk 
mendapatkan Na 
CMC 
 
Karakterisasi Na 
CMC: 
1. Uji 

Organoleptik 
2. Uji Susut 

Pengeringan 
3. Uji Derajat 

Subsitusi 
4. Uji Viskositas 
5. Uji pH 1% 
6. Kadar NaCl 
7. Analisis Gugus 

Fungsi FTIR 

Kadar NaCl 
99% 
 
Gugus Fungsi: 
-OH : 3452,22 
C-H : 2920,23 
C=O : 1597,06 
C-H  : 896,90 
 
 
 
 
 
 

putih, dan 
tidak berbau 
 
Kelarutan : 
Terdispersi 
dalam aquades 
serta tidak 
larut dalam 
Etanol dan 
dietil Eter 
 
pH: 
5,6 
 
Susut 
pengering: 
7,8205 
 
Viskositas: 
162,66 
 
Derajat 
Subsitusi : 
Nilai DS 
tertinggi 
0,8560 
maksimum 
 
Kemurnian 
93,7453 %. 
 
Gugus Fungsi 
-OH : 3345,1 
cm-1 
 
C-H : 
28297,64 cm-1 
 
C-O-C :1159 
cm-1 
 
CH2 : 1370-
1465 cm-1 
 
Memiliki 
karakteristik 



 

 

yang tidak 
berbeda jauh 
dengan Na 
CMC standar. 
 

5. Sintesis dan 
Karakterisas
i Na CMC 
dari α-
Selulosa 
Serabut 
Kelapa 
Sawit 
 
(Indriani et 
al., 2021) 

Kelapa 
Sawit 

Bagian Tanaman: 
Serabut Kelapa 
Sawit 
 
Isolasi Selulosa: 
Serabut kelapa 
sawit terlebih 
dahulu di preparasi 
menjadi serbuk, 
kemudian 
diekstraksi alfa 
selulosa dengan 
tahap delignifikasi 
menggunakan 
NaOH 5%, 
Selanjutnya tahap 
bleaching 
menggunakan 
H2O2 dan ditambah 
NaOH 0,1 N diukur 
pH hingga pH 9 
(dijaga agar tetap 
pH 9) Selanjutnya 
sampel didinginkan 
dan disaring 
kemudian dicuci 
sampai pH netral 
dan dikeringkan 
dalam oven pada 
suhu 1050C. 
Selanjutnya tahap 
Dehemiselulosa 
dengan direndam 
dalam NaOH 
17,5% (±10 0C) 
selama 1 jam lalu 
disaring (rasio 
berat selulosa 
terhadap volume 
larutan 1:10). 
Residu dicuci 

SNI 06-3736-
1995: 
 
Derajat 
Subsitusi: 
0,7-1,2 (Grade 1) 
0,2-0,1 (Grade 2) 
 
pH : 
6-8 

 
Uji Kemurnian: 
>60 

 

Kadar 
Selulosa: 
Sebelum 
preparasi 
ekstraksi 
59,6% 
sedangkan 
setelah di 
ekstraksi : 
85,39% 
 
Sintesis Na 
CMC: 
selulosa kelapa 
sawit dapat 
disintesis 
menjadi Na 
CMC, paling 
optimal 
campuran 
larutan 
isopropanol-
Etanol sebagai 
media reaksi 
adalah 80:20 
ml, sedangkan 
untuk 
konsentrasi 
Asam 
trikloroasetat 
dan 
konsentrasi 
NaOH yaitu 
25% dan 20%  
 
 
 
 
Karakterisasi 
Na CMC: 
 



 

 

dengan NaOH 
8,3% dan aquadest 
selanjutnya 
direndam dalam 
Asam asetat 10% 
selama 15 menit. 
Terakhir residu 
disaring dan dicuci 
hingga pH netral 
kemudian 
dikeringkan untuk 
mendapatkan alfa 
selulosa 
 
Sintesis Na CMC 
1.  Konsentrasi 
Reagen Alkalisasi, 
reagen 
Karboksimetilasi, 
Pelarut/media 
reaksi 
Alkalisasi : 
NaOH 20 ml 
Pelarut 
isopropanol-Etanol 
(20 : 80, 40 : 60, 
50 : 50, 60 : 40, 80 
: 20) ml 
 
Karboksimetilasi : 
Asam trikloraasetat 
15%, 20%, dan 
25%. 
 
2.  Suhu, Waktu 
reaksi 
Alkalisasi : 
Dicampur NaOH 
dalam gelas kimia 
pada suhu 300C 
selama 1 jam 
Karboksimetilasi : 
Dicampur dalam 
labu reaksi suhu 45 
0C selama 3 jam 
 

Nilai DS: 
0,8124 
 
Kemurnian: 
99,68 
 
pH: 
7,9 
 
Telah 
memenuhi 
Karakterisasi 
Na CMC 
Standar SNI 
06-3736-1995 



 

 

3.  Metode Sintesis 
Selulosa kering  
dimasukkan ke 
dalam gelas kimia 
250 ml ditambah 
beberapa 
konsentrasi pelarut 
isopropanol-Etanol 
Selanjutnya tahap 
alkalisasi dengan 
penambahan 
NaOH, dilanjutkan 
tahap 
karboksimetilasi 
dengan 
menambahkan 
Asam 
trikloroasetat 
(TCA) dengan 
beberapa 
konsentrasi 
dicampur dan 
dipanaskan lalu 
disaring dan 
residunya 
direndam dengan 
Metanol. 
Kemudian 
ditambahkan asam 
cuka untuk 
penetralan hingga 
pH 7, disaring 
kembali dan 
residunya 
dikeringkan di 
dalam oven dengan 
suhu 70ºC hingga 
diperoleh Na CMC 
 
 
 
Karakterisasi Na 
CMC 
1. Uji Derajat 

Subsitusi 
2. Uji pH 1% 



 

 

3. Uji Kemurnian 
 

6. Pembuatan 
Natrium 
Karboksime
til Selulosa 
(Na Cmc) 
Dari Batang 
Rumput 
Gajah 
(Pennisetum 
Purpureum 
Schumach) 
 
(Zulharmitt
a et al., 
2012) 

Rumput 
Gajah 

Bagian Tanaman: 
batang 
 
Ekstraksi dan 
Isolasi Selulosa: 
Batang rumput 
gajah terlebih 
dahulu di preparasi 
kemudian di 
ekstraksi dengan 
tahap dewaxing 
menggunakan 
Hexan-Etanol (2:1 
v/v) kemudian 
dikeringkan dengan 
suhu kamar, lanjut 
tahap delignifikasi 
sebagian asam 
menggunakan asam 
nitrit 3,5%, 
selanjutnya tahap 
delignifikasi 
sempurna 
menggunakan 
larutan Natrium 
hidroksida 2% dan 
Natrium sulfit 2%, 
kemudian lanjut 
diputihkan 
(bleaching) dengan 
2 liter dengan 
campuran larutan 
Natrium hipoklorit 
3,5% dan air (1:1) 
untuk mendapatkan 
selulosa murni. 
Selanjutnya tahap 
pemisahan alfa 
selulosa dengan 
tahap 
dehemiselulosa 
menggunakan 
Natrium hidroksida 
17,5%, selanjutnya 

Standar Na-
CMC Merck, 
Farmakope 
Indonesia Edisi 
III) 1979) dan 
USP: 
 
Uji Organoleptik 
Serbuk halus, 
Putih kuning 
gading, Tidak 
berbau (FI.III; Na 
CMC Merck) 
 
Identifikasi 
Pada bidang batas 
terjadi warna 
ungu merah 
(FI.III; Na CMC 
Merck) 
 
pH 6,5 - 8,5  
(USP 30) 
pH 6,74 ± 0,1834 
 
Susut Pengering: 
Kehilangan tidak 
boleh lebih dari 
10% 
(Farmakope 
Indonesia Edisi 
III) 
 
Kehilangan 
8,99% 
±0,0173 
 
Gugus Fungsi: 
O-H: Tidak ada 
C=O:1679,09  
C-O-C: 1283,78 
 
 

Kadar 
Selulosa: 
alfa selulosa 
67,68% 
 
Sintesis Dan 
Karakterisasi 
Na CMC: 
 
Sintesis Na 
CMC: 
Selulosa 
batang rumput 
gajah dapat 
disintesis 
menjadi Na 
CMC dengan 
perolehan Na 
CMC 
sebanyak 
20,87% 
 
Karakterisasi 
Na CMC 
 
Organoleptik: 
yang berupa 
bentuk, warna, 
bau, dan rasa 
untuk Na CMC 
 
Identifikas Na 
CMC: 
menghasilkan 
warna ungu 
merah pada 
bidang batas 
 
Susut 
pengeringan: 
9,76% dengan 
standar deviasi 
= 0,1385 
Hasil uji pH 



 

 

tahap bleacing 
penyempurnaan 
dengan natrium 
hipoklorit 3,5% 
dan air (1:1) 
dipanaskan pada 
suhu 1000C selama 
5 menit, kemudian 
dicuci dengan air 
sampai filtratnya 
jernih, disaring dan 
diperas, lalu 
dikeringkan pada 
suhu 600C dalam 
oven selama 1 jam. 
Maka diperoleh 
alfa selulosa. Maka 
diperoleh alfa 
selulosa 
 
Sintesis Na CMC: 
1. Konsentrasi 

reagen 
Alkalisasi, 
reagen 
Karboksimetila
si, dan 
pelarut/medie 
pereaksi 

Alkalisasi : 
NaOH 30% 
 
Karboksimetilasi : 
Natrium 
kloroasetat 
 
2. Suhu, Waktu 

reaksi 
Alkalisasi : 
Dicampur NaOH 
selama 1 jam 
Karboksimetilasi: 
Dicampur dengan   
suhu 600C selama 4 
jam 
3. Metode 

Na CMC : 
6,96 dengan 
standar deviasi 
= 0,2401 
 
Gugus 
Fungsi: 
O-H: Tidak 
ada 
 
C=O: 1667,71 
cm-1 
 
C-O-C: 
1285,60 cm-1 
 
Hasil spektrum 
IR Na CMC 
kurang bersih 
bila 
bandingkan 
dengan Na 
CMC Merck 
 
Dilihat bahwa 
karakterisasi 
Na CMC 
rumput gajah 
telah 
memenuhi 
persyaratan 
dan tidak ada 
perbedaan 
secara 
signifikan 
 
 



 

 

Sintesis 
Tahap Sintesis 
dengan Alkalisasi 
menggunakan 25 g 
alfa selulosa yang 
diperoleh, 
direndam dalam 
750 ml Natrium 
hidroksida 30% 
w/v selama 1 jam. 
Selanjutnya tahap 
karboksimetilasi 
campuran 250 g 
Natrium 
kloroasetat dan 
Isopropanol pada 
suhu 600C selama 
4 jam di dalam 
waterbath. 
Kemudian tahap 
netralisasi Na 
CMC yang didapat 
dengan proses ini 
disaring, 
dinetralkan dengan 
HCl 0,1 N, dan 
dicuci dengan 
Etanol 96%. 
Setelah disaring, 
dikeringkan pada 
suhu 600C untuk 
mendapatkan Na 
CMC 
 
Karakterisasi Na 
CMC 
1. Uji 

Organoleptik 
2. Identifikasi 
3. Uji Pengeringan 
4. Uji pH 1% 
5. Analisis Gugus 

Fungsi dengan 
FTIR 

 
7. Characteriz Bambu Bagian Tanaman: Standar Na Kadar 



 

 

ation 
Sodium 
Carboxymet
hyl 
Cellulose 
from Alpha 
Cellulose 
Betung 
Bamboo 
(Dendrocal
amus asper) 
 
(Suryadi et 
al., 2019) 

Betung Batang 
 
Isolasi Selulosa: 
Bambu betung 
terlebih dahulu di 
diekstraksi dengan 
cara mesarasi, 
kemudian masuk 
tahap delignifikasi 
menggunakan 
Asam nitrat 3,5% 
dan 
Natrium hidroksida 
dan Natrium sulfit 
masing-masing 2% 
b/v pada suhu 50°C 
selama 1 jam. 
Sekali lagi, itu 
dicuci, disaring, 
Lanjut tahap 
bleaching 
(diputihkan) 
dengan 
pengenceran berair 
3,5% b/v natrium 
hipoklorit-air (1:1) 
Selanjutnya tahap 
dehemiselulosa 
dengan NaOH 
17,5% b/v. Setelah 
semua bebas dari 
bahan lain, 
Selulosa alfa yang 
dihasilkan dicuci 
bersih dengan 
aquadestilata dan 
disaring. Produk 
dikeringkan dalam 
oven 
60°C selama 
sekitar 3 jam 
Sintesis Na CMC: 
1. Konsentrasi 

Reagen 
Alkalisasi dan 
Reagen 

CMC Merck 
 
Organoleptik: 
Bubuk putih, 
tidak berbau dan 
tidak berasa 

 
Analisis 
kualitatif: 
Positif (terbentuk 
warna ungu) 
 
Suhu leleh: 
230.10°C 
 
Derajat 
substitusi  :   
0,7433 
 
Derajat 
keasaman (pH): 
6.93 
 
Rata-rata 
distribusi 
ukuran partikel 
: 
 55,13 m 
 
Kandungan air : 
9,86% 
 
Kandungan abu 
sulfat : 
 31,29% 
 
Susut 
pengeringan : 
10,17% 
 
Bulk density : 
 0,33 g/cm3 

 

Kerapatan 
mampat : 
 0,50 g/cm3 

Selulosa : 
83,80% 
 
Sintesis Na 
CMC: 
Batang 
bamboo 
betung dapat 
disintesis 
menjadi Na 
CMC. Hasil 
Na CMC yang 
diperoleh 
berkisar antara 
95,36%-108,76 
%  
 
Karakteri asi 
Na CMC: 
 
Organolepik : 
Bubuk putih, 
tidak berbau 
dan tidak 
berasa 
 
Analisis 
kualitatif : 
Positif 
(terbentuk 
warna ungu) 
 
Suhu leleh : 
255.300C 
 
Derajat 
substitusi : 
0,7073 
 
Derajat 
keasaman 
(pH) : 
7.61 
 
Rata-rata 
distribusi 



 

 

Karboksimetilsi 
dan 
Pelarut/Media 
Reaksi 

Alkalisasi : 
NaOH 25% (b /v) 
dan Natrium 
tetraborat (1,7%) 
dengan Isopropil 
alkohol 
 
Karboksimetilasi : 
Natrium 
monokloroasetat 
 
2. Suhu dan 
Waktu Reaksi 
Alkalisasi : 
suhu kamar, diaduk 
selama 1 jam 
 
Karboksimetilasi : 
Diaduk selama 1,5 
jam, dan dengan 
suhu 550C selama 3 
jam 
 
3. Metode Sintesis 
Metode sintesis di 
lakukan modifikasi 
dengan 20 g 
serbuk selulosa 
bambu betung dan 
ditambahkan 600 
ml isopropil 
alcohol lalu diaduk 
dan ditambah 25% 
Natrium hidroksida 
(mengandung 
1,7% natrium 
tetraborat) 
ditambahkan tetes 
demi tetes ke 
dalam campuran, 
lanjut tahap 
Karboksimetilisasi 

 
Viskositas : 
 3527,7 Cp 
 
Gugus Fungsi : 
OH : 3607 
Peregangan CH: 
2877 
C=O Karboksil : 
1678 
CH2 : 1431 
Getaran pengikat 
OH : 1325 
Glikosidik COC : 
1153 
C-OH=1064 
 
Analisis XRD : 
Pola difraktogram 
yang khas, pada 
nilai 2θ 19,985 

terdapat puncak 
tajam yang 
menunjukkan 
sifat kristalin dan 
pada nilai 2θ 

36,8801 puncak 
atau lembah yang 
tumpul dan 
melebar 
menunjukkan 
sifat amorf 
 
Analisis SEM: 
berbentuk 
panjang dengan 
permukaan 
yang relatif halus 

ukuran 
partikel : 
71,54 m 
 
Kandungan 
air : 
5,88% 
 
Kandungan 
abu sulfat : 
32,64% 
 
Kehilangan 
pengeringan : 
9,85% 
 
Bulk density: 
0,42 g/cm3 
 
Kerapatan 
mampat : 
0,64 g/cm3 
 
Viskositas : 
20.8 Cp 
 
Gugus Fungsi 
: 
OH : 3607 
 
Peregangan 
CH: 2877 
 
C=O: 1678 
 
CH2:1431 
 
Getaran 
pengikat OH: 
1325 
 
Glikosidik 
COC: 1153 
 
COH: 1064 
 



 

 

dimulai dengan 26 
g natrium 
monokloroasetat 
selanjutnya tahap 
penetralan 
direndam dalam 
225 ml Metanol 
dan 
dengan Asam 
asetat glasial 
hingga pH 7 dan 
kemudian disaring 
menggunakan 
corong sinter. 
Produk akhir dicuci 
tiga kali dengan 
perendaman dalam 
Etanol 80% selama 
10 menit dan 
kemudian dicuci 
lagi 
dengan Metanol 
untuk terakhir 
kalinya. Natrium 
karboksimetil 
selulosa yang 
diperoleh dari 
bambu betung 
disaring dan 
dikeringkan pada 
suhu 550C. 
 
Karakterisasi Na 
CMC: 
1. Uji 

Organoleptis 
2. Analisis 

Kualitatif  
3. Uji Derajat 

Subsitusi 
4. Kerapatan 

mampat 
5. Bulk density 
6. Rata-rata 

distribusi 
ukuran partikel 

Analisis XRD 
: 
Pola Khas 
menunjukkan 
nilai 2θ 

sebesar 
19,7343 
terdapat 
puncak 
yang runcing 
dan pada nilai 
2θ sebesar 

35,4429 
terdapat 
puncak yang 
tumpul dan 
melebar 
 
Analisis SEM: 
berbentuk 
bulat dengan 
permukaan 
yang relatif 
kasar 
 
Produk 
menunjukkan 
kesamaan 
karakteristik 
dengan 
referensi pada 
spektrum 
inframerah, 
difraktogram 
XRD, analisis 
organoleptik, 
kualitatif 
analisis, 
derajat 
substitusi, 
derajat 
keasaman 
(pH), rata-rata 
distribusi 
ukuran 
partikel, kadar 



 

 

7. Susut  
pengeringan 

8. Suhu Leleh 
9. Uji pH 
10. SEM 
11. Gugus Fungsi 

FTIR 
12.  Analisis 

XRD 
 

air, kadar abu 
sulfat dan 
susut 
pengeringan. 
Namun, 
terdapat 
perbedaan 
suhu leleh, 
viskositas dan 
analisis 
morfologi 
dengan SEM 
sebagai acuan. 

8. Karakterisas
i Na CMC 
Hasil 
Sintesis 
Dari 
Tanaman 
Eceng 
Gondok 
Menggunak
an Asam 
Suksinat 
Sebagai 
Pengikat 
Silang 
 
(Agustriono 
& Musfiro, 
2017) 

Eceng 
Gondok 

Bagian Tanaman: 
Seluruh bagian 
 
Isolasi Selulosa: 
Eceng gondok 
terlebih dahulu di 
preparasi menjadi 
serbuk, lalu 
Serbuk eceng 
gondok dididihkan 
dalam air panas 
kemudian disaring 
dan 
dipisahkan bagian 
yang larut dan 
tidak 
larut. Bagian yang 
tidak larut 
dididihkan 
dengan Natrium 
hidroksida (NaOH) 
30% sebagai tahap 
delignifikasi. Hasil 
Residunya 
dicuci dengan 
akuades sampai pH 
6-7. Lanjut tahap 
bleaching larutan 
pemutih natrium 
hipoklorit (NaOCl), 
kemudian diaduk 
rata. Hasilnya di 
keringkan untuk 

Farmakope 
Indonesia Edisi 
IV, JECFA, SNI: 
 
Organoleptik : 
Putih, tidak 
berbau atau 
hampir tidak 
berbau, tidak 
berasa. 
 
Kelarutan dalam 
air: 
Terdispersi 
 
Kelarutan dalam 
Etanol : 
Mengendap 
 
Foam Test: 
Tidak terbentuk 
endapan (-) 
 
Pengendapan: 
Terbentuk 
endapan (+) 
 
pH : 
6,0-8,0 
 
Susut 
Pengeringan : 
<10% 

Kadar 
Selulosa: 
19,87 % 
 
Sintesis Na 
CMC:  
 
Karakterisasi 
Na CMC: 
Karakteristik 
Na-CMC yang 
disintesis dari 
selulosa eceng 
gondok 
dengan pelarut 
isopropil  
alkohol, 
isobutil 
alkohol, dan 
pelarut 
campuran 
isopropil 
alkohol-
Isobutil 
alkohol (4:1) 
dan 
crosslinker 
asam suksinat 
memenuhi 
persyaratan 
Na-CMC 
sebagai 
eksipien 



 

 

mendapatkan α-
selulosa. 
 
Sintesis Na CMC: 
1. Konsentrasi 
Reagen Alkalisasi, 
Reagen 
Karboksimetilasi, 
dan 
Pelarut/Media 
reaksi 
Alkalisasi : 
NaOH 40% (b /v) 
dengan 3 pelarut 
berbeda Isopropil 
alkohol, Isobutil 
alkohol, dan 
pelarut campuran 
Isopropil alkohol-
Isobutil alkohol 
(4:1) 
 
Karboksimetilasi : 
Natrium 
kloroasetat 
 
2. Suhu dan 
Waktu Reaksi 
Alkalisasi : 
Suhu ruang, 90 
menit 
 
Karboksimetilasi : 
suhu 550C selama 
3,5. 
 
 
3. Metode Sintesis 
Alkalisasi dengan 
tiga jenis pelarut 
berbeda, 
ditambahkan 
NaOH 40%. 
Kemudian tahap 
karoksimetilasi 
dilakukan 

 farmasi 
berdasarkan 
Farmakope 
Indonesia 
edisi IV, SNI, 
dan JECFA. 



 

 

penambahan 5 g 
natrium 
monokloroasetat 
(ClCH2COONa), 
selanjutnya 
Metanol 70% dan 
Asam asetat 90% 
ditambahkan ke 
dalam reactor. Na 
CMC didapatkan 
dengan 
menyaring residu 
sebanyak 6 kali 
dengan 
Etanol dan dicuci 
kembali dengan 
Metanol 
murni. Na CMC 
yang didapatkan 
dikeringkan 
menggunakan oven 
pada suhu 
600C 
 
Crosslinking Na 
CMC dengan 
Asam Suksinat: 
Na CMC 3 g hasil 
Na CMC 
ditambahan 1,5 g 
asam suksinat dan 
di larutkan dengan 
aquadest hingga 
homogen, hasilnya  
tuangkan ke telfon 
dan di keringkan di 
dalam oven pada 
suhu 550C sampai 
kering dan 
hasilnya di blender 
 
Karakterisasi Na 
CMC: 
1. Organoleptik 
2. Kelarutan 
3. Foam test 



 

 

4. Pembentukan 
endapan 

5. Uji pH 
6. Susut pengering 

 
 

9. Synthesis 
and 
characteriz
ation of 
sodium 
carboxymet
hylcellulose 
from pod 
husk of 
Cacao  
(Theobroma 
cacao L.) 
 
(Hutamo et 
al, 2012) 

Kakao Bagian Tanaman: 
Kulit Buah 
 
Metode Ekstraksi: 
Terlebih dahulu di 
preparasi menjadi 
serbuk, lanjut tahap 
delignifikasi 
dengan 
NaOH (12% b/v) 
pada 1000C selama 
3 jam. Kemudian 
tahap bleaching 
dengan NaOCl 6% 
pada suhu 600C 
selama 60 menit 
dan dilanjutkan 
dengan natrium 
bisulfit 3% pada 
suhu 600C selama 
60 menit untuk 
mendapatkan 
selulosa murni 
 
Sintesis Na CMC 
 
1. Konsentrasi 

reagen 
alkalisasi, 
reagen 
karboksimetila
si dan 
pelarut/media 
reaksi 
 

Alkalisasi : 
NaOH (11,59, 15, 
20, 25, dan 
28,41%)  (b /v) 
dengan Isopropil 

Metode standar 
ASTM D1439-94 
 
Rendamen: 
146,11 % 
 
Derajat 
substitusi (DS) : 
≤0,85 
 
Kapasitas 
menahan air 
3,78 
 
kapasitas 
menahan 
minyak 
2,16 
 
Gugus Fungsi : 
OH: 3417 
CH: 2924 
C=O: 1604 
CH2: 1419 
OH: 1327 
COC: 1111 
CO: 1084 
Ikatan glikosida: 
894 
 
 

Kadar 
Selulosa : 
63,342 
 
Sintesis Na 
CMC: 
selulosa hasil 
isolasi dapat 
dimodifikasi 
dalam NaOH 
15%, suhu 
55,93°C, dan 4 
g NMCA 
dalam 3 jam 
 
Karakterisasi 
Na CMC 
 
Derajat 
Subsitusi : 
0,75±0,01 
 
WHC : 
3,73 ±0,03 
 
OHC : 
2,21±0,02 
Rendamen 
(%) 
: 
141.60 ± 0.40 
Gugus Fungsi 
: 
OH = 3417 
CH: 2931 
C=O: 1604 
CH2: 1419 
OH: 1327 
COC: 1084 
CO: 1026 



 

 

alkohol 
 
Karboksimetilasi : 
Natrium 
monokloroasetat 
(3,18, 4, 5, 6, dan 
6,68 g) 
 
2. Suhu, Waktu 

dan kecepatan 
reaksi 

Alkalisasi : 
suhu penangas air 
selama 60 menit 
 
Karboksimetilasi : 
Suhu 46,59, 50, 55, 
60 dan 63, 41° C 
selama 180 menit 
 
3. Metode 

Sintesis 
Menggunakan 
tahap alkalisasi 
dengan NaOH 
beberapa 
konsentrasi, 
kemudian tahap 
Karboksimetilasi 
dengan beberapa 
konsentrasi 
NaMCA lanjut 
tahap netralisasi 
dengan Asam 
asetat 90% dan 
kemudian dituang. 
Itu residu sebagai 
natrium 
karboksimetil 
selulosa dicuci 
dengan Etanol 
96%. Lanjut 
pengeringan suhu 
50°C di lemari 
pngering untuk 
mendapatkan 

Ikatan 
glikosida : 
tidak terdeteksi 
 
Karakterisasi 
Na CMC hasil 
sintesis 
diverifikasi 
hampir sama 
 



 

 

selulosa 
 
Karakterisasi Na 
CMC 
1. Kadar 

Air/rendaman 
2. Derajat 

subsitusi 
3. Kapasitas 

menahan air 
4. Kapasitas 

menahan 
minyak 

5. Analisis Gugus 
Fungsi 

10. Synthesis 
and 
characteriz
ation of 
sodium‐
carboxymet
hylcellulose 
from 
cotton, 
powder, 
microcrysta
lline and 
nanocellulo
se 
 
(Adullaevic
h et al, 
2021) 

Kapas Bagian Tanaman: 
linter Kapas 
 
Isolasi Selulosa: 
Selulosa jadi 
 
Sintesis Na CMC 
1. Konsentrasi 
reagen Alkalisasi, 
reagen 
Karboksimetilasi 
dan Pelarut/media 
reaksi 
Alkalisasi : 
NaOH 35% (b /v) 
dengan etil alkohol 
 
Karboksimetilasi : 
Asam kloroasetat 
 
 
2.  Suhu dan 
Waktu reaksi 
Alkalisasi : 
suhu 16 0C selama 
90 menit 
 
Karboksimetilasi : 
suhu 80 0C selama 
3 jam 
 

Standard FAO, 
2011: 
 
Uji Derajat 
Subsitusi: 
≤0,2 dan ≥1,50 

 
Kadar air: 
≤12% 
 
kadar abu: 
≤2% 

 
Konten Na 
CMC: 
≤99,5% 

 
Penentuan 
kelarutan Na 
CMC dalam air: 
Menghasilkan 
larutan koloid 
kental dengan air, 
tidak larut dalam 
Etanol 
 
Analisis FTIR 
Gugus: 
karboksimetil :  
1600-1605 m-1 
hidroksil polimer: 

Kadar 
Selulosa : 
61-65% 
 
Sintesis : 
Sintesis Na 
CMC 
diperoleh dari 
Konsentrasi 
NaOH 35 %, 
suhu 80 %, 
waktu reaksi 
180 menit,  
 
Karakterisasi 
: 
Derajat 
Subsitusi: 
0,75 
 
Kadar air : 
7% 
kadar abu: 
0,08% 
 
 
konten Na 
CMC :  
63% 
 
Penentuan 



 

 

3.  Metode Sintesis 
Sintesis Na CMC  
dilakukan melalui 
proses  Alkalisasi 
menggunakan 
NaOH dan pelarut 
etil akohol 
kemudian 
karboksimetilasi 
menggunakan 
Asam kloroasetat 
dan proses 
netralisasi dengan 
menggunakan 
Etanol dan 
dikeringkan pada 
suhu 60-70 0C  
untuk 
mendapatkan Na 
CMC 
 
Karakterisasi Na 
CMC: 
1. Uji Derajat 

Subsitusi 
2. Kadar air dan 

kadar abu 
3. Penentuan 

kelarutan Na 
CMC dalam air 

4. Konten Na 
CMC 

5. Analisis FTIR 
 

 

1422-1325 m-1 
 

 
 
 

kelarutan Na 
CMC dalam 
air: 
Larut 
sempurna 
dalam air 
 
Analisis FTIR 
Gugus: 
karboksil = 
1600-1605 
CH2 = 1422 
 OH= 1325 
CO= 1058-
1095 
 
Sudah sesuai 
dengan 
karakterisasi 
Na CMC 
menurut (FAO, 
2011) 
 
 

11. Epichlorohy
drin as 
crosslinking 
agent for 
synthesis of 
carboxymet
hyl 
cellulose 
sodium (Na-
CMC) as 
pharmaceut

Eceng 
Gondok 

Bagian Tanaman: 
Daun dan batang 
 
Isolasi Selulosa: 
Isolasi -Selulosa 
dari eceng gondok 
dengan NaOH 25% 
Biji eceng gondok 
terlebih dahulu 
direbus dengan air, 
dan disaring. 

Standar Na 
CMC,  
 
Organoleptik: 
Bubuk, Putih 
Pucat, Tidak 
Berbau 
 
Kelarutan : 
Mendispersi 
dalam air, tidak 

Kadar 
Selulosa :  
89% 
 
Sintesis Na 
CMC : 
Sintesis Na 
CMC dapat 
diperoleh dari 
selulosa eceng 
gondok dengan 



 

 

ical 
excipient 
from water 
hyacinth 
(Eichorrnia 
Crassipes 
L.) 
 
(Hasanah et 
al, 2015) 

Bagian yang tidak 
larut dididihkan 
kembali 
dengan Natrium 
hidroksida selama 
satu jam, kemudian 
disaring. Residu 
dari proses ini 
kemudian dicuci 
dengan 
aquadestillata 
sampai pH 
mencapai 6-7. 
Proses ini 
dilakukan karena 
bahan ini akan 
digunakan untuk 
aplikasi 
farmasi sehingga 
harus dalam pH 
netral. Residu yang 
telah dibersihkan 
kemudian 
dimasukkan ke 
dalam wadah 
plastik, dan 
selanjutnya 
ditambahkan 
larutan pemutih 
natrium hipoklorit 
(NaOCl) ke dalam 
residu. Residu dan 
larutan diaduk 
merata selama 4 
jam dalam wadah 
tertutup. Hasilnya 
kemudian disaring 
dan dicuci kembali 
menggunakan 
aquadestillata 
sampai bau klorin 
benar-benar tidak 
terdeteksi. 
Didehidrasi dalam 
oven pada suhu 
500C  

larut dalam 
Etanol dan Eter 
 
WHC: 
4,415 
 
OHC: 
3,03 
 
Derajat 
Subsitusi : 
0,17 (Standar Na 
CMC) 
0,2-9,5 
(JECFA/FI 4/SNI 
06-3736-1995) 
 
Kandungan 
natrium : 
2,23 (Standar Na 
CMC) 
 
6,5-9,5 
(JECFA/FI 4/SNI 
06-3736-1995) 
 
Gugus Fungsi : 
Peregangan –OH: 
3459,84 
peregangan-CH: 
2913,50 
-C=O: 1604,31 
-CH2: 1425,41 
Simetris 
peregangan: 
1061,34 
 
 
 
 
 
 
 

konsentrasi 
Isopropil 
alkohol: 
NaOH: 
NaMCA 
(1:1:0.25) dan 
dari tautan 
silang 
epiklorohidrin 
(1:2,5; 1:5; 
1:10) palin 
efektif pada 
perbandingan 
1:10 
 
Karakterisasi 
Na CMC: 
 
Organoleptik 
: 
Bubuk, warna 
putih, tidak 
berbau 
 
Kelarutan: 
Mendispersi 
dalam air 
tidak, tidak 
larut dalam 
Etanol dan 
Eter 
 
WHC: 
5,68 
 
OHC: 
2,87 
 
Derajat 
Subsitusi : 
0,035 
 
 
Gugus 
Fungsi: 
Peregangan –



 

 

 

Sintesis Na CMC 
 

1. Konsentrasi 
reagen 
Alkalisasi, 
reagen 
karbokimetilasi, 
pelarut/media 
reaksi  

 Alkalisasi : 
NaOH 40%  
dengan Isopropil 
alkohol 
 
Karboksimetilasi : 
Natrium 
monokloroasetat 
 
2. Suhu, Waktu 

dan kecepatan 
reaksi 

Alkalisasi : 
suhu kamar selama 
90 menit 
 
Karboksimetilasi : 
Suhu 500C selama 
3,5 jam 
 
3. Metode 

Sintesis 
selulosa eceng 
gondok dilakukan 
dengan 
perbandingan 
sebagai berikut: 
isopropil 
alkohol: NaOH: 
natrium 
monokloroasetat 
(1:1:0.25) 
Disintesis natrium 
karboksimetil 
selulosa (Na CMC) 
dalam reaksi dua 

OH: 3416,44 
peregangan-
CH: 2835,96 
-C=O: 1643,86 
-CH2: 1462,05 
Simetris 
peregangan: 
1049,28 
 



 

 

langkah. Pada 
tahap pertama, 
selulosa 
dimasukkan ke 
dalam proses 
suspensi dengan 
mengaduknya 
dengan Isopropil 
alkohol 
menggunakan 
pengaduk mekanis 
pada suhu kamar; 
NaOH 40% juga 
ditambahkan pada 
proses pengadukan. 
Campuran ini 
diaduk selama 90 
menit, dan hasilnya 
adalah selulosa 
alkali. Proses 
pengadukan 
kemudian 
dilanjutkan dengan 
menambahkan 
Natrium 
monokloroasetat 
(ClCH2COONa) 
secara perlahan 
selama 30 menit, 
dan setelah 
penambahan 
tersebut proses 
pengadukan 
dilanjutkan selama 
3,5 jam pada suhu 
550C. Pada tahap 
reaksi ini selain 
terjadi 
pembentukan Na 
CMC juga 
terjadi 
pembentukan 
produk samping 
berupa Natrium 
glikolat dan 
Natrium klorida 



 

 

(NaCl). Setelah itu, 
70% 
Metanol 
ditambahkan ke 
dalam reaktor. 
Kemudian 
campuran 
dinetralkan dengan 
Asam asetat 90% 
untuk 
menghilangkan 
asam glikolat. Na 
CMC kemudian 
diperoleh dengan 
menyaring dan 
mencuci residu 
sebanyak 
6 kali dengan 
Etanol. Na CMC 
yang telah dicuci 
dengan Etanol 
kemudian dicuci 
kembali dengan 
Metanol murni 
dan dikeringkan 
menggunakan oven 
pada suhu 60°C 
 
Tahap ikatan 
silang:  
Tahap pengikatan 
silang Na CMC 
yang dihasilkan 
dilakukan pada 
variasi Na CMC 
yang berbeda : 
Epiklorohidrin 
(1:2,5; 1:5; 1:10) 5 
g Na CMC 
dicampur dengan 
50 g NaOH 17,5% 
dan diaduk pada 
suhu 500C 
selama 20 menit.  
Epiklorohidrin 
dalam 28% 



 

 

NH4OH dengan 
perbandingan 
1:2,5; 1: 5; 1:10 ke  
Campuran tersebut 
kemudian 
dimasukkan ke 
dalam alat 
refluks selama 4 
jam pada suhu 
400C. Na CMC 
yang sudah 
berikatan silang 
kemudian dicuci 
dengan 
Etanol dan air, 
kemudian 
dikeringkan. 
 
Karakterisasi Na 
CMC 
1. Uji organoleptik 
2. Kelarutan 
3. Penentuan water 

holding capacity 
(WHC) 

4. Penentuan oil 
holding capacity 
(OHC) 

5. Penentuan 
Derajat 
Subsitusi 

6. Penentuan 
gugus fungsi 
FTIR 

12. Synthesis of 
Sodium 
Carboxymet
hyl 
Cellulose 
(Na-CMC) 
from Water 
Hyacinth 
with Mixed 
Solvent 
using 
Succinic 

Eceng 
Gondok 

Bagian Tanaman: 
Batang dan daun 
 
Isolasi Selulosa 
Terlebih dahulu di 
preparasi menjadi 
serbuk, lanjut tahap 
delignifikasi 
dengan 
NaOH (25% b/v) 
didihkan selama 1 
jam. Kemudian 

Na CMC 
Standard: 
 
pH : 
6-7 
 
WHC: 
5,2184 
 
OHC: 
2,389 
 

Kadar 
Selulosa : 
19,87 % 
 
Sintesis  
Na CMC: 
Isolasi selulosa 
dari eceng 
gondok  
dengan 
rendemen 
19,87% dari 40 



 

 

Acid and 
Epichlorohy
drin as 
Crosslinker 
 
(Musfiroh 
et al, 2018) 

dicuci dengan 
aquadest dan diatur 
pH hingga 6-7 
Kemudian tahap 
bleaching dengan 
NaOCl selama 4 
jam, kemudian 
dikeringkan dalam 
oven pada suhu 
50°C untuk 
mendapatkan 
selulosa murni 
 
Sintesis Na CMC 
1. Konsentrasi 

reagen alkalisasi, 
reagen 
karboksimetilasi, 
Pelarut/media 
reaksi 

Alkalisasi : 
NaOH 40% (b /v) 
dengan 3 pelarut 
berbeda Isopropil 
alkohol, Isobutil 
alkohol, dan 
pelarut campuran 
Isopropil alkohol-
Isobutil alkohol 
(4:1) 
 
Karboksimetilasi : 
Natrium 
monokloroasetat 
2. Suhu, Waktu 
Alkalisasi : 
suhu ruang, waktu 
90 menit 
 
Karboksimetilasi : 
Suhu 55 °C selama 
3,5 jam 
 
3. Metode 

Sintesis 
Na CMC disintesis 

Derajat 
Subsitusi : 
Mutu 1 : ≤0,7 dan 
≥1,2 
Mutu 2 : ≤0,4 dan 

≥1,0 
 
Kandungan 
natrium :  
6,5-9,5 % 
 
Hasil FTIR: 
OH: 3392,82-
333,35 
 
CH: 2900-294,74 
 
C=O: 1588,41-
1647,24 
 
CH2: 1414,16-
141,21 
 
COOH: 1600 dan 
1400 
 
CH-O-
CH2=1016,5-
1048 
 
SEM EDX: 
Bentuk Na CMC 
tidak beraturan 
dan poros. 
Ukurannya 113-
190 m 
 
 
 
 

g simplisia 
 
Karakterisasi 
Na CMC: 
pH 
keseluruhan : 
6-7 
 
WHC 
keseluruhan: 
3,218-4,793 
 
OHC 
keseluruhan: 
2,9946-3,3738 
 
Kadar 
Natrium 
keseluruhan : 
0,844-8,028 
 
Derajat 
Subsitusi 
Keseluruhan: 
0,064-0,8 
 
Hasil FTIR: 
OH: 3392,82-
333,35 
 
CH: 2900-
294,74 
 
C=O: 1588,41-
1647,24 
 
CH2: 1414,16-
141,21 
 
COOH: 1600 
dan 1400 
 
CH-O-CH2: 
1016,5-1048 
 
SEM: 



 

 

dengan tiga jenis 
pelarut dengan 
pengaduk mekanik 
pada suhu kamar. 
Dicampur dengan 
NaOH kemudian 
tahap 
Karboksimetilasi 
dengan NaMCA 
lanjut penambahan 
Metanol dan tahap 
netralisasi dengan 
Asam asetat 90% 
dan dicuci dengan 
Etanol. Na CMC di 
peroleh dicuci lagi 
dengan Metanol 
murni dan 
didehidrasi dalam 
oven 60% 
 
4. Ikatan silang 
Na CMC : 
Epiklorohidrin 
(1:10) 
Sintesis Na-CMC 
dari selulosa eceng 
gondok 
ditimbang 5 gram 
berat kering, 
kemudian 
dicampur dengan 
50 gram 
NaOH 17,5% dan 
diaduk pada suhu 
50°C selama 20 
menit. 
Epiklorohidrin 
dengan 
perbandingan 1:10 
dicampur dengan 
NH4OH 
25% (1:1) dan 
ditambahkan ke 
dalam sampel. 
Sampel direfluks 

Berdasarkan 
analisis SEM-
EDX, bentuk 
Na-CMC tidak 
beraturan dan 
porous. Dilihat 
dari 
ukurannya, 
ukuran Na-
CMC hasil 
sintesis 
berkisar 
antara 76,8 - 
128 m 
 
Ikatan Silang: 
204-545 m 
 
Karakteristik 
Na CMC Hasil 
sintesis dari 
selulosa eceng 
gondok 
dengan pelarut 
Isopropil  
alkohol, 
Isobutil 
alkohol, dan 
pelarut 
campuran 
Isopropil 
alkohol-
Isobutil 
alkohol (4:1) 
dan 
crosslinker 
asam suksinat 
memenuhi 
persyaratan 
Na-CMC. 
Paling terbaik 
yaitu 
ditunjukkan 
oleh Na CMC 
yang disintesis 
dengan pelarut 



 

 

selama 4 jam pada 
suhu 400C. Produk 
ikatan silang 
yang tidak larut 
dikumpulkan, 
dicuci dengan 
Etanol dan 
aquades, 
kemudian 
dikeringkan. 
Dapatkan produk 
sampingan dari 
ikatan silang 
Na CMC 
 
Asam Suksinat: 
Sebanyak 3 
g Na CMC 
ditambahkan ke 1,5 
g asam suksinat 
dan dilarutkan 
dalam 
20 mL air suling 
sambil terus diaduk 
untuk 
menghasilkan 
campuran 
yang homogen. 
Adonan yang 
terbentuk 
kemudian 
dituangkan ke atas 
teflon, dikeringkan 
dalam oven pada 
suhu 55°C hingga 
kering 
kemudian 
diblender hingga 
halus 
Karakterisasi Na 
CMC: 
1. pH 1% 
2. WHC 
3. OHC 
4. Kadar Natrium 

menggunakan 

campuran. 
Namun, 
karakteristik 
ikatan silang 
Na CMC 
dengan 
asam suksinat 
dan 
epiklorohidrin 
menunjukkan 
perbedaan 
dalam berbagai 
karakter 
seperti 
penurunan DS, 
WHC, OHC, 
viskositas dan 
kadar natrium. 
 
 
 



 

 

Atomic 
Absortion 
Spektroskopi 
(AAS) 

5. Derajat subsitusi 
6. FTIR 
7. SEM (Scanning 

Elektron 
Microscope) 
 

13. The 
Optimizatio
n of Sodium 
Carboxymet
hyl 
Cellulose 
(Na-CMC) 
Synthesized 
from Water 
Hyacinth 
(Eichhornia 
crassipes 
(Mart.) 
Solm) 
Cellulose 
 
(Musfiroh 
et al, 2013) 

Eceng 
gondok 

Bagian Tanaman: 
Batang, daun 
 
Isolasi Selulosa: 
Terlebih dahulu di 
preparasi menjadi 
butiran halus, 
lanjut tahap 
prahidrolisis 
dengan merebus 
terlebih dahulu lalu 
disaring. Bagian 
yang tidak larut di 
didihkan dengan 
NaOH 18% dan 25 
%. Kemudian 
diatur pH 6-7 
Kemudian tahap 
bleaching dengan 
NaOCl selama 4 
jam, kemudian 
dikeringkan dalam 
oven pada suhu 
50°C untuk 
mendapatkan 
selulosa murni 
 
Sintesis Na CMC 
 
1. Konsentrasi 

reagen 
Alkalisasi, 
reagen 
Karboksimetil
asi, 
pelarut/media 

Na CMC 
Standar: 
FTIR 
C=O: 
1609,61 cm-1 
 
CH3: 1421,55 
cm-1 
COOH: 1600-
1640 cm-1 sampai 
1400-1450 cm-1 
OH: 3460.32 cm-1 

CO : 1062,30 cm-
1  
 
SEM: 
Partikel Na CMC 
stanar tidak 
beraturan , 
memiliki tingkat 
homogenitas pada 
morfologi, bentu 
pelat melengkung 
dengan ruang 
besar dan 
permukaan 
partikel yang 
tidak beraturan 
atau bahkan kasar 
menyebabkan Na 
CMC memiliki 
porositas tinggi 
dan tebal. 

Kadar 
Selulosa : 
19,87 % 
 
Sintesis Na 
CMC 
Selulosa Eceng 
gondok dapat 
disintesis 
menjadi Na 
CMC 
 
 Karakterisasi 
Na CMC: 
  
FTIR 
C=O: 
1559,97 cm-1 
 
CH3: 1420,10 
cm-1 
 
COOH: 1600-
1640 cm-1 
sampai 1400-
1450 cm-1 
 
OH: 3364.36 
cm-1 
 
CO : 1065,68 
cm-1 
 
SEM: 
Partikel Na 
CMC yang 



 

 

reaksi 
Alkalisasi : 
NaOH 40%  
dengan Isopropil 
alkohol 
 
Karboksimetilasi : 
Natrium 
monokloroasetat 
 
2. Suhu, Waktu 

dan kecepatan 
reaksi 

Alkalisasi : 
suhu kamar selama 
90 menit 
 
Karboksimetilasi : 
Suhu 55 °C selama 
3,5 jam 
 
3. Metode 

Sintesis 
Menggunakan 
tahap alkalisasi 
dengan NaOH 
kemudian tahap 
Karboksimetilasi 
dengan NaMCA 
lanjut penambahan 
Metanol dan tahap 
netralisasi dengan 
Asam asetat 90% 
dan dicuci dengan 
Etanol. Na CMC di 
peroleh dicuci lagi 
dengan Metanol 
murni dan 
didehidrasi dalam 
oven 60% 
 
Karakterisasi Na 
CMC 
1. Fourier 

Transform 
Infrared (FTIR) 

disintesis tidak 
beraturan , 
memiliki 
tingkat 
homogenitas 
pada 
morfologi, 
bentu pelat 
melengkung 
dengan ruang 
besar dan 
permukaan 
partikel yang 
tidak beraturan 
atau bahkan 
kasar 
menyebabkan 
Na CMC 
memiliki 
porositas 
tinggi dan 
tebal. Ukuran 
partikel 
berkisar 19 µ 
sampai 137 
µdan diperoh 
sebesar 95,33 
% 
 
Karakterisasi 
Na CMC hasil 
sintesis dengan 
Na CMC 
Standar 
menunjukkan 
kemiripan baik 
dari gugus 
fungsinya 
maupun SEM 
 



 

 

2. Scanning 
Electron 
Microscope 
(SEM) 
 

14. Karakterisas
i 
Carboxymet
hyl 
Cellulose 
Sodium 
(Na-CMC) 
dari 
Selulosa 
Eceng 
Gondok 
(Eichhornia 
crassipes 
(Mart.) 
Solms.) 
yang 
Tumbuh di 
Daerah 
Jatinangor 
dan 
Lembang 
 
(Indriyati et 
al, 2016) 

Eceng 
Gondok 
Jatinangor 
 
Eceng 
gondok 
Lembang 

Bagian Tanaman: 
Seluruh bagian 
 
Isolasi Selulosa: 
Eceng gondok 
terlebih dahulu di 
preparasi menjadi 
serbuk, lalu 
Serbuk eceng 
gondok dididihkan 
dalam air panas 
kemudian disaring 
dan 
dipisahkan bagian 
yang larut dan 
tidak 
larut. Bagian yang 
tidak larut 
dididihkan 
dengan Natrium 
hidroksida (NaOH) 
30% sebagai tahap 
delignifikasi. Hasil 
Residunya 
dicuci dengan 
akuades sampai pH 
6-7. Lanjut tahap 
bleaching larutan 
pemutih natrium 
hipoklorit (NaOCl) 
12% direndam 
selama 4 jama, 
lau dicuci dengan 
aquadest Hasilnya 
di keringkan untuk 
mendapatkan α-
selulosa. 
 
Sintesis Na CMC 
1. Konsentrasi 
Reagen Alkalisasi, 

Farmakope 
Indonesia Edisi 
IV, JECFA, SNI: 
 
Organoleptik : 
Putih, tidak 
berbau atau 
hampir tidak 
berbau, tidak 
berasa. 
 
Kelarutan dalam 
air: 
Terdispersi 
 
Kelarutan dalam 
Etanol : 
Mengendap 
 
Foam Test: 
Tidak terbentuk 
endapan (-) 
 
Pengendapan: 
Terbentuk 
endapan (+) 
 
pH : 
6,0-8,0 
 
Susut 
Pengeringan : 
<10% 
 
Crosslinking : 
Diatas 100 % 

Kadar 
Selulosa: 
Alfa Seluloa 
Eceng Gondok 
Jatinongor: 
76,53% 
 
Alfa Seluloa 
Eceng Gondok 
Lembang : 
71,35 % 
 
Sintesis Na 
CMC dan 
karakterisasi 
Na CMC: 
Na CMC hasil 
sintesis dari 
selulosa eceng 
gondok yang 
tumbuh di 
daerah 
Jatinangor dan 
Lembang telah 
memenuhi 
beberapa 
kriteria yang 
dipersyaratkan 
oleh 
Farmakope 
Indonesia edisi 
V, JECFA, dan 
Handbook of 
Pharmaceutica
l Excipient 
yaitu 
organoleptik, 
kelarutan, 
foam test, 
pembentukan 
endapan, 



 

 

Reagen 
Karboksimetilasi, 
dan 
Pelarut/Media 
reaksi 
Alkalisasi : 
NaOH 40% (b /v) 
dengan pelarut 
Isopropil alkohol,  
 
Karboksimetilasi : 
Natrium 
mokloroasetat 
 
2. Suhu dan 
Waktu Reaksi 
Alkalisasi : 
Suhu ruang, 90 
menit 
 
Karboksimetilasi : 
suhu 550C selama 
3,5. 

 
3. Metode Sintesis 
Selulosa 
disuspensikan 
dalam Isopropil 
alkohol di bawah 
pengaduk mekanik 
pada temperatur 
ruang dan 
ditambahkan 
NaOH 40%. 
Campuran diaduk 
selama 90 menit. 
Natrium 
monokloroasetat 
(ClCH2COONa) 
kemudian pelan-
pelan ditambahkan 
ke dalam campuran 
selama 30 menit 
dan temperatur 
diatur pada suhu 
55°C selama 3,5 

viskositas dan 
kandungan 
logam berat. 
Parameter 
yang belum 
memenuhi 
kriteria adalah 
susut 
pengeringan, 
kandungan 
natrium dan 
derajat 
substitusi, 
dimana pada 
susut 
pengeringan 
melebihi nilai 
yang 
dipersyaratkan 
sedangkan 
untuk 
kandungan 
natrium dan 
derajat 
substitusi lebih 
kecil dari nilai 
yang 
dipersyaratkan 
namun masih 
lebih baik dari 
Na CMC baku 
yang 
digunakan.  
Terdapat 
perbedaan 
yang 
signifikan 
secara 
statistika nilai 
WHC, namun 
tidak terdapat 
perbedaan 
yang 
signifikan 
secara 
statistika dari 



 

 

jam. Setelah itu, 
Metanol 70% 
ditambahkan ke 
dalam reaktor dan 
campuran 
dinetralkan dengan 
Asam asetat 90%. 
Pereaksi yang 
digunakan pada 
sintesis Na CMC 
yaitu serbuk α-
selulosa, Isopropil 
alkohol, NaOH 
40%, 
ClCH2COONa, 
Metanol 70% dan 
Asam asetat 90% 
dengan 
perbandingan 
berturut-turut 
adalah 1 : 20 : 20 : 
5 : 20 : 15. Na-
CMC kemudian 
disaring dan dicuci 
sebanyak 6 kali 
dengan Etanol. Na- 
CMC yang telah 
dicuci Etanol 
kemudian dicuci 
kembali dengan 
Metanol murni dan 
dikeringkan 
menggunakan oven 
pada suhu 60°C. 
 
Crosslinking : 
Hasil Na CMC 
dicampurkan 
dengan NaOH 
17,5% selama 20 
menit, kemudian 
dicampur dengan 
epiklrohidrin 
dengan 
perbandingan 1:10 
seanjutnya 

Na CMC yang 
disintesis dari 
selulosa 
tanaman eceng 
gondok 
(Eichhornia 
crassipes 
(Mart.) 
Solms.) yang 
tumbuh di 
daerah 
Jatinangor dan 
Lembang. 



 

 

dicampur NH4OH 
dan direfluk selama 
4 jam, yang tidak 
larut dicuci 
sehingga semuanya 
diperoleh produk 
crosslinking 
 
Karakterisasi Na 
CMC: 
1. Organoleptik 
2. Kelarutan 
3. Foam test 
4. Pembentukan 

endapan 
5. Uji pH 1% 
6. Susut 

pengeringan 
7. Penentuan 

kandungan Na 
dalam Na CMC 

8. Penentuan DS 
9. WHC dan OHC 
10. Penentuan 

Viskositas 1% 
11. Penentuan 

logam berat 
12. Penentuan 

FTIR 
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 BAB 4
PEMBAHASAN 

4.1 Selulosa 

4.1.1  Definisi Selulosa 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Selulosa 

Selulosa (C6H10O5)n merupakan jenis polisakarida yang terdiri dari 

polimer glukosa mencapai ratusan sampai ribuan yang berbentuk rantai linear dan 

dihubungkan oleh ikatan β-1,4 glikosidik, yang tersebar banyak di alam dan 

melimpah ruah, biocompatibel, dan tidak merusak lingkungan karena mudah 

diurai, tidak toxic, serta bisa terus diperbarui. Selulosa hampir sama dengan 

amilum yaitu sama-sama polimer berantai lurus hanya saja berbeda pada jenis 

glukosidanya. Dimana amilum dihubungkan oleh ikatan alpa-1,4 glikosidik dan 

terdiri dari 2 jenis yaitu amilosa dan amilopektin yang juga memiliki perbedaan 

(Mulyadi, 2014; Putera, 2012). 

Selulosa penyusun utama dinding sel tumbuhan, sebagian dapat ditemukan 

dalam bakteri yang disebut Bakteri Selulosa. Dalam tumbuhan terdapat serat 

selulosa yang merupakan bagian penting sebagai bahan baku, dalam hal ini 

jumlah serat selulosa didalamnya sangat melimpah, proses pengolahan juga 

mudah didapat. Sehingga sangat besar manfaatnya. Tetapi dalam hal ini harus 

dilakukan beberapa tahap untuk mengelolahnya, bisa juga dalam tahapannya 

terdapat tahapan yang sedikit rumit tergantung dari jenis tumbuhan itu sendiri. 

Dalam gambar 3. Sebuah selulosa merupakan tahapan akhir dari tahapan esktraksi 
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dan isolasi, biasanya dalam jaringan tumbuhan khusus kayu selulosa tidak banyak 

ditemukan dalam bentuk murni melainkan akan bersamaan dengan lignoselulosa 

yaitu hemiselulosa, amilum dan lignin dan lain-lain. Dari gambar 3. juga dapat 

dilihat bahwa adanya selulosa dan lignin saling terikat satu sama lain sehingga 

dalam hal ini diperlukan metode untuk memisahkan bagian tidak penting tersebut 

(Putera, 2012; Mulyadi, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Gambar 3. Struktur lignoselulosa (Zhou et al., 2010) 

Tidak hanya itu selulosa juga dapat ditemukan dalam dalam algae hijau 

dan jamur. Selulosa berada dibagian kulit dalam kayu berserat, juga pada tangkai 

daun yang juga berserat. Dalam hal ini selulosa sebagai penyusun tumbuhan 

tersusun dari 40-50%  dari tumbuhan ber kayu, 80% dari limbah rami, dan 90% 

dari serat kapas. Selulosa dimurnikan paling sering pada kapas dan pulp kayu, 

karena kadar selulosa yang dimiliki sangat banyak(Coffey et al., 1995). 

Semakin canggih teknologi, pemurnian selulosa telah dilakukan tidak 

hanya pada tumbuhan berkayu bahkan non berkayu sekalipun serta limbah-limbah 

hasil pertanian dan perkebunan seperti dari kayu, batang tanaman, jerami, kulit 

tanaman, maupun tangkai daun) (Israel et al., 2008).  
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4.1.2 Jenis Selulosa 

Jenis seulosa terdiri tiga jenis berdasarkan derajat polimerasinya yaitu 

(Sumada et al., 2011):  

a. Selulosa α (Alpha Cellulose) yaitu mempunyai rantai panjang, tidak larut 

dalam larutan basa kuat seperti NaOH 17,5%, memiliki DS 600-1500. 

Selulosa alpa dijadikan penentu kualitas selulosa atau tingkat kemurnian. 

b. Selulosa β (Betha Cellulose) yaitu mempunyai rantai pendek, larut dalam 

basa kuat seperti NaOH 17,5%, memiliki DS 15-90, dan apabila di 

netralkan  akan terendap. 

c. Selulosa γ (Gamma Cellulose) adalah memiliki karakteritik yang sama 

seperti selulosa β, tetapi bedanya dari DS yang kurang dari 15.  

Derajat polimerasi (DP) adalah panjang pendeknya ukuran rantai molekul 

poliimer selulosa. DP merupakan perbandingan antara berat molekul 

selulosa/berat molekul satu unit glukosa. DP selulosa dalam kayu menurun seiring 

dengan meningkatnya umur pohon. DP tertinggi terdapat didalam sel yang 

berdekatan dengan kambium dan menurun kearah inti kayu (Fatriasari et al., 

2019). 

Metode penentuan DP selulosa ada dua, yaitu viskometri dan Gel 

permeation chromatography (GPC). Pada metode viskometri, dilakukan isolasi 

dan pelarutan selulosa, selanjutnya dilakukan pengukuran kekentalan atau 

viskositas. Salah satu manfaat mengetahui DP selulosa adalah untuk mengetahui 

apakah perlakukan tertentu terhadap biomassa menyebabkan degradasi selulosa 

atau tidak. Pada proses pemasakan biomassa untuk pembuatan pulp. Pulp adalah 

hasil hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat yaitu dari proses penyisihan 

lignin dari biomassa (delignifikasi) (Harsini & Susilowati, 2010). Diharapkan 

dapat menghasilkan rendamen pulp dan DP selulosa yang tinggi. Hal ini 
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menunjukkan pulp yang dihasilkan berkualitas tinggi (Fatriasari et al., 2019). 

4.1.3  Sifat Selulosa 

Selulosa memiliki sifat fisika dan kimia. Sifat kimia dari selulosa yaitu 

tergantung dengan gugus aktif alcohol dan derajat polimerasi yang dipunyai. 

Selulosa akan semakin kuat dan tahan terurai maka rantai selulosa semakin 

panjang. Sedangkan sifat fisika dari selulosa yaitu: 

a. Dapat terdegradasi oleh hidrolisis, oksidasi, fitokimia maupun secara 

mekanis sehingga berat molekulnya menurun 

b. Tidak larut dalam air maupun pelarut organik, tetapi sebagian larut pada 

larutan alkali 

c. Dalam keadaan kering, selulosa bersifat higroskopik (baik menyerap air), 

keras juga rapuh. Jika selulosa mengandung banyak air, maka akan 

bersifat lunak. Jadi fungsi air disini adalah sebagai pelunak 

d. Selulosa dalam Kristal memiliki kekuatan lebih baik dibandingkan 

dengan bentuk amorfnya. 

          (Putera, 2012). 

4.1.4 Ekstraksi dan Isolasi Selulosa 

a. Definisi Ekstraksi dan Isolasi 

Ekstraksi adalah tahap memisahkan suatu zat atas dasar perbedaan 

kelarutan antara dua cairan yang tidak saling bercampur, antara air maupun 

pelarut organk lainnya (Hudaya et al., 2014).  

Isolasi adalah pemurnian lanjutan dari ekstraksi untuk memperoleh 

senyawa tunggal yang diinginkan (Hudaya et al., 2014).  

b. Tahapan Ekstraksi dan Isolasi selulosa 

Untuk memperoleh selulosa dari tumbuhan perlu dilakukan pengekstrakan 

dan pemurnian lebih lanjut, dimulai dari tahap dipreparasi menjadi serbuk halus 
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kemudian kedalam tahapan ekstraksi dan isolasi untuk menghilakan senyawa-

senyawa pengikat selulosa seperti lignin, hemiselulosa dan zat pengotor lainnya. 

Isolasi selulosa dari biomassa umumnya dapat dilakukan dengan beberapa 

metode sebagai contoh: perlakuan ultrasonikasi, teknologi enzimatik, metode 

asam, dan metode alkalinasi. Perlakuan dengan teknologi enzimatik dalam isolasi 

selulosa dapat dilakukan dengan menggunakan sukrosa dan ekstrak ragi untuk 

mendukung pertumbuhan jamur menghasilkan serat selulosa. Hasil serat 

kemudian dibekukan dalam cryocrushing menggunakan nitrogen cair, dilanjutkan 

dengan penggerusan dan pencucian untuk mendapatkan serat dalam ukuran mikro 

(Janardhnan & Sain, 2006). 

Metode isolasi dengan perlakuan menggunakan asam dengan pemanasan 

memiliki kesamaan tujuan dengan metode alkalinasi yaitu untuk menghilangkan 

lignin dan hemiselulosa (Pingali et al., 2010). Namun begitu penggunaan asam 

yang terlalu kuat dan tingginya suhu serta temperatur reaksi yang begitu lama 

dapat menyebabkan kerusakan struktur selulosa sehingga selulosa gagal untuk 

diisolasi (Radotic & Micic, 2016).  

Metode alkalinasi diawali dengan memperlakukan serat dalam sodium 

hidroksida (NaOH) dan pelarut organik seperti Etanol, Metanol atau Toluena, 

untuk menghilangkan hemiselulosa dan lignin. Hasil yang diperoleh biasanya 

masih berwarna kecoklatan, sehingga metode ini kemudian diikuti dengan 

bleaching dan pencucian dengan campuran sodium klorit (NaOCl2), Asam asetat, 

NaOH dan air untuk menghilangkan residu lignin dan hemiselulosa yang masih 

tersisa (Bhattacharya et al., 2008). Metode alkalinasi ini dapat dilakukan 

bersamaan dengan perlakuan mekanik dengan ultrasonikasi untuk mendapatkan 

serat dalam ukuran nano (Sun et al., 2004).  
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Berdasarkan hasil analisis jurnal beberapa tahapan ekstraksi dan isolasi 

selulosa dirangkum dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 6. Metode Ekstraksi dan Isolasi 

No Peneliti Preparasi 

Pre-
Hidrolisis/ 

pre-
treatment 

Dewaxing Delignifikasi Dehemi
selulosa 

Bleachi
ng 

1. 
Coniwanti 

et al., 
2015 

    -     - 

2. Santoso et 
al., 2012   - -     - 

3. 
Megawati 

et al., 
2017 

            

4. Salimi et 
al., 2021       -     

5. Indriani et 
al., 2021   - -     - 

6. 

Agustrion
o & 

Musfiroh, 
2017 

    -   -   

7. Hasanah et 
al., 2015     -   -   

8. 
Musfiroh 

et al., 
2018 

    -   -   

9. 
Musfiroh 

et al., 
2013 

    -   -   

10. Indriyati et 
al., 2016     -      

11. Hutomo et 
al., 2012   - -       

12. 
Abdullaev
ich et al., 

2021 
- - - - - - 

13. Suryadi et 
al., 2019             

14. 
Zulharmitt

a et al., 
2012 

            

Dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa tahapan ekstraksi dan isolasi 

selulosa menggunakan metode Alkalinasi yang terdiri dari tahap prehidrolisis, 

tahap dewaxing, tahap delignifikasi, tahap dehemiselulosa dan tahap bleaching.  
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1. Tahap Preparasi 

Tahap preparasi bertujuan untuk mempersiapkan dan memisahkan atau 

menghilangkan pengotor atau zat yang tidak diinginkan (selain analit) agar siap 

diuji (Flanagan et al., 2007).  

Dari hasil analisis jurnal, sampel tanaman maupun limbah terlebih dahulu 

dikumpulkan, kemudian sampel dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran agar 

pada saat ekstraksi tidak ada bahan lain selain yang diekstraksi. Setelah 

pencucian, beberapa sampel penelitian seperti (Musfiroh et al, 2013; Indriyati et 

al., 2016; Agustriono & Musfiroh, 2017; Musfiroh et al., 2018) dimana sampel 

yang digunakan adalah tanaman eceng gondok. Setelah dicuci bersih dilakukan 

pemotongan (perajangan) untuk memperkecil ukuran, memperluas permukaan dan 

mengurangi sifat eceng gondok yang voluminous serta mempermudah proses 

pengeringan, selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 7 

hari. Pengeringan ini dilakukan agar sampel dapat bertahan lebih lama dan tidak 

cepat rusak akibat aktivitas mikroba (Coniwanti et al., 2015).  

Pengelolaan selanjutnya mengubah bentuknya menjadi serbuk kasar, 

kemudian dilanjutkan pengeringan selama 12 jam menggunakan oven pada suhu 

950C, ini dimaksudkan agar tidak adalagi kandungan air. Selanjutnya dilakukan 

pengayakan dengan ukuran 50 mesh agar diperoleh serbuk halus. Tahap ini 

dimaksud agar serbuk homogen, karena semakin kecil ukuran serbuk sampel akan 

memudahkan penetrasi pelarut lebih sempurna dan semakin tinggi selulosa yang 

diperoleh (Melisa et al., 2014). Sedangkan penelitian (Hasanah et al., 2015) 

menggunakan sampel tanaman yang sama dan proses yang sama tetapi yang 

membedakannya tidak dilakukan perajangan, tetapi langsung dilakukan 

penjemuran dibawah sinar matahari kurang lebih 7 hari.  

Beberapa penelitian lainnya seperti (Santoso et al., 2012) sampel kulit 
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singkong, (Coniwanti et al., 2015) sampel kulit kacang tanah, (Salimi et al., 2021) 

sampel eceng gondok yang telah bersih dilanjutkan dengan penjemuran selama 

kurang lebih 7 hari, kemudian masuk proses penghalusan menjadi serbuk, setelah 

itu masuk tahap pengayakan dengan ukuran 50 mesh. Sedangkan penelitian 

(Salimi et al., 2021) tahap pengayakan menggunakan ayakan dengan ukuran 100 

mesh. Penelitian (Santoso et al., 2012) pada tahap setelah penjemuran, peneliti 

melanjutkan dengan tahap pengeringan dengan oven suhu 500C selama 2 jam, ini 

agar sampel tidak ada lagi kandungan airnya.  

Penelitian lainnya seperti (Indriani et al., 2021) sampel serabut kelapa 

sawit lebih dulu dipotong, lalu lanjut tahap penghalusan menggunakan alat 

grinder, lalu disievieng dengan ayakan ukuran 50 mesh. Sedangkan penelitian 

(Zulharmitta et al., 2012) sampel rumput gajah terlebih dahulu di dirajang, baru 

selanjutnya dihaluskan menggunakan blender dan dikeringkan selama tiga hari.  

Penelitian lainnya seperti (Megawati et al., 2017) sampel batang alang-

alang terlebih dahulu dikeringkan dalam oven dengan suhu 500C selama 2 jam, 

setelah proses pengeringan, sampel selanjutnya di blender halus menjadi serbuk.    

Penelitian (Suryadi et al., 2019) sampel bambu betung, dalam 

penelitiannya menggunakan serbuk sampel jadi hasil pengolahan sebelumnya, 

yang selanjutnya dicuci dengan air lalu di keringkan menggunakan oven suhu 

600C 

Penelitian (Hutomo et al., 2012) sampel pod husk kakao terlebih dulu 

dicuci dan dilanjutkan tahap perajangan dengan ukuran tebalnya sekitar 1 mm, 

lalu dikeringkan dengan alat pengering cabinet hingga total kadar air 7-8%, lanjut  

dengan penggilingan, baru setelah itu diayak dengan ukuran 60 mesh. 

Dibawah ini telah dirangkum hasil analisis jurnal penelitian: 

Tabel 7. Pengeringan dan Ukuran Ayakan Serbuk 
Tumbuhan Pengeringan/suhu Ayakan Penulis 
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(Mesh) 

Eceng Gondok 
Oven selama 12 
jam dengan suhu 

950C 
50 Musfiroh et al., 2013 

Eceng Gondok 
Oven selama 12 
jam dengan suhu 

950C 
50 Indriyati et al., 2016 

Eceng Gondok 
Oven selama 12 
jam dengan suhu 

950C 
50 

Agustriono & 
Musfiroh, 2017 

Eceng Gondok 
Oven selama 12 
jam dengan suhu 

950C 
50 Musfiroh et al., 2018 

Eceng Gondok 
Oven selama 12 
jam dengan suhu 

950C 
50 Hasanah et al., 2016 

kulit Singkong 
Oven selama 2 

jam dengan suhu 
500C  

50 Santoso et al., 2012 

kulit kacang tanah 
Oven selama 2 

jam dengan suhu 
500C  

50 Coniwanti et al., 2015 

Eceng Gondok 
Oven selama 2 

jam dengan Suhu 
500C  

100 Salimi et al., 2021 

Serbuk Bambu 
Betung 

Oven selama 8 
jam dengan suhu 

600C 
- Suryadi et al., 2019 

Podhusk Kakao 
Cabinet dryer 

kadar air 5-7 % 
60 Hutomo et al., 2012 

Rumput Gajah Suhu kamar   - Zulharmitta et al, 2012 
Batang Alang-

Alang 
Oven Suhu 500C 

selama 2 jam 
- Megawati et al, 2017 

serabut Kelapa 
Sawit 

- 50 Indriani et al, 2021 

Dari pembahasan dan tabel di atas dapat dikatakan bahwa tahapan 

preparasi dari semua penelitian hampir sama, hanya saja yang membedakannya 

dari jenis sampel/bahan, metode pengeringan baik alat, suhu, dan waktu 

pengeringan maupun ukuran ayakan yang digunakan.  

2. Tahap Prehidrolisis/Pretreatment 
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Tahap prehidrolis bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan yang 

mudah larut (ekstraktif) sehingga meningkatkan kadar selulosa dari 

tumbuhan/limbah. 

Dari hasil analisa, beberapa penelitian yang melakukan tahap 

pretreatment/prehidrolisis yaitu (Musfiroh et al., 2013; Hasanah et al, 2015; 

Indriyati et al., 2016; Musfiroh et al., 2018, Agustriono & Musfiroh et al., 2017) 

dengan serbuk eceng gondoknya, melakukan pemasakan serbuk eceng gondok 

dengan air hingga mendidih, hal ini berguna untuk mempercepat penghilangan 

hemiselulosa. Sedangkan penelitian (Coniwanti et al., 2015) dengan serbuk kulit 

kacang tanah, menggunakan larutan NaOH yang berfungsi merusak senyawa 

pengikat lignin agar lignin dengan mudah larut. Pada tahap prehidrolisis hasilnya 

dapat dilihat secara langsung dengan berubahnya warna dari pulp. 

3. Tahap dewaxing 

Tahap dewaxing adalah tahap penghilangan kandungan zat lilin, zat-zat 

pewarna, lemak, tannin dan zat-zat organik lainnya menggunakan pelarut tertentu 

dalam sampelnya. Tahap dewaxing bertujuan untuk mencegah pembentukan hasil-

hasil kondensasi dengan lignin selama proses isolasi (Sjostrom, 1995).  

Prinsipnya adalah mengekstrak zat lilin, lemak, tannin dan zat-zat pewarna 

dengan menggunakan pelarut organik seperti Etanol:Toluena (1:2) (Kunusa, 

2017).  

  Beberapa penelitian seperti (Zulharmitta et al., 2012; Megawati et al., 

2017; Suryadi et al., 2019; Salimi et al., 2021) menggunakan tahap ini. 

Penelitian (Zulharmitta et al., 2012) dimana dalam tahap dewaxing 

menggunakan pelarut Hexan:Etanol dengan perbandingan 2:1 menggunakan alat 

refluk, proses yang dilakukan selama 6 jam tujuannya untuk menghilangkan 

senyawa polar dan non polar seperti lemak, lilin, klorofil dan protein. Sedangkan 



64 
 

 

penelitian (Suryadi et al., 2019) menggunakan pelarut dan perbandingan yang 

sama dengan (Zulharmitta et al., 2012) yang membedakan metode dan waktu 

yang digunakan, dimana menggunakan proses penyaringan secara mesarasi 

selama 24 jam.  

Penelitian lainnya seperti (Megawati et al., 2017) dan (Salimi et al., 2021) 

sama-sama menggunakan metode soklet, bedanya dari pelarut yang digunakan. 

Penelitian (Megawati et al., 2017) menggunakan pelarut Etanol selama 3 jam pada 

suhu 115 0C dan (Salimi et al, 2021) menggunakan pelarut Toluena:Etanol dengan 

perbandingan 2:1 menggunakan soklet. Menurut (Kunusa, 2017) tahapan 

dewaxing dapat dihentikan pada saat semua senyawa zat lilin terekstrak yang 

ditunjukkan dengan warna pelarut berubah menjadi jernih atau bening.  

Penggunaan pelarut organik yang bersifat polar dan non polar seperti 

(toluene-Etanol dan Hexan-Etanol pada beberapa penelitian, bertujuan agar 

senyawa ekstrak aktif pada bahan baku (serbuk) yang bersifat polar, semi polar, 

dan non polar dapat ditarik ikut masuk kedalam pelarut (Ischak et al., 2021). 

Dibawah ini dirangkum dari analisis jurnal yang menggunakan tahap 

dewaxing sebagai berikut:  

Tabel 8.  Penggunaan Pelarut pada Tahap Dewaxing  
Penulis Pelarut Konsentrasi 

(v/v) 
Metode Waktu 

Megawati et al., 
2017 

Etanol - Soxhlet 3 jam 

Salimi et al., 2021 Toluena-Etanol 2:1 Soxhlet 7 jam 
Suryadi et al., 

2019 
Hexan-Etanol 2:1 Mesarasi 24 jam 

Zulharmitta et al., 
2012 

Hexan-Etanol 2:1 Reflux 6 jam 

4. Tahap Delignifikasi 

Tujuan dari tahap delignifikasi yaitu untuk menghilangkan lignin, juga 

dapat mengurangi kristalinitas selulosa, dan meningkat porositas bahan. Selain 
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lignin terdapat juga zat nonselulosa lain seperti zat ekstraktif, tanin, resin yang 

melekat pada selulosa. Lignin merupakan salah satu bagian yang mengayu dari 

tanaman seperti janggel, kulit beras, biji, bagian serabut kasar, akar, batang dan 

daun. Lignin mengandung substansi yang komplek dan merupakan suatu 

gabungan beberapa senyawa yaitu karbon, hidrogen dan oksigen (Satria, 2016). 

Tahap delignifikasi dilakukan dengan larutan NaOH, karena larutan ini 

dapat menyerang dan merusak struktur lignin, bagian kristalin dan amorf, 

memisahkan lignin serta menyebabkan penggembungan struktur selulosa (Melda, 

2018). 

Dari hasil analisis hampir semua penelitian melakukan tahap delignifikasi, 

namun berbeda dari konsentrasi senyawa alkali, penggunaan suhu dan waktu 

pemanasan serbuk yang digunakan untuk menghilangkan lignin yang menempel 

dengan selulosa, diantaranya penggunaan NaOH dengan beberapa konsentrasi 

yang digunakan peneliti yaitu 5%, 10%, 12%, 18%, 25%, dan 30%. 

Penelitian (Santoso et al., 2012) dan (Coniwanti et al., 2015) menggunakan 

NaOH dengan konsentrasi 10% pada suhu 350C selama 5 jam waktu pemanasan 

menggunakan hot plate. 

NaOH dengan konsentrasi 10% (b/v) dapat merusak struktur lignin pada 

bagian kristalin dan amorf, serta dapat memisahkan sebagian hemiselulosa 

(Coniwanti et al., 2015). 

Penelitian (Indriani et al., 2021) menggunakan NaOH 5% pada suhu 1000C 

selama 2 jam proses waktu pemanasan. 

Kemudian penggunaan NaOH 12% oleh (Hutomo et al., 2012) dengan 

suhu 1000C waktu pemanasan selama 3 jam. 
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Menurut (Hutomo et al, 2012) penggunaan NaOH selama 3 jam dapat 

menembus inti selulosa, mengubah kristal selulosa menjadi amorf sehingga 

selanjutnya dilakukan reaksi karboksimetilasi. 

Penelitian (Musfiroh et al., 2013) menggunakan 2 konsentrasi NaOH yaitu 

18% dan 25% selama 1 jam dilakukan dengan pemasakan, sama halnya dengan 

penelitian (Hasanah et al., 2016; Musfiroh et al., 2018) pemasakan dengan NaOH 

25% dilakukan selama 1 jam. Selanjutnya penelitian (Agustriono & Musfiroh, 

2017; Indriyati et al., 2016) perlakuannya pun sama, hanya berbeda dari 

penggunaan konsentrasi NaOH yang digunakan, yaitu NaOH 30%. 

Penelitian (Zulharmitta et al, 2012; Suryadi et al, 2019) menggunakan 2 

tahap penghilang lignin, pertama menggunakan Asam Nitrat 3,5% yang 

didalamnya mengandung natrium nitrit 40 mg untuk menghilangkan lignin dalam 

bentuk nitrilignin yang dapat larut. Proses pemanasan dilakukan selama 2 jam 

dengan suhu 900C, kemudian tahap kedua dengan menambahkan NaOH 2% dan 

natrium sulfit 2% ini dilakukan pemanasan dengan suhu 500C selama 1 jam, ini 

bertujuan untuk menyempurnakan pembebasan lignin dari ampas sehingga yang 

tersisa homoselulosa. 

Selanjutnya penelitian (Megawati et al., 2017) menggunakan sodium 

hipoklorit 1% adalah dimana penggunaan Sodium hipoklorit digunakan setelah 

proses bleaching selama 3 jam pada suhu 750C.  

Pada tahap delignifikasi tidak hanya penggunaan NaOH untuk 

menghilangkan dan melarutkan lignin, tetapi senyawa asam dapat ditambahkan 

untuk menghilangkan kandungan lignin seperti Asam nitrat, kemudian Natrium 

sulfit dan Sodium hipoklorit 1% yang digunakan untuk pemutihan dapat juga 

sebagai penghilang lignin  (Zulharmitta et al., 2016; Megawati et al., 2017). 
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Dibawah ini tabel yang merangkum penggunaan senyawa alkali dalam 

tahap delignifikasi: 

Tabel 9. Penggunaan Pelarut pada Tahap Delignifikasi 
Penulis Pelarut Konsentrasi 

(b/v) 
Suhu (0) Waktu 

Santoso et al., 
2012 

NaOH 10% 35 5 jam 

Coniwanti et 
al., 2015 

NaOH 10% 35 5 jam 

Indriani et al., 
2021 

NaOH 5% 90 1 jam 

Hutomo et al., 
2012 

NaOH 12% 100 3 jam 

Hasanah et al., 
2015 

NaOH 25% Mendidih 1 jam 

Agustriono & 
Musfiroh, 2017 

NaOH  30% Mendidih 1 jam 

Musfiroh et al., 
2018 

NaOH 25% Mendidih 1 jam 

Musfiroh et al., 
2013 

NaOH 
18 % 

Mendidih 1 jam 
25 % 

Zulharmitta et 
al., 2012 

HNO3 3,5 % 90 2 jam 

NaOH 2%+ 
Na2SO3 

2 % 50 1 jam 

Megawati et al., 
2017 

NaOCl 1 % 75 3 jam 

Indriyati et al., 
2016 

NaOH 30 % Mendidih 1 jam 

Dari tabel di atas penggunaan NaOH tertinggi adalah 30%, menurut 

(Indriyati et al., 2016) penggunaan NaOH 30% dapat melarutkan dan 

menghilangkan bentuk selulosa lain seperti beta selulosa, gamma selulosa, 

holoselulosa dan hemiselulosa, sehingga yang tersisa adalah alfa selulosa 

(Indriyati et al., 2016). 

Setelah proses pencampuran senyawa dan pemanasan, sampel selanjutnya 

disaring untuk membuang lignin yang terlarut dalam larutan tersebut kemudian 
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sampelnya dicuci dengan air untuk membersihkan larutan NaOH yang masih 

menempel pada sampel. 

5. Tahap Dehemiselulosa 

Setelah tahap delignifikasi, beberapa penelitian melakukan tahap 

dehemiselulosa, untuk menghilangkan kandungan hemiselulosa yang masih 

terikat dengan selulosa, sebelumnya untuk menghilangkan lignin yang terikat 

dalam selulosa menggunakan NaOH dengan beberapa konsentrasi yang berbeda-

beda. Dalam tahap dehemiseluosa untuk dapat menghilangkan hemiseluosa dapat 

digunakan juga larutan NaOH (Harborne, 1987).  

Semua prosedur menggunakan NaOH dengan konsentrasi yang berbeda 

tidak mempengaruhi proses ekstraksi maupun isolasi hemiselulosa karena 

senyawa ini larut dalam pelarut basa. Pada saat pemanasan berlangsung, 

hemiselulosa akan melunak, dan pada saat hemiselulosa melunak serat yang sudah 

terpisah akan menjadi mudah berserabut (Harborne, 1987).  

Menurut (Wang, 2008), kelarutan maksimal terjadi dengan larutan 8-10% 

NaOH dapat menembus daerah amorf selulosa, kemudian melarutkan selulosa dan 

merusak daerah kristalin. Kemudian sampel disaring dan dicuci dengan aquadest 

sampai pH netral. Pencucian dengan menggunakan air panas tujuannya adalah 

untuk menghilangkan sisa-sisa pelarut. Dalam proses pelarutan selulosa dimulai 

dengan degradasi struktur serat dan fibril dan akan menghasilkan disintegrasi 

yang sempurna menjadi molekulmolekul individual dengan panjang rantai yang 

tidak berubah. Degradasi struktur supramolekul terjadi dengan pembengkakkan 

dan penyisipan gugus kimia yang akan memecah ikatan-ikatan intramolekul dan 

melapisi molekul-molekul selulosa. Pembengkakan dan mekanisme pembubaran 

serat selulosa sangat tergantung pada kualitas pelarut. Menambahkan zat-zat 

penggelembung seperti NaOH, terjadi penggelembungan serat. Bila konsentrasi 
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NaOH ini cukup pekat yaitu 13% pada suhu 200C bagian kristalin mulai 

menggelembung dan terjadi perubahan kisi-kisi kristal menjadi Selulosa II yang 

permanen (kisi-kristal selulosa dalam I = selulosa).  

Beberapa penelitian melakukan tahap dehemiselulosa seperti, (Coniwanti 

et al., 2015; Santoso et al., 2012; Megawati et al., 2017; Salimi et al., 2021; 

Indriani et al., 2016; Hutomo et al., 2012; Suryadi et al., 2019; Zulharmitta et al., 

2012). 

Penelitian (Megawati et al., 2017) menggunakan NaOH 1% sebanyak 100 

ml dan didiamkan selama 2 jam untuk menghilangkan kandungan hemiselulosa 

Penelitian (Zulharmitta et al., 2012; Suryadi et al., 2019) menggunakan 

NaOH 17,5%  sebagai tahap demhemiselulosa dengan suhu 800C selama 30 menit 

waktu pemanasan berguna untuk pemisahan antara alfa selulosa, beta selulosa, 

dan gamma selulosa. Proses ini untuk mendapatkan alfa selulosa yang dapat 

digunakan untuk memproduksi karboksimetilasi. 

Penelitian lainnya menggunakan larutan asam untuk tahap 

dehemiselulosanya yaitu penelitian (Santoso et al., 2012; Coniwanti et al., 2015) 

menggunakan Asam asetat (CH3COOH) 10% dan Natrium klorida (NaCl) dengan 

suhu 750C selama 1 jam waktu pemanasan. Penggunaan larutan CH3COOH dan 

NaCl dikarenakan hemiselulosa larut dan terhidrolisis dengan asam mineral. 

Dibawah ini telah dirangkum penggunaan Pelarut pada Tahap 

Dehemiselulosa: 

Tabel 10. Penggunaan Pelarut pada Tahap Dehemiselulosa 
Penulis Pelarut Konsentrasi  Suhu  Waktu 

Coniwanti et 
al., 2015 

Asam asetat 
+ 

Natrium 
klorida 

10 % 

75 1 jam 

- 
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Santoso et al., 
2012 

Asam asetat 
+ 

Natrium 
klorida 

10 % 

75 1 jam 

- 

Megawati et al., 
2017 

Natrium 
hidroksida 

1% 75 3 jam 

Salimi et al., 
2021 

Natrium 
hidroksida 

17,5 % - 4 jam 

Suryadi et al., 
2019 

Natrium 
hidroksida 

17,5 % 80 30 menit 

Zulharmitta et 
al., 2012 

Natrium 
hidroksida 

17,5 % 80 30 menit 

6. Tahap Bleaching 

Setelah proses pembuatan pulp secara selesai, masih terdapat tahapan 

proses untuk mendapatkan pulp dengan kualitas yang lebih baik karena pulp hasil 

proses tersebut berwarna gelap dan harus diputihkan terlebih dahulu. Tahap 

bleaching dilakukan untuk memutihkan pulp hasil tahap delignifikasi dikarenakan 

adanya senyawa lignin menyebabkan warna pulp menjadi kecoklatan sehingga 

perlu pemisahan lignin melalu tahap pemutihan (bleaching) (Putera, 2012). 

Zat bleaching menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu, zat pemutih yang 

bersifat oksidator dan yang bersifat reduktor. Zat pemutih oksiator berfungsi 

untuk mendegradasi dan menghilangkan zat penyebab warna yaitu lignin. Zat 

pemutih reduktor berfungsi mendegradasi lignin secara hidrolisa dan membantu 

pelarutan senyawa lignin terdegradasi yang dihasilkan pada proses pemutihan 

sebelumnya.  

Zat bleaching yang bersifat oksidator pada umumnya digunakan untuk 

pemutihan serat-serat selulosa dan beberapa diantaranya dapat pula dipakai untuk 

serat-serat binatang dan sintesis. Contohnya kaporit (CaOCl2), Sodium chlorite 

(NaClO2), Hidrogen peroksida (H2O2), Natrium peroksida (Na2O2) 
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Tahap bleaching dapat dilakukan dengan menggunakan H2O2 dan NaOCl 

(Sumada et al., 2011).  

Berdasarkan hasil analisis beberapa penelitian seperti (Megawati et al., 

2017; Salimi et al., 2021; Agustriono & Musfiroh, 2017; Musfiroh et al., 2013; 

Hasanah et al., 2015; Musfiroh et al., 2018; Indriyati et al., 2016; Hutomo et al., 

2012; Suryadi et al., 2019; Zulharmitta et al., 2012) dalam proses ekstraksi dan 

isolasi selulosa melakukan tahap bleaching.  

Penelitian (Zulharmitta et al., 2012) menggunakan campuran larutan 

Natrium hipoklorit 3,5% dan air (1:1) dilakukan pemanasan hingga mendidih 

untuk proses pemutihan pada suhu 1000C selama 5 menit. 

Penelitian (Salimi et al., 2021) menggunakan NaCIO2 1% 100 ml selama 3 

jam dalam suasana asam pada suhu 800C untuk proses pemutihan (bleaching). 

Penelitian (Hutomo et al., 2012) diputihkan menggunakan NaOCl 6% pada 

suhu 60°C selama 60 menit. 

Penelitian (Musfiroh et al., 2013; Hasanah et al., 2015; Agustriono & 

Musfiroh, 2017; Musfiroh et al., 2018) menggunakan Natrium hipoklorit (NaOCl) 

ke dalam residu selama 4 jam dalam wadah tertutup sebagai proses pemutihan. 

Penelitian (Indriyati et al., 2016) ditambahkan larutan pemutih Natrium 

hipoklorit (NaOCl) 12% hingga merendam residu dan dibiarkan selama 4 jam 

pada suhu kamar. 

Penelitian (Indriani et al., 2021) menggunakan H2O2 10% sebagai proses 

pemutihan ditambahkan kedalam sampel yang ada dalam gelas kimia. 

Penelitian (Megawati et al., 2017) menggunakan 2 proses bleaching, 

pertama ditambahkan larutan sodium hipoklorit 3% sebanyak 100 ml kedalam 

residu hasil penyaringan dilakukan diamkan selama 2 jam kemudian disaring, 

lanjut proses terakhir adalah pemutihan akhir untuk menghilangkan lignin yang 
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tersisa dilakukan menggunakan larutan sodium hipoklorit 1% sebanyak 100 ml 

diaduk pada suhu 750C selama 3 jam. 

Dibawah ini rangkuman pengunaan pelarut tahap bleaching: 

Tahap 11. Penggunaan Pelarut pada Tahap Bleaching 
Penulis Pelarut Konsentrasi 

(b/v) 
Suhu (0C) Waktu 

Salimi et al., 
2012 

NaClO2 1 % 80 3 jam 

Agustriono % 
Musfiroh et al., 

2017 
NaOCl - Suhu kamar 4 jam 

Hutomo et al., 
2012 

NaOCl 6% 60 1 jam 

Hasanah et al., 
2015 

NaOCl - Suhu kamar 4 jam 

Musfiroh et al., 
2018 

NaOCl - Suhu Kamar 4 jam 

Musfiroh et al., 
2013 

NaOCl - Suhu Kamar 4 jam 

Zulharmitta et 
al., 2012 

NaOCl 3,5 % 
Mendidih 10  menit 

Air - 

Megawati et al., 
2017 

NaOCl 
3 % - 2 jam 
3 % 75 3 jam  

Indriyati et al., 
2016 

NaOCl 12% Suhu Kamar 4 jam 

Indriani et al., 
2021 

H2O2 1% - - 

Dari tabel di atas, dapat dilhat bahwa penggunaan pelarut dalam tahap 

bleaching paling dominan adalah NaOCl atau Natrium hipoklorit, dimana secara 

tradisional digunakan untuk memutihkan warna dari suatu zat (Melda, 2018: 11). 

Dalam hal ini NaOCl memiliki harga ekonomis lebih tinggi dibanding dengan 

bahan pemutih lainnya (Sulistya, 2020).  

Tahap pemutihan menggunakan H2O2 atau Hidrogen peroksida merupakan 

agen delignifikasi yang banyak digunakan serta dapat menghilangkan lignin dan 
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hemiselulosa tanpa mengurangi serat selulosa secara signifikan (Wagiyanto, 

2009).  

Penggunaan NaClO2 atau sodium chlorite sudah digunakan hampir 40 

tahun di industri pemutihan serat tekstil (100% serat selulosa atau campuran dari 

bahan kimia dan serat selulosa). Keuntungannya dibandingkan bahan bleaching 

lainnya terletak pada selektifitas reaksi yang melindungi serat tekstil itu sendiri. 

Dalam proses bleaching terdapat lignin yang masih tersisa pada residu, ini 

dapat dihilangkan dengan penambahan air panas. Penambahan air panas juga 

berfungsi untuk menghilangkan senyawa hipoklorit dan hemiselulosa. 

Hemiselulosa tersusun dari glukosa rantai pendek dan bercabang, dan 

hemiselulosa lebih mudah larut dalam air. Perolehan serat selulosa secara kimiawi 

dalam alkali dengan perlakuan bleaching, menunjukkan bahwa kandungan non 

selulosa telah hilang karena terlarutkan oleh pelarut yang digunakan (Wagiyanto, 

2009). 

4.1.4 Kadar Selulosa  

Dari Sampel yang berhasil di ekstraksi maupun isolasi tersisa selulosanya, 

yang dapat di manfaatkan sebagai suatu produk, salah satunya yaitu 

Carboxymethyl l Cellulose Sodium (Na CMC). 

Dibawah ini adalah hasil kadar selulosa analisis jurnal yang di peroleh, di 

sajikan dalam tabel: 

Tabel 12. Kadar Selulosa 
Nama 

Tumbuhan 
Bagian 

Tumbuhan 
Kadar 

Selulosa Penulis 

Kacang Tanah Kulit 64,42 % Coniwanti et al., 2015 
Singkong Kulit 80-85 % Santoso et al., 2012 

Alang-alang Batang 96,7 % Megawati et al., 2017 
Eceng Gondok Batang dan daun 65,41 % Salimi et al., 2021 

Eceng Gondok Batang dan daun 19,87 % 
Agustriono & Musfiroh, 

2017 
Eceng Gondok Batang dan daun 89,0% Hasanah at al., 2015 
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Eceng Gondok Batang dan daun 15,278 % Musfiroh et al., 2018 

Eceng Gondok Batang dan daun 
76,53 % 
71,35 % 

Indriyati et al., 2016 

Eceng Gondok Batang dan daun 66,873% Musfiroh et al., 2013 
Kakao Kulit Buah 63,342 % Hutomo et al., 2012 
Kapas Buah 61-65 % Abdullaevich et al., 2021 

Kelapa Sawit Serabut 85,39% Indriani et al., 2021 
Bambu betung Batang 83,80 % Suryadi et al., 2019 
Rumput Gajah Batang 67,68% Zulharmitta et al., 2012 

Kadar selulosa yang diperoleh dari sampel akan mempengaruhi kualitas 

Na CMC yang dihasilkan, yaitu saat tingkat kemurnian kadar selulosa semakin 

tinggi maka kualitas Na CMC yang didapatkan semakin baik (Indriani et al, 

2021).  

4.2 Natrium Karboksimetil Sellulosa (Na CMC) 

 Definisi Natrium Karboksimetilselulosa (Na CMC) 4.2.1

Na CMC merupakan rantai polimer yang terdiri dari unit molekul selulosa. 

Setiap unit anhidroglukosa memiliki tiga gugus hidroksil dan beberapa atom 

hidrogen dari gugus hidroksil tersebut disubstitusi oleh karboksimetil (Coniwanti 

et al., 2015). 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur Na-CMC (Fairus et al., 2014) 

Na CMC merupakan senyawa anion bersifat biodegradable, tidak berbau, 

tidak berwarna, dan tidak beracun. Na CMC biasanya berbentuk butiran atau 

bubuk yang dapat larut dalam air tetapi, tidak dapat larut dalam larutan organik. 

Na CMC memiliki rentang pH sebesar 6,5-8 stabil pada rentang pH 2-10. Na 

CMC bereaksi dengan garam logam berat sehingga membentuk film yang tidak 
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larut dalam air. Na CMC tidak bereaksi dengan senyawa organik (Coniwanti et 

al., 2015).  

Na CMC yang memiliki gugus natrium dimana berwarna putih hingga 

hampir putih, tidak berbau dan berasa, bubuk granular serta bersifat higroskopis 

setelah pengeringan. Praktis tidak larut dalam aseton, Etanol (95%), Eter, dan 

Toluena. Mudah terdispersi dalam air pada semua suhu, membentuk larutan 

koloid jernih. Kelarutan dalam air bervariasi tergantung pada derajat substitusi. 

Viskositas larutan Na CMC memiliki nilai 5-2000 mPa (5-2000 cP). Peningkatan 

konsentrasi menghasilkan peningkatan viskositas larutan. Larutan kental Na CMC 

stabil pada pH 4-10. Nilai pH optimum adalah netral (Rowe et al., 2009). 

 

 Fungsi Na CMC 4.2.2

Na CMC banyak digunakan di berbagai industri seperti, industri tekstil, 

kertas, detergen, kosmetik, makanan, dan farmasi (Eriningsih et al., 2011). Na 

CMC dalam industri farmasi dimanfaatkan sebagai eksipien. Fungsi dari Na CMC 

sebagai eksipien adalah sebagai coating agent, stabilizing agent, suspending 

agent, disentegran pada kapsul dan tablet, tablet binder, viscosity-increasing 

agent, dan water-absorbing agent (Rowe et al., 2009). Na CMC juga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pembuatan edible film (Zahra, 2019). 

Tabel 13. Fungsi Na CMC dan Konsentrasinya (Rowe et al., 2009) 
Fungsi Konsentrasi (%) 

Zat pengemulsi 0,25-1,0 
Zat Pembentuk gel 3,0-6,0 

Injeksi 0,05-0,75 
Sediaan Oral 0,1-1,0 

Pengikat Tabel 1,0-6,0 

 Sintesis Na CMC 4.2.3

  Proses sintesis Na CMC umumnya meliputi tahapan proses alkalisasi, 

karboksimetilasi, netralisasi, penyaringan, pemurnian dan pengeringan. Alkalisasi 
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dan karboksimetilasi merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dalam 

pembuatan Na CMC karena menentukan karakteristik Na CMC yang dihasilkan). 

Proses alkalisasi dilakukan dengan penambahan NaOH dan proses 

karboksimetilasi dilakukan penambahan natrium kloroasetat (Coniwanti et al., 

2015). 

Alkalisasi dilakukan dengan menggunakan larutan NaOH yang bertujuan 

untuk mengaktifkan gugus-gugus -OH pada molekul selulosa dan 

mengembangkan selulosa. Pengembangan selulosa ini dapat memudahkan difusi 

reagen untuk proses selanjutnya, yaitu karboksimetilasi. Proses karboksimetilasi 

dilakukan dengan menggunakan reagen asam monokloroasetat (ClCH2COOH) 

atau natrium monokloroasetat (ClCH2COONa). Jumlah NaMCA yang digunakan 

berpengaruh terhadap substitusi dari unit anhidroglukosa pada selulosa (Pribadi, 

1985). 

Adapun reaksi yang terjadi pada proses alkalisasi dan karboksimetilasi 

adalah sebagai berikut: 

Proses Alkalisasi: 

Rselulosa –OH + NaOH       Rselulosa –ONa + H2O (1) 

Proses Karboksimetilisasi: 

Rselulosa–ONa + ClCH2COONa      Rselulosa–OCH2COONa + NaCl (2) 

Selain reaksi pembentukan Na CMC, terjadi juga reaksi antara NaOH 

dengan Natrium kloroasetat membentuk produk samping berupa natrium glikolat 

dan Natrium klorida berdasarkan reaksi berikut:  

NaOH + ClCH2COONa → HO-CH2COONa +NaCl (3) 
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  Gambar 5. Struktur Natrium Glikolat (Rowe et al., 2009) 

Berdasarkan hasil analisis jurnal, sintesis Na CMC yang dilakukan oleh 

semua penelitian adalah alkalisasi, karboksimetilasi, netralisasi, penyaringan, 

pemurnian dan pengeringan dan beberapa penelitian lainnya seperti (Musfiroh et 

al., 2013; Hasanah et al., 2015; Agustriono & Musfiroh, 2017) menambahkan 

metode epiklorohidrin crosslinking, metode asam suksinat dan gabungan 

keduanya untuk meningkatkan Na CMC yang diperoleh. 

Seperti yang diketahui bahwa dalam proses sintesis Na CMC terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi tahap alkalisasi dan karboksimetilasi 

diantaranya konsentrasi reagen, waktu reaksi dan temperatur (suhu). Selain itu, 

terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi proses sintesis Na CMC seperti 

pelarut/jenis media reaksi yang digunakan. 

a. Tahap Alkalisasi 

Berdasarkan hasil analisis, tahap alkalisasi dilakukan dengan 

menggunakan reagen Alkalisasi dengan media reaksi/pelarut yang sesuai. 

Sebelum itu, selulosa yang dihasilkan dilakukan pencampuran dengan reagen 

alkalisasi dan media reaksi/pelarut. Untuk reagen alkalisasi yaitu NaOH dengan 

konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 2%, 10%, 11,59%, 15%, 20%, 25%, 28,41%, 

30%, 40%. 

Penelitian (Coniwanti et al., 2015; Santoso et al., 2012; Hutomo et al., 

2012) menggunakan NaOH dengan beberapa konsentrasi berbeda seperti 

penelitian (Coniwanti et al., 2015) konsentrasi NaOH yang digunakan 10%, 15%, 

20%, 25%, 30% (b/v), kemudian penelitian (Santoso et al., 2012) menggunakan 

NaOH dengan konsentrasi 2%, 10%, 30%, 40%, kemudian penelitian (Hutomo et 
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al., 2012) konsentrasi NaOH yang digunakan 11,59%, 15%, 20%, 25%, 28,41%. 

ketiga penelitian ini sama-sama menggunakan pelarut Isopropil alkohol, yang 

membedakan dengan ke tiga yaitu dari waktu dan suhunya dimana penelitian 

(Hutomo et al., 2012) dimana waktu pencampuran selama 60 menit dengan suhu 

penangas air, selain itu dua penelitian lainnya waktu reaksi pencampuran dan 

pemanasan sama yaitu 90 menit dengan suhu 300C. Proses pencampuran dibantu 

mengunakan magnetik stirer dengan kecepatan 500 rpm.  

Penelitian lainnya menggunakan pelarut, waktu reaksi, suhu dan 

pengadukan yang sama yaitu dari penelitian (Megawati et al., 2017) tetapi berbeda 

jumlah NaOH yang digunakan yaitu 20 ml, sama hal dengan penelitian (Indriani 

et al., 2021) menggunakan jumlah NaOH yang sama yaitu 20 ml, yang 

membedakan adalah dari waktu pengadukan sampel yaitu 90 menit dan pelarut 

yang digunakan yaitu penelitian (Indriani et al., 2021) menggunakan 

perbandingan media reaksi/pelarut Isopropanol-Etanol dengan perbandingan 

(20:80, 40:60, 50:50, 60:40, 80:20) ml dengan waktu pencampuran 90 menit. 

Penelitian lainnya yaitu (Salimi et al., 2021) juga menggunakan 

perbandingan media reaksi yaitu Etanol-isobutanol dengan perbandingan (80:20) 

ml, (50:50) ml, (20:80) ml dimana konsentrasi NaOH yang digunakan 10%  

dengan waktu pencampuran 60 menit dalam erlenmeyer pada suhu ruang.  

Penelitian lainnya yang menggunakan waktu reaksi dan suhu yang sama 

yaitu (Suryadi et al., 2019) yang membedakan dari reagen alkalisasi, dimana 

NaOH yang digunakan 25% didalamnya terkandung 1,7% natrium tetroborat 

dengan pelarutnya yaitu Isopropil alkohol.  

Penelitian lainnya yang mengunakan pelarut (Isopropil alkohol) dan waktu 

yang sama (1 jam) yaitu (Zulharmitta et al., 2016) yang membedakannya dari 

konsentrasi NaOH yaitu 30% dan suhu yang digunakan 600C dalam waterbath. 
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Beberapa penelitian seperti (Hasanah et al., 2015; Agustriono & Musfiroh, 

2017; Musfiroh et al., 2013; Musfiroh et al., 2013; Indriyati et al., 2016) 

menggunakan konsentrasi reagen yang sama yaitu NaOH 40%, begitupula dengan 

waktu pengadukan 90 menit dan suhu ruang itu sama, yang membedakannya dari 

pelarut yang digunakan, dimana penelitian (Agustriono & Musfiroh et al., 2017; 

Musfiroh et al., 2013) menggunakan 2 pelarut berbeda dan ada campuran dari 

kedua pelarut yaitu Isopropil alkohol, Isobutil alkohol, dan campuran Isopropil 

akohol-Isobutil alkohol dengan perbandingan (4:1), sedangkan 3 penelitian 

lainnya mengunakan pelarut yang sama yaitu Isopropil alkohol. 

Penelitian lainnya yaitu (Abdullaevich et al., 2021) menggunakan pelarut 

Etil alkohol dengan konsentrasi NaOH yang digunakan 35% dengan waktu 

pencampuran dan pengadukan 15 menit dengan suhu 160C. 

 

Dibawah ini akan dirangkum tahapan alkalisasi; 

Tabel 14. Tahap Alkalisasi 
Konsentrasi 
NaOH (%) 

Pelarut dan 
Konsentrasi 

Waktu 
(menit) Suhu (0C) Penulis 

20 ml 

Isopropil alkohol  90 30 
Megawati et al., 

2017 
Isopropanol-Etanol 

dengan 
perbandingan 

(20:80, 40:60, 50:50, 
60:40, 80:20) ml 

60 30 
Indriani et al., 

2021 

2 Isopropil alkohol 90 30 
Santoso et al., 

2012 

10 

Isopropil alkohol 
 

90 30 

Santoso et al., 
2012 

Coniwanti et al., 
2015 

 
Etanol-Isobutanol 

dengan 
perbandingan 

(80:20) ml, (50:50) 

60 
Suhu 
ruang 

Salimi et al., 2021 
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ml, (20:80) ml 

11,59 Isopropil alkohol 60 
Suhu 

Penangas 
Air 

Hutomo et al., 
2012 

15 Isopropil alkohol 90 30 
Coniwanti et al., 

2015 

20 Isopropil alkohol 

90 30 

Coniwanti et al., 
2015 

Santoso et al., 
2012 

60 
Suhu 

Penangas 
Air 

Hutomo et al., 
2012 

25 

Isopropil alkohol 

90 30 
Coniwanti et al., 

2015 

60 
Suhu 

Penangas 
Air 

Hutomo et al., 
20212 

25 % 
(mengandung 
1,7% natrium 

tetraborat 

60 
Suhu 

Ruang 
Suryadi et al., 

2019 

28,41 Isopropil alkohol 60 
Suhu 

Penangas 
Air 

Hutomo et al., 
2012 

30 Isopropil alkohol 

90 30 

Coniwanti et al., 
2015 

Santoso et al., 
2012 

60 60 
Zulharmitta et al., 

2012 

35 Etil Alkohol 90 16 
Abdullaevich et 

al., 2021 

40 Isopropil alkohol 90 

30 
Santoso et al., 

2012 

Suhu 
Ruang 

Musfiroh et al., 
2013 

Hasanah et al., 
2015 

Indriyati et al., 
2016 
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Isopropil alkohol, 
Isobutil alkohol, dan 
campuran isopropil 

akohol-Isobutil 
alkohol dengan 

perbandingan (4:1) 

Agustriono & 
Musfiroh, 2017 
Musfiroh et al., 

2018 

Dari tabel di atas, media reaksi/pelarut yang umumnya sering digunakan 

adalah Isopropil alkohol yang mana berperan sebagai media untuk 

menyeragamkan reaksi karboksimetilasi, berfungsi juga untuk menaikan derajat 

subitusi, sebagai swealing agent, mendispersikan selulosa, menaikan laju kinetika 

reaksi  dan media pertukuran panas (Aprilia, 2009), serta sebagai pengencer yang 

memfasilitasi NaOH untuk berpenetrasi dengan baik pada selulosa (Rahmania & 

Husni, 2013). 

Penelitian lainnya menggunakan jenis pelarut berbeda, yaitu Isopropil 

alkohol, Isobutil alkohol, dan pelarut campuran Isopropil alkohol-Isobutil alkohol 

(4:1). Dimana pelarut yang digunakan memiliki kepolaran yang berbeda, yaitu 

Pelarut campuran memiliki laju polinomial yang relatif kecil yaitu 4,22, Isobutil 

alkohol memiliki indeks polaritas 3,9 dan Isopropil alkohol 4,3 tetapi Isopropil 

alkohol memiliki kekurangan, tidak baik untuk Natrium hidroksida, sehingga 

digunakan konsentrasi Natrium hidroksida yang lebih tinggi (40%). Pelarut 

dengan polaritas yang relatif kecil dapat meningkatkan laju reaksi pembentukan 

Na CMC (Agustriono & Musfiroh, 2017; Musfiroh et al., 2018). 

Penelitian lainnya yang menggunakan campuran media reaksi Etanol-

isobutanol berfungsi untuk menyediakan aksebilitas reagen NaMCA kepusat-

pusat anhidroglukosa dalam reaksi yang terjadi selama sintesis Na CMC 

(Mahendra, 2017). 

Waktu pencampuran selulosa dalam tahap alkalisasi berkisar 60-90 menit, 

serta suhunya berkisar 250C-600C. 
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Pada tahap alkalisasi terjadi reaksi subsitusi antara gugus hidroksil NaOH 

menghasilkan alkali selulosa berupa larutan kental berwarna coklat muda. 

Kemudian sintesis dilanjutkan pada tahap karboksimetilasi. 

b. Tahap Karboksimetilasi 

Setelah tahap alkalisasi dilanjutkan dengan tahap karboksimetilasi, dengan 

menambahkan asam monokloroasetat dan bentuk garam lainnya seperti natrium 

kloroasetat dan natrium monokloroasetat. 

Berdasarkan hasil analisis beberapa penelitian menambahkan natrium 

kloroasetat sebagai lanjutan dari tahap alkalisasi.  

Penelitian (Coniwanti et al., 2015) menambahkan Natrium kloroasetat (4, 

6, 8, 10) g dengan waktu pencampuran dipanaskan selama 4 jam pada suhu 700C 

dan dilakukan pengadukan 500 rpm. 

Penelitian (Megawati et al., 2017) menambahkan Natrium kloroasetat 3 g 

kedalam campuran sehingga terjadi Eterifikasi diaduk dengan kecepatan 500 rpm 

selama 6 jam sambil dilakukan pemanasan pada suhu 700C. 

Penelitian (Santoso et al., 2012) menambahkan Natrium kloroasetat (1, 2, 

3, 4, 5) g dengan waktu pencampuran selama 6 jam, diaduk dengan kecepatan 500 

rpm sambil dilakukan pemanasan suhu (50, 60, 70, 80) 0C. 

Penelitian (Zulharmitta et al., 2016) menambahkan 250 g natrium 

kloroasetat bersama dengan isopropropanol selama 4 jam pada suhu 600C dalam 

waterbath. 

Beberapa penelitian lainnya menambahkan natrium monokloroasetat 

secara perlahan-lahan selama 30 menit dengan suhu 550C selama 3,5 jam 

(Musfiroh et al., 2013; Indriyati et al., 2016; Musfiroh et al., 2018; Hasanah et al., 

2015; Agustriono & Musfiroh, 2017; Salimi et al., 2021). 
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Beberapa penelitian lainnya juga menambahkan natrium monokloroasetat 

tetapi yang membedakan dari berat NaMCA, waktu pencampuran dan suhunya 

seperti penelitian (Hutomo et al., 2012) menambahkan natrium monokloroasetat 

dengan beberapa berat (3,18, 4, 5, 6, 6,68) g pada berbagai suhu (46,59, 50, 55, 60 

dan 64,41)0C selama 180 menit. 

Penelitian (Suryadi et al., 2019) juga menambahkan natrium 

monokloroasetat dan dilakukan pengadukan secara terus menerus selama 1,5 jam, 

dicampur dan ditutup dengan aluminium foil dan diletakan kedalam hotplate 

selama 3 jam dengan suhu 550C. 

Penelitian lainnya menambahkan Asam trikloroasetat sebagai tahap 

lanjutannya seperti penelitian (Indriani et al., 2021) dimana Asam trikloroasetat 

yang digunakan 3 konsentrasi yaitu 15%, 20%, 25%. Campuran dipanaskan 

dengan suhu 450C selama 3 jam. 

Penelitian lainnya (Abdullaevich et al., 2021) menambahkan asam 

monoklroasetat kedalam campuran dan diaduk kuat selama selama 15 menit pada 

suhu 160C dan tingkatkan lagi suhunya menjadi 800C selama 3 jam. 

Dibawah ini dirangkum tahap Karboksimetilasi; 

Tabel 15. Tahap Karboksimetilasi 

Reagen 
Karboksimetilasi Berat/Konsentrasi Waktu  Suhu (0C) Peneliti 

Natrium 
Kloroasetat 

4 g 
 6 g 
 8 g 
 10 g 

4 jam 70 
Coniwanti et al., 

2015 

1 g 
2 g 
3 g 
4 g 
5 g 

6 jam 

50 
 60  
70 
80 

Santoso et al., 
2012 

250 g 4 jam 60 
Zulharmitta et 

al., 2016 
Natrium - 3,5 jam 55 Musfiroh et al., 
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monokloroasetat 
 

2013; Indriyati 
et al., 2016; 

Musfiroh et al., 
2018; Hasanah 

et al., 2015; 
Salimi et al., 

2021 

5 g 
Agustriono & 

Musfiroh, 2017; 

3,18 g 
4 g 
 5 g 
 6 g 

 6, 68 g  

3 jam 

46,59 
50 
55 
60 

64,41 

Hutomo et al., 
2012 

26 g 3 jam 55 
Suryadi et al., 

2019 

Asam 
trikloroasetat 

15% 
 20% 
25%. 

3 jam 45 
Indriani et al., 

2021 

Asam 
monoklroasetat 

- 3 jam 80 
Abdullaevich et 

al., 2021 

Dari tabel di atas terdapat beberapa konsentrasi yan digunakan oleh 

peneliti. Menurut (Pribadi, 1989) jumlah natrium monokloroasetat, natrium 

kloroasetat, asam triklroasetat dan asam monokloroasetat yang juga berpengaruh 

terhadap subsitusi dari unit anhidroglukosa pada selulosa. Selain itu penggunaan 

pelarut organik dalam reaksi karboksimetilasi adalah untuk menyediakan 

aksebilitas reagen esterifikasi kepusat-pusat reaksi dari rantai selulosa (Pitaloka et 

al., 2015). Seperti konsentrasi NaOH yang terlalu rendah (2%) pada proses 

alkalisasi akan membatasi konversi selulosa menjadi alkali selulosa yang 

selanjutnya berpengaruh pada proses karboksimetilasi. Namun, konsentrasi NaOH 

yang terlalu tinggi (40%) dapat pula menyebabkan Na CMC yang terbentuk 

terdegradasi oleh NaOH yang berlebihan. NaOH juga dapat bereaksi dengan 

reagen karboksimetilasi dan meningkatkan pembentukan produk samping natrium 
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glikolat dan Natrium klorida dan zat pengotor lainnya. Semakin banyak jumlah 

natrium monokloroasetat (250 g) yang digunakan akan menyebabkan semakin 

banyak pula gugus fungsi dalam Na CMC yang tersubstitusi dengan gugus 

karboksimetil (Ismail et al., 2010). 

c. Tahap Pemisahan Produk Samping, Netralisasi, Penyaringan, pemurnian, 

Pengeringan. 

Adanya pembentukan produk samping atau zat pengotor lainnya dalam Na 

CMC yang dihasilkan, oleh karena itu dilakukan tahap selanjutnya untuk 

menghilangkan produk samping maupun pengotor. 

Dibawah ini dirangkum dari hasil analisis jurnal yang diperoleh; 

Tabel 16.  Tahap Pemisahan Produk Samping, Netralisasi, Penyaringan, 

pemurnian, Pengeringan 
 Tahap 

Pemisahan 
Produk 

Samping 

Tahap 
Netralisasi 

Tahap 
Penyaringan 

Tahap 
Pemurnian 
(pencucian) 

Tahap 
pengeringan Peneliti 

- 
Asam asetat 
90% (b/v) 

Corong 
Buchner 

Metanol 70% Suhu 500C 

Coniwa
nti et 
al., 

2015 

- 
Asam asetat 
90% (b/v) 

Corong 
Buchner 

Metanol 70% Suhu 700C 
Santoso 
et al., 
2012 

- Asam asetat 
Corong 
Buchner 

Metanol Suhu 500C 
Megaw
ati et l., 
2017 

- 
Asam asetat 

glasial 
- Etanol 96% Suhu 700C 

Salimi 
et al., 
2021 

Metanol Asam asetat Disaring - Suhu 700C 
Indriani 
et al., 
2021 

 
Asam asetat 

90% 
   

Hutom
o et al., 
2012 

Metanol 
Asam asetat 

glasial 
Corong sinter 

Etanol 10 
menit 

Suhu 550C 
Suryadi 
et al., 
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Setelah itu 
Metanol 

2019 

Metanol 
Asam asetat 

90% 
Disaring 

Etanol 
Setelah itu 
Metanol 
murni 

Suhu 600C 

Indriyat
i et al., 
2016; 

Agustri
ono 

&Musfi
roh, 
2017 

Musfiro
h et al., 
2013; 

Musfiro
h et al., 
2018 

- HCl 0,1 N Disaring Etanol 96% Suhu 600C 

Zulhar
mitta et 

al., 
2012 

- - 
Saringan 

kaca 
Etanol 

Suhu 60-
700C 

Abdulla
evich et 

al., 
2021 

Dari tabel di atas untuk memisahkan Na CMC dari produk sampingnya, 

Metanol ditambahkan kedalam campuran. Umumnya Asam asetat, Asam asetat 

glasial dan Asam Klorida digunakan untuk menetralkan produk karena proses 

reaksi berjalan pada suasana basa. Na CMC yang telah dinetralkan kemudian 

dicuci dengan Etanol dan Metanol murni untuk menghilangkan sisa asam glikolat 

dan pengotor lain. Na CMC yang sudah bersih kemudian di keringkan dengan 

menggunakan oven pada suhu 50ºC-700C selama 24 jam (Indriyati et al., 2016; 

Zulharmitta et al., 2012; Hutomo et al., 2012; Salimi et al., 2016). 

 Hasil sintesis Na CMC 4.2.4

Adapun hasil sintesis dari Na CMC yaitu; 

Tabel 17. Hasil sintesis Na CMC 

No. 
 Sampel & Pustaka Pelarut Massa Na 

CMC 
% Hasil 

Rendamen 
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 Karakterisasi Na CMC 4.2.5

a. Pemeriksaan Organolpetik 

Uji organoleptik adalah cara penilaian dengan hanya menggunakan indera 

manusia (sensorik). Pada penelitian ini uji organoleptik yang dilakukan meliputi 

pemeriksaan tekstur, warna, bau, dan kelarutan (SNI 01-2346-2006). 

Menurut (SNI 01-2346-2006) Na CMC standar berupa serbuk halus, 

berwarna putih,dan tidak berbau. 

Dibawah ini dirangkum hasil Uji Organoleptik dari hasil analisis jurnal: 

Tabel 18. Hasil Karakteristik Uji Organoleptik  
No. Sampel Hasil Persyaratan 

1. 
Na CMC dari Eceng 

Gondok (Agustriono & 
Musfiroh, 2017 

Isopropil 
alkohol - 111,97% 

Isobutil alkohol 
- 83,35% 

Isopropil 
alkohol- Isobutil 

alkohol 
- 100,6% 

2. 
Na CMC dari Bambu 
Betung (Suryadi et al., 

2019) 

Isopropil 
alkohol 

19,0805 95.36% 
19,7198 98.51% 
21,7605 108.76% 

3. 
Na CMC dari  Po husk 
Cacao (Hutomo et al., 

2012) 

Isopropil 
alkohol 

- 
141,60% 

4. 
Na CMC dari rumput 
gajah (Zulharmitta et 

al., 2012) 

Isopropanol 300  
20,87% 

5. 
Na CMC dari singkong 
(Santoso et al., 2012) 

Isopropil 
alkohol 

- 
22% 

6. 
Na CMC dari eceng 
gondok (Musfiroh et 

al., 2013) 

Isopropil 
alkohol 

- 

111,97% 

Isobutil alkohol 83,35% 
Isopropil 

alkohol-Isobutil 
alkohol 

100,64% 

7. 
Na CMC dari eceng 

gondok (Indriyati et al., 
2016) 

Isopropil 
alkohol 

4,28 96,87% 
4,85 85,03% 



88 
 

 

FI/JECFA/ 
SNI 

1.  Daun dan 
Batang 
Eceng 
Gondok 
(Salimi et 
al., 2021) 

Butiran, berwarna putih kuning gading dan tidak 
berbau 

Serbuk 
halus, 
berwarna 
putih, 
kuning 
gading dan 
tidak berbau  

2.  Batang 
Rumput 
Gajah 
(Zulharmitta 
et al., 2012) 

Serbuk halus, Putih kuning gading, Tidak berbau Serbuk 
halus  
Putih 
kuning 
gading  
Tidak 
berbau  
 

3.  Seluruh 
bagian 
Eceng 
gondok 
Jatinangor 
(Indriyati., 
2021) 

 Non Crosslink Crosslink 
Warna  Putih  Putih Kekuningan  

Bau  Tidak Berbau  Tidak Berbau  
Rasa  Tidak Berasa  Tidak Berasa  

Bentuk  Serbuk  Serbuk  
 

 
 
 
 
Serbuk 
halus  
Putih 
kuning 
gading  
Tidak 
berbau  
 
 
 

 

Seluruh 
bagian 
eceng 
gondok 
Lembang 
(Indriyati., 
2021) 
 

 Non Crosslink Crosslink 
Warna  Putih  Putih Kekuningan  

Bau  Tidak Berbau  Tidak Berbau  
Rasa  Tidak Berasa  Tidak Berasa  

Bentuk  Serbuk  Serbuk  
 

4. Seluruh 
bagian 
eceng 
gondok 
(Agustriono 
& 
Musfiroh., 
2017) 

P B M SP SB SM 

Putih Putih Putih 
Putih- 
krem 

Putih- 
krem 

Putih- 
krem 

Tidak 
berba

u 

Tidak 
berba

u 

Tidak 
berba

u 

Hamp
ir 

tidak 
berba

u 

Hamp
irtidak 
berba

u 

Hamp
ir 

tidak 
berba

u 
Tidak 
berasa 

Tidak 
berasa 

Tidak 
berasa 

Tidak 
berasa 

Tidak 
berasa 

Tidak 
berasa 

 

Serbuk 
halus  
Putih 
kuning 
gading  
Tidak 
berbau  
 

5.  Daun dan 
batan Eceng 
gondok 

Na CMC bukan tautan 
silang 

Bubuk, Bubuk, putih 
pucat, tidak berbau 

Tautan Silang Na CMC Bubuk, Bubuk, putih 

Bubuk, 
putih pucat, 
tidak berbau 
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(Hasanah et 
al., 2015) 

(1:10) pucat, tidak berbau 
Tautan Silang Na CMC 
(1:5) 

Bubuk, Bubuk, putih 
pucat, tidak berbau 

Tautan Silang (1:2.5) Bubuk, Bubuk, putih 
pucat, tidak berbau 

 

6.  Batang 
Bambu 
Betung 
(Suryadi et 
al., 2019) 

Bubuk putih pucat, tidak berbau, tidak berasa Bubuk putih 
pucat, tidak 
berbau, 
tidak berasa 

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa uji organoleptik sampel telah 

memenuhi standar persyaratan Na CMC. 

b. Derajat Subsitusi 

Derajat subsitusi (DS) merupakan parameter yang penting dalam 

menentukan kualitas dari Na CMC. Yang dihasilkan. Dimana uji DS dilakukan 

untuk mengetahui secara langsung jumlah gugus hirdroksil (OH) yang tergantikan 

oleh natrium monoklroasetat dan garam lainnya sebagai tanda terbentuknya Na 

CMC (Salimi et al., 2021). 

Secara kualitatif, penentuan derajat subtitusi dapat ditentukan berdasarkan 

hasil analisis spektrum FTIR. Nilai intensitas %T dari gugus –OH dan gugus 

ester. Derajat subtitusi dapat dihitung dengan persamaan 2 dan 3 (Dalimunthe, 

2016). 

Derajat subsitusi ditentukan dengan persamaan berikut: 

% Na CMC = [(Vo- Vn) x 0,058 x 100] / M 

DS  = [162 x % CMC / [5800-(57 x %Na CMC)] 

Keterangan:  

Vo = ml asam klorida yang digunakan untuk menitrasi blanko. 

Vn = ml asam klorida yang digunakan untuk menitrasi sampel. 

M = berat sampel (gram). 

Tabel 19. Hasil Karakteristik Uji Derajat Subsitusi  
No Sampel Reagen Reagen Media Suhu Hasil Standar 
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. Alkalis
asi 

Karbok
simetila

si 

reaksi 

1. 

Kulit 
Kacang 
Tanah 
(Coniw
anti et 

al., 
2015) 

konsent
rasi 

NaOH 
10 %, 
20 %, 
25 %, 
30 % 

 

SCA 4 
g, 6 g, 
8 g, 10 

g 

Isopropil 
alkohol 

700C 
Paling optimum 

NaOH 20% , SCA 
6 g dengan DS 0,73 

Grade 1 : 
0,7-1,2 

Grade 2 : 
0,4-0,1 

 
(SNI 06-

3736-
1995) 

2. 

Kulit 
Singko

ng 
(Santos
o et al., 
2012) 

konsent
rasi 

NaOH 
2%,  

10 %, 
20 %, 
30%, 
40% 

 

SCA 
1g, 2g,  
3g, 4 g, 

5 g 

Isopropil 
alkohol 

500C 
600C, 
700C, 
800C 

Paling optimum  
NaOH 20%, suhu 

700C  SCA 3g 
dengan DS 0,705 

0,20-1,50 
 

(FAO, 
2011) 

 

3. 

Seluruh 
bagian 
Eceng 

Gondok 
(Salimi 
et al., 
2021) 

konsent
rasi 

NaOH 
10 % 

 

- 

Etanol-
Isobutan

ol 
(80:20; 
20: 80, 
50:50) 

ml 

550C 

Etanol-Isobutanol 
80:20 ml = 0,8560;  
20: 80 ml = 0,1703, 
50:50 ml = 0,42044 

0,948  
(Standar 
baku Na 
CMC) 

4.  

Serabut 
kelapa 
sawit 

(Indrian
i et al., 
2021) 

konsent
rasi 

NaOH 
15% 

dan 20 
% 
 

TCA 
15%, 
20%, 
25% 

campura
n 

isopropa
nol-

Etanol 
20:80; 
40:60;  
50:50; 
60:40; 
80:20 

450C 

Paling optimum 
campuran 

isopropanol-Etanol  
80:20, TCA 25, 

NaOH 20 % 
dengan DS 0.8124 

Grade 1 : 
0,7-1,2 

Grade 2 : 
0,2-0,1 
(SNI 

3736-199) 
 

5.  

Batang 
Bambu 
Betung 
(Suryad
i et al., 
2019) 

Konsen
trasi 

NaOH 
25 % 
dan 

Natriu
m 

Tetrabo
rat 

SMCA 
Isopropil 
alkohol 

550C 0,7073 

0,7433 
(Standar 
baku Na 
CMC) 
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(1,7%)  

6.  

Kulit 
Pod 
husk 
cacoa 

(Hutom
o et al,. 
2015) 

konsent
rasi 

NaOH 
15 % 

 

4 g 
SMCA 

Isopropil 
alkohol 

55,930

C 
0,75±0,01 

≤0,85 
(ASTM 

D1439-94) 

7.  

Daun 
dan 

batan 
Eceng 
gondok 
(Hasan
ah et 
al., 

2015) 

konsent
rasi 

NaOH 
25 % 

 

SCMA 

Na CMC 
non 
Crosslin
k,  
Crosslin
k Na-
CMC 
1:2:5, 
Crosslin
k Na 
CMC 1:5  
 
Crosslin
k Na-
CMC 
1:10 
 

500C 

Na CMC non 
Crosslink: 0,285. 
Crosslink Na-CMC 
1:2,5; 0, 285 
Crosslink Na CMC 
0,14, 
Crosslink Na-CMC 
1: 5 : 0,063 
Crosslink Na-CMC 
1:10 :  
0,035. 

 

0,2-9,5  
(JECA/FI 
4/ SNI 06-
3736-
1995) 
Standar 
Na CMC 
0,17 

8.  

Seluruh 
baian 
eceng 

gondok 
(Musfir

oh et 
al., 

2018) 

NaOH 
25 % 

SMCA 

Isopropil 
t, isobuti 
alkohol 

dan 
campura

n 
isopropil 
alkohol 
dengan 
isobutyl 
alkohol 
dengan 

(non 
crosslink
,crosslin

k 
epikloro
hidrin, 
asam 

suksinat)     

- 

Nilai DS tertinggi 
pada mmedia 
reaksi pelarut 
campuran isobutyl 
akhol dam 
isopropil alkohol 
yaitu 0,8 dan 
pelarut isobutil non 
crosslink 0, 77 

Grade 1 : 
0,7 

 -1,2 
Grade 2 : 
0,2-1,0 
(FAO, 
2011) 

 

9. Linter NaOH Asama Etil 80 0.75 ≤0,2 dan 
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Kapas 
(Adulla
evic et 

al., 
2021) 

35 % Kloroas
etat 

alkohol ≥1,50 

Dari tabel di atas, beberapa penelitian melakukan pengujian DS dengan 

beberapa metode untuk menghasilkan nilai DS yang optimum dan tinggi. Seperti 

halnya penelitian (Coniwanti et al., 2015) dimana didapatkan DS optimum pada 

penambahan NaOH 20% dan mengalami penurunan nilai DS pada penambahan 

25 % dan 30 % sedangkan penambahan 10 % dan 15 % meningkat tetapi dalam 

hal ini masih kurang. Selain itu pengaruh penambahan jumlah SCA juga semakin 

meningkatkan nilai DS dan semakin menurun setelah mencapai titik optimum, 

dalam hal ini titik optimum penambahan SCA yaitu pada penambahan SCA 6 g 

dan menurun pada penambahan SCA 8 g sampai 10 g.  

Sama halnya dengan penelitian (Santoso et al., 2012) dimana diperoleh 

nilai DS pada kondisi optimum pada konsentrasi NaOH 20% dan SCA 3 g 

sedangkan konsentrasi NaOH 2 % dan 10 % terbilang rendah karena tidak 

memenuhi kriteria DS. Adanya penurunan nilai DS karena 

konsentrasi/penambahan NaOH yang rendah ini disebabkan karena konsentrasi 

NaOH yngu rendah atau terbatas tidak dapat mengkonversi selulosa menjadi 

alkali selulosa yang nantinya membentuk Na CMC. Menurut (FAO, 2011) apabila 

nilai DS kurang dari 0,20 maka kelarutannya semakin kecil, begitupun sebaliknya. 

Sehingga yang diperlukan adalah nilai DS yang tinggi dan optimum. 

Kemudian adanya penurunan nilai DS akibat penambahanl/konsentrasi 

NaOH menurut Togrul dan Arslan (2003) dimana kelebihan NaOH akan beraksi 

dengan natrium kloroaseat membentuk natrium glikolat dan natrium klorida 

seagai produk samping yang membuat pembentukan Na CMC berkurang. 
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Sehingga dapat dikatakan semakin banya produk samping yang terbentk maka 

akan menurunkan derajat substusi dari Na CMC tersebut.  

Penelitiannya lainnya yang menggunakan metode variasi media reaksi 

untuk melihat pengaruhnya masing-masing variasi media reaksi dengan nilai DS 

sesuai standar, seperti penelitian (Salimi et al., 2021) dimana didapatkan nilai DS 

tertinggi pada variasi media reaksi etanol-isobutanol 20:80 dengan perolehan DS 

yaitu 0,8560.  

Sama halnya dengan penelitian (Indriani et al, 2021) menggunakan media 

reaksi, dimana didapatkan adanya pengaruh komposisi media reaksi terhadapt 

nilai DS dimana semakin bertambahnya volume isopropanol dalam campuran 

media reaksi untuk konsentrasi NaOH 15% dan 20% maka nilai DS akan semakin 

meningkat. Dan diperoleh nilai DS tertinggi pada konsentrasi 20% dan didapatkan 

pula polaritas rendah Na CMC serabut kelapa sawit pada campuran isopropanol-

etanol 80:20 dengan TCA 25% dengan DS yaitu 0,8124. 

Menurut Zhang (dalam pitaloka, 2015) menjelaskan bahwa ketika semakin 

kecil polaritas dari media reaksi yang digunakan maka akan meningkatkan 

efektivitas reaksi karboksimetilasi. Sehingga akan meningkatkan subsitusi reagen 

Na MCA/TCA ke dalam selulosa yang disebabkan oleh semakin kecilnya 

polaritas media reaksi maka kelarutan NaOH dalam media reaksi rendah dan 

sebagian besar NaOH akan mengembangkan selulosa. Sehingga semakin kecil 

polaritas media reaksi semakin tinggi nilai DS yang dihasilkan. 

Kemudian penelitian selanjutnya yang menggunakan media reaksi aalah 

penelitian (Hasanah et al., 2015 dan Musfiroh et al., 2018), dimana (Musfiroh et 

al., 2018) didapatkan nilai DS tertinggi adalah Na CMC sintesis dengan pelarut 

campuran dan pelarut isobutyl alkohol, meskipun polaritas isobutyl alkohol 

dengan lebih rendah dari pada isopropil alkohol-sobutil alkohol DS yang 
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dihasilkan lebih tinggi dengan pelarut campuran. Ini dikarenakan karena faktor 

sterik dalam pelarut isobutyl alkohol. 

Kemudian penelitian (Hasanah et al, 2015) dimana nilai DS ikatan silang 

Na-CMC lebih kecil dari standar dan non ikatan silang, hal ini dikarenakan proses 

ikatan silang akan menurunkan kelarutan dalam air suatu senyawa dan derajat 

substitusi. Semakin banyak crosslinker yang ditambahkan pada Na-CMC akan 

semakin menurunkan kelarutan dan derajat substitusi (Hasanah et al., 2015) 

c. pH  

Salah satu parameter SNI untuk Na CMC adalah penentuan pH. Nilai pH 

yang dicantumkan oleh SNI pada mutu I yaitu pH 6-8 mutu II yaitu pH 6-8,5. 

FAO, 2011 pH 6-8, PH Standar 7,5  

 Tahapan pengujian pH yaitu Na CMC ditimbang sebanyak 1 g dan 

dilarutkan dalam akuades 100 ml serta dipanaskan pada suhu 60°C dan diaduk 

sampai larut kemudian diukur pH-nya (SNI 06-6989.11-2004) (Salimi et al., 

2021). 

Dimana hasil uji pH telah memenuhi pH Na CMC memenuhi syarat SNI 

dan FAO, tetapi belum semuanya yang memenuhi SNI untuk Na CMC mutu 1. 

Dari hasil analisis, menurut penelitian (Coniwanti et al., 2015) dimana 

penambahan NaOH berpengaruh langsung terhadap pH, semakin bessar 

konsentrasi NaOH yang ditambahkan semakin maka akan semakin besar pH Na 

CMC yang didapatkan, begitu juga dengan penambahan SCA dan tidak ada 

korelasi dengan media reaksi. 

d. Viskositas 

Viskositas bertujuan untuk mengukur kekentalan larutan yang dimana 

merupakan salah satu parameter yang menenutukan kualitas Na CMC.  Viskositas 

larutan Na CMC berhubungan dengan kemampuan Na CMC untuk mengikat air. 
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Kemampuan Na CMC untuk mengikat air dapat dilihat dari derajat subsitusinya. 

Gugus-gugus yang sudah tersubsitusi dengan gugus metil maka Na CMC akan 

lebih reaktif terhadap air sehingga Na CMC akan terdispersi  dalam air, kemudian 

butir-butir Na CMC yang bersifat hidrofilik akan menyerap air dan terjadi 

pembengkakan. Air yang sebelumnya bebas bergerak, tidak dapat bergerak lagi 

dengan bebas sehingga keadaan larutan lebih mantap dan terjadi peningkatan 

viskositas (Nisa & Widya, 2014; Ferdiansya et al., 2016).  

Viskositas juga Na CMC dipengaruhi oleh panjang rantai atau derajat 

polimerisasi (DP) selulosa. Makin tinggi nilai DP selulosa, maka viskositas Na 

CMC akan meningkat (Imeson, 2010).  

Beberapa hasil analisis jurnal, Viskositas Na CMC yang dihasilkan 

terdapat yang belum memenuhi standar FAO yaitu ≥25 cP dan ada beberapa yang 

memenuhi. 

Menurut Dianrifya dan Widya (2014). Mengatakan viskositas Na CMC 

erat kaitannya dengan DS semakin besar nilai DS semakin besar juga nilai 

viskositasnya.  

Sedangkan untuk klasifikasi viskositas larutan Na CMC dapat dilihat 

dibawah ini; 

Tabel 20. Jenis-jenis Viskositas Larutan Na-CMC Ferdiansyah et al., 2016).  

Jenis Viskositas Na CMC  Cp 

Tinggi 1% Na CMC 400-4500 

Medium 2% Na CMC 50-3100 

Rendah 2% Na CMC 10-50 

 

e. Susut Pengeringan 
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Susut pengeringan sampel berkaitan dengan kandungan air pada serbuk Na 

CMC. Pengujian ini dilakukan untu mengetahui persentase senyawa yang 

menghilang selama proses pemanasan yang dilakukan.  

Tahapan pengujian susut pengeringan yaitu ditimbang sebanyak 0,5 g 

natrium karboksimetil selulosa dalam botol timbang yang telah diketahui 

beratnya. Dikeringkan di dalam oven pada suhu 105°C hingga diperoleh bobot 

tetap. Pada waktu pemanasan di oven, tutup botol timbang dibuka, dan saat 

pengambilan botol timbang segera ditutup dan dimasukkan ke dalam desikator, 

didinginkan sampai mencapai suhu kamar lalu ditimbang (SNI 06-6989.27-2005) 

(Salimi et al., 2021).  

Farmakope Indonesia Edisi V Syarat susut pengeringan sampel yaitu tidak 

lebih dari 10 %. Berdasarkan persyaratan yang ada Na CMC hasil sintesis sudah 

memunih standar.  

 

 

f. Transformasi Fourier inframerah (FTIR) 

Karakterisasi dengan menggunakan instrumen FTIR yaitu untuk melihat 

gugus fungsi penyusunnya. Spektroskopi inframerah sekarang banyak digunakan 

oleh para ilmuwan. Salah satu keuntungan terbesar dari spektroskopi inframerah 

adalah hampir semua sampel dalam keadaan apapun dapat dianalisis. Misalnya, 

cairan, larutan, pasta, bubuk, film, serat, gas dan permukaan dapat diperiksa 

dengan teknik sampling pilihan yang bijaksana (Fan et al., 2012).  

Instrumen komputer-interfaced FTIR dioperasikan dalam mode single 

beam. sinar radiasi IR yang dipancarkan ke cuplikan yang dapat menyerap energi, 

setelah itu terjadilah transisi diantara tingkat energi vibrasi dasar dan tingkat 

vibrasitereksitasi berupa berkas radiasi IR yang ditangkap oleh detektor, 



97 
 

 

kemudiansignal yang dihasilkan dari detektor direkam sebagai spektrum IR yang 

berbentuk puncak-puncak absorpsi dari senyawa berupa grafik (Pavia et al., 

2001).  

FTIR secara langsung meningkatkan kualitas spektrum inframerah dan 

meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan data. Peningkatan 

kecepatan dan rasio signal-to-noise yang lebih tinggi dari FTIR relatif terhadap 

dispersi inframerah telah menyebabkan sejumlah aplikasi inframerah yang jauh 

lebih besar dalam penelitian serat alami. Selain itu, kemajuan konstan komputer 

dan ilmu komputasi telah membuat teknik spektroskopi inframerah melangkah 

lebih jauh: Ketersediaan komputer khusus, yang diperlukan untuk instrumentasi 

FTIR, telah memungkinkan spektrum digital untuk diperlakukan oleh teknik 

pengolahan data yang canggih dan meningkatkan kegunaan spektrum inframerah 

untuk tujuan kualitatif dan kuantitatif (Fan et al., 2012).  

Selulosa, yang bertindak sebagai bahan penguat di dinding sel, adalah 

yang utama yang membentuk serat alami. Molekul selulosa diletakkan di 

mikrofibril di mana ada ikatan hidrogen yang luas antara rantai selulosa, 

menghasilkan struktur krista l yang kuat. Banyak penelitian yang telah 

dipublikasikan tentang karakterisasi ikatan hidrogen dalam selulosa dengan 

menggunakan berbagai teknik, di antaranya FTIR telah terbukti menjadi salah 

satu metode yang paling berguna. FTIR dapat memberikan para peneliti informasi 

lebih lanjut tentang struktur super-molekul. FTIR juga dapat digunakan untuk 

menentukan komposisi kimia dari serat alami asli dan serat alami yang 

dimodifikasi (Fan et al., 2012). 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

Gambar 6. Spektrum FTIR Na CMC Baku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Spektrum FTIR Hasil sintesis dari batang alang-alang  

          (Megawati et al., 2017) 

 

 

 

Tabel 20. Serapan Absorbansi Na CMC pada FTIR (Megawati et al, 2017) 
Gugus Fungsi Bilangan Gelombang 

-OH (Hirdroksil) 3425.22 
C-H 2920.23 
C=O 1597.06 
C-O 1058.92 
C-H 896.90 

Hasil pembacaan analisis spektrum FTIR pada Na.CMC dari batang alang-

alang dapat di identifikasi panjang gelombangnya melalui senyawa karboksimetil. 

Berdasarkan hasil pengukuran baik sampel maupun Na.CMC murni di peroleh 

adanya puncak pada gelombang 2918,23 cm-1 yang menunjukkan adanya gugus 

H-C-H, beberapa gugus -OH yaitu pada puncak 3442,94 cm-1 yang menunjukkan 
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terbentuknya kelompok ikatan hidrogen antara atom hidrogen dalam satu 

kelompok gugus hidroksil dalam suatu monomer glukosa dan atom oksigen dari 

gugus hidroksil lain monomer glukosa pada rantai polimer selulosa (Saputra dkk., 

2014b). Selain itu, terbaca pula pada puncak 1647,21 cm-1 yang menunjukkan 

adanya gugus karbonil C=O. Puncak 1041,56 cm-1 yang menunjukkan regangan 

C-O dan struktur dari komponen selulosa. Pada daerah 894,97 cm-1 menunjukkan 

puncak serapan karena adanya getaran C-H dari rantai β-glikosidik yang 

merupakan penghubung antar unit glukosa pada selulosa (Alemdar dan Sain, 

2008). Dari Gambar pula nampak puncak getaran pada daerah sekitar 1425,40 cm-

1 - 1548,84 cm-1 yang menunjukkan adanya cincin aromatik benzen yang 

mengindikasikan keberadaan lignin. 

Adapun penelitian lain dengan metode yang berbeda dilakukan oleh 

(Musfiroh et al., 2013). Berikut merupakan spectrum FTIR dari keseluruhan 

Eceng gondok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Spektrum FTIR dari inframerah (A) Standar Na CMC dan  

         (B) Na CMC hasil Sintesis dari tumbuhan eceng gondok 
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Spektrum inframerah dari Na CMC yang dihasilkan oleh sintesis selulosa 

eceng gondok menunjukkan beberapa titik serapan pada bilangan gelombang 

1599,97 cm-1 dan pada bilangan gelombang 1420,10 cm-1. Puncak spektrum 

pada panjang gelombang 1599,97 cm-1 menunjukkan adanya gugus karbonil, dan 

puncak pada 1420,10 cm-1 menunjukkan adanya gugus metil. Hal ini 

menunjukkan adanya karboksimetil dalam struktur sampel Na-CMC. Menurut 

Peesok, Shields, Cairns dan McWilliam (1976) dalam gugus karboksil sebagai 

struktur garam memiliki bilangan gelombang berkisar antara 1600-1640 cm-1 

sampai 1400-1450 cm Berdasarkan analisis FTIR, puncak serapan unik sampel 

adalah terletak pada bilangan gelombang 3460,32 cm-1 dan 3364,36 cm-1 (gugus 

OH) serta terletak pada 1062,30 cm-1 dan 1065,68 cm-1 (gugus CO), 

menunjukkan adanya ikatan pada struktur kedua sampel inframerah Spektrum Na-

CMC yang diperoleh dari hasil sintesis selulosa eceng gondok dan Na-CMC 

standar memberikan hasil spektrum yang hampir sama, serta menunjukkan 

kesamaan gugus fungsi. 

 

 

 

 

Adapun penelitian dari Coniwanti et al., 2015 yaitu; 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hasil Spektrum FTIR dari Kulit Kacang Tanah  
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      (Coniwanti et al., 2015) 

Na CMC yang dianalisa merupakan Na CMC dengan karakteristik terbaik 

pada konsentrasi NaOH 20% dan jumlah natrium kloroasetat 6 g. Analisis 

Spektrum FTIR dilakukan untuk membuktikan keberadaan gugus karboksil (-

COOH) pada Na CMC. Pada gambar dapat dilihat bahwa gugus karboksil dapat 

diidentifikasi pada panjang gelombang 1600,02 cm-1 dan 1418,71 cm-1. Santoso, 

et al., 2012) mengatakan gugus karboksil diidentifikasi pada panjang gelombang 

dengan kisaran 1600-1640 cm-1 dan 1400-1450 cm-1. Absorpsi paling besar terjadi 

pada 1600,02 cm-1 menunjukkan keberadaan gugus karboksil (-COOH). 

Kemudian pita absorpsi pada 1418,71 cm-1 menunjukkan vibrasi menggunting 

(scissoring) dari gugus –CH2. Akan tetapi, intensitas pita absorpsi pada panjang 

gelombang tersebut relatif lemah. Dan absorpsi yang cukup besar lainnya dapat 

dilihat pada pita absorpsi pada panjang gelombang 3971,6 cm-1  dan 1325,15 cm-1. 

Hal tersebut menunjukkan adanya gugus –OH dan C-O secara berurutan pada Na-

CMC sebagai pengotor. 

g. Penentuan Kadar NaCl  

Tujuan dari penentuan kadar NaCl berkaitan dengan kemurnian atau kadar 

Na CMC, dengan mengetahui kadar NaCl maka kemurnian dapat diketahui dan 

ini artinya semakin kecil kadar NaCl maka kemurnian makin besar. Terbentuknya 

NaCl ini karena adanya reaksi antara natrium monokloroasetat dengan alkali 

selulosa (Wijayani et al., 2005).  

Tahapan pengujian kadar NaCl yaitu Ditimbang 0,5 g berat kering Na 

CMC dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan diencerkan dengan 100 mL aquades 

dan dipanaskan pada suhu 70°C. Larutan ini kemudian dititrasi dengan AgNO3 

0,01 N dan indikator K2CrO4 5% (SNI 06-6989.19-2004) (Salisimi et al, 2021). 

Kadar NaCl (%) = 
                  

            
x 100% 
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Untuk penentuan Kemurnian Na CMC ditentukan dengan cara 100% 

dikurangi dengan kadar NaCl tanpa dikurangi dengan natrium glikolat (Salimi et 

al., 2021) 

Menurut Na CMC Standar baku dan SNI, Kadar NaCl dan kemurniaan 

NaCMC berwarna merah keunguan dengan kemurnian mencapai ±99% 

Kemurniaan dari Na CMC dipengaruhi oleh produk sampingan yang dihasilkan. 

Produk samping dari proses sintesis Na CMC yaitu natrium klorida. Semakin 

sedikit jumlah produk samping yang dihasilkan maka akan semakin tinggi 

kemurniaan Na CMC (Pitaloka, 2015). 

Menurut (Pitaloka, 2015) polaritas suatu media reaksi dapat 

mempengaruhi kemurnian Na CMC yang dihasilkan. Semakin rendah polaritas 

media reaksi maka akan mempermudah proses subsitusi reagen alkalisasi dan 

karboksimetilasi sehingga menyebabkan peningkatan tingkat kemurniaan serta 

berkurangnya pembentukan produk samping.  

Sehingga dari hasil analisis yang melakukan uji kadar NaCl dan kemurnian 

diperoleh tidak berbeda jauh dengan Na CMC standar baku. 

         h. Analisis Scanning Electron Microscope (SEM) 

Pengujian mikroskopis untuk mengetahui morfologi (bentuk dan ukuran) 

dan topografi (tekstur permukaan sampel) Na-CMC yang disintesis dari selulosa 

eceng gondok, dan membandingkannya dengan standar Na-CMC dilakukan 

dengan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM).  
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Gambar 10. Hasil Pengamatan SEM (a) Na-CMC Standar dan (b) Na-CMC 

  Sintesis pada perbesaran 5000 kali 

Dapat dilihat bahwa kedua partikel Na-CMC yang disintesis dari selulosa 

eceng gondok dan standar Na CMC tidak beraturan, namun keduanya 

menunjukkan tingkat homogenitas pada morfologi mereka. Bentuk pelat 

melengkung dengan ruang besar dan permukaan partikel yang tidak beraturan atau 

bahkan kasar menyebabkan Na CMC memiliki porositas tinggi dan tebal. Ukuran 

partikel Na-CMC yang disintesis dari selulosa eceng gondok mulai dari 19 μm 

hingga 137 μm. Dan didapatkan hasil sintesis Na CMC dari penelitian ini sebesar 

95,33% (Musfiroh et al., 2013). 

Sedangkan penelitian lanjutan (Musfiroh et al.,2018), berdasarkan analisis 

SEM-EDX, bentuk Na-CMC tidak beraturan dan porous. Dilihat dari ukurannya, 

ukuran Na-CMC hasil sintesis berkisar antara 76,8 - 128 m sedangkan Na CMC 

standar memiliki ukuran yang sedikit lebih besar yaitu 113-190 m. Ukuran ikatan 

silang Na-CMC berkisar antara 204 –545 m. Konstituen Na-CMC dari kedua Na-

CMC standar, Na-CMC yang disintesis dan Na-CMC yang berikatan silang 

adalah karbon (C), oksigen (O) dan natrium (Na). Namun, ada atom lain yang 

terdeteksi dalam Na- CMC yang disintesis dengan pelarut campuran dan ditautkan 

silang Na-CMC oleh epiklorohidrin yaitu atom Cl, kemungkinan disebabkan oleh 

residu epiklorohidrin itu sendiri dari proses ikatan silang. 
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Gambar 11. Analisis hasil SEM-EDX terhadap (A) Na CMC standar, (B) Na 

CMC yang disintesis dengan pelarut campuran, (C) Na CMC yang 

disintesis dengan isopropil alkohol yang diikat silang oleh 

epiklorohidrin dan (D) Na CMC yang disintesis oleh isopropil 

alkohol yang diikat silang oleh asam suksinat 

i. Analisis XRD 

Analisis XRD dilakukan untuk melihat bentuk kristal sampel dibandingkan 

dengan acuan standar Na-CMC. Hasil analisis penelitian (Suryadu et al., 2019) 

sampel bamboo betung dimana difraktogram sinar-X polimer kristalin 

menghasilkan puncak yang tajam, sedangkan polimer amorf cenderung 

menghasilkan puncak yang melebar atau tumpul. Difraktogram Na-CMC dari 

bambu betung alfa selulosa menunjukkan kemiripan dengan difraktogram 

referensi. Pada standar Na-CMC terdapat pola difraktogram yang khas, pada nilai 

2θ 19,985 terdapat puncak tajam yang menunjukkan sifat kristalin dan pada nilai 

2θ 36,8801 puncak atau lembah yang tumpul dan melebar menunjukkan sifat 

amorf. Sedangkan Na-CMC dari bamboo betung alfa selulosa menunjukkan nilai 
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2θ sebesar 19,7343 terdapat puncak yang runcing dan pada nilai 2θ sebesar 

35,4429 terdapat puncak yang tumpul dan melebar (Suryadi et al., 2019). 

Adapun Gambar XRD difraktogram Na CMC dari bambu betung dibawah 

ini; 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Hasil pengamatan XRD Na CMC dari bambu betung  

 (Suryadi et al., 2019) 

j. Oil holding Capacity (OHC) dan Water Holding Capacity (WHC) 

Water holding capacity (WHC) dan oil holding capacity (OHC) adalah 

kemampuan Na-CMC untuk mengikat air atau minyak yang berasal dari Na CMC 

itu sendiri atau dari luar. Beberapa penelitian menggunakan WHC dan OHC 

dalam pengujian karakteristiknya yaitu (Hutomo et al., 2012; Hasanah et al., 

2015., Musfiroh et al., 2018). Dari penelitian (Hasanah et al., 2015), 

menggunakan  penambahan zat pengikat silang untuk meningkatkan nilai WHC 

dan OHC. Dimana Crosslinker (pengikat) akan memperbaiki struktur polimer Na-

CMC dengan membentuk ikatan pada polimer sehingga akan lebih stabil. Hasil 

pengujian terlihat bahwa nilai WHC untuk Na-CMC non crosslink lebih kecil 

dibandingkan dengan Na-CMC standar yaitu 4,24 g/g dibandingkan dengan nilai 

WHC CMC crosslink yaitu 4,415 g/g, 5,68 g/g, 4,97 g/g, 4,49 g/g. Nilai WHC 

akan mempengaruhi viskositas bentuk sediaan farmasi,oleh karena itu digunakan 

epiklorohidrin untuk meningkatkan nilai WHC. Dari hasil pengujian WHC Non 
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crosslink Na-CMC, terlihat bahwa semakin tinggi jumlah crosslinker yang 

digunakan maka semakin tinggi nilai WHC. Ini karena lebih banyak ikatan kimia 

yang dapat dibentuk oleh pengikat silang. Sedankan nilai OHC ikatan silang 

berturut-turut (2,87 g/g, 2,66 g/g, 1,84 g/g) ini lebih kecil dari standar yaitu 3,03 

bahkan lebih tinggi dari nilai non crosslinker yaitu 4,39 g/g, hal ini mungkin 

disebabkan oleh jenis selulosa pada ikatan silang Na-CMC. Jumlah selulosa amorf 

yang lebih tinggi dapat menyerap lebih banyak air 

Sedangkan penelitian (Hutomo et al., 2012) pengujian dilakukan secara 

statistika dengan menggunakan Mann-Whitney U tes, hasilnya menunjukkan 

bahwa P-value untuk WHC bernilai lebih kecil dari 0,05. Sementara itu, P-value 

untuk OHC bernilai lebih besar dari 0,05. 

Sedangkan penelitian (Musfiroh et al., 2018) menggunakan nilai WHC dan 

OHC juga menggunakan crosslinker asam suksinat dan epiklrohidrin 

menggunakan beberapa pelarut seperti isopropil alkohol, isobutyl alkohol dan 

isobutil alkohol isopropil alkohol (1:4) sebagai non crosslinker. Hasil WHC dan 

OHC diperoleh masing-masing 4,79 g/ g, 3,37 g/ g; 0,77, 4,53 g/ g, 3,26 g/ g; dan 

0,80, 4,62 g/ g, 3,31 g/g masing-masing. Sedangkan Na-CMC yang disintesis 

menggunakan crosslinker epiklorohidrin dan suksinat mengalami penurunan nilai 

tetapi Na-CMC yang disintesis menggunakan isopropil alkohol sebagai pelarut 

bekerja lebih baik daripada pelarut lainnya 0,16, 3,22 g/ g, 2,99 g/ g; dan 0,5, 4,33 

g/ g, 3,19 g/g masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Na-CMC 

yang disintesis dari eceng gondok dengan karakteristik terbaik ditunjukkan 

dengan menggunakan pelarut isobutil alkohol isopropil alkohol (1:4). 

k. Kandungan Natrium 

Kebutuhan kadar natrium dalam Na CMC sebagai eksipien adalah 6,5 -

9,5%. Penelitian yang menguji karakterisasi penentuan kadar natrium yaitu 
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(Musfiroh et al., 2018) dimana dilakukan dengan menggunakan instrumen AAS 

dengan metode kurva kalibrasi. Hasil diperoleh didapat paling bagus adalah pada 

pelarut campuran non crosslinker yaitu (8,028) hasil ini didapat karena efek 

pelarut campuran yang memiliki polaritas rendah tetapi secara stereokimia tidak 

terlalu sterik, sehingga menyebabkan agen eterifikasi terlarut meningkatkan akses 

ke dalam struktur selulosa. Hal ini juga terjadi pada pelarut isobutil alkohol 

(7,936) tetapi karena berikatan dengan struktur isobutil alkohol sterik yang 

dihasilkan oleh tiga gugus metil di sekitar karbon primer sehingga hasilnya sesuai 

standar. 

4.3 Tinjauan Islam tentang Pemanfaatan Tumbuhan 

Allah swt. telah menciptakan keanekaragaman hayati (biodiversitas) di 

muka bumi ini yang terdiri dari banyak jenis baik itu hewan maupun tumbuhan. 

Al-Qur‟an al-karim sebagai kitab pedoman umat Islam yaitu telah menjelaskan 

adanya bukti ciptaan tuhan yaitu keanekaragaman hayati diungkap di dalamnya 

walaupun isinya tidak dijelaskan begitu detail secara langsung ataupun terang-

terangan karena Al-Quran bukanlah buku Ilmiah melainkan sebuah kitab al-

hidayah, tetapi isinya banyak terkandung tanda-tanda kekuasaannya atau 

setidaknya informasi dunia mengenai sains, sehingga dari situ para ilmuan 

mengembangkannya dan terus mengembangkannya (Mustaqim, 2015). 

Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang 

oleh ilmuwan yaitu Farmasi. Farmasi diartikan sebagai obat adalah salah satu 

profesi kesehatan campuran dua ilmu yaitu health science dan chemical science, 

dalam hal ini bertanggung jawab dalam pemastian keamanan konsumsi obat dan 

aktivitas serta efek kerja dari obat. Tidak hanya itu farmasi juga dalam prakteknya 

adalah dengan mencari temuan obat baru, meneliti dan mengelolah sumber bahan 
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baku yang berpotensi sebagai pengobatan, semisanya dari tumbuhan maupun 

hewan. 

Kemajuan ilmu pengetahuan farmasi sekarang ini, dikarenakan panjangnya 

proses yang telah dilalui sehingga tumbuh dan terus berkembang, dalam hal ini 

sejarah mencatat tokoh-tokoh besar Islam yang telah memajukan bidang ilmu 

farmasi Islam, diantaranya: Muhammad Ibnu Zakariya al-Razi, Abu al-Qosim al-

Zahrawi, al-Biruni dan ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya yang menekuni dunia 

farmasi dengan penemuan dan pengembangannya dalam hal obat-obatan, 

kemudian mengembangkan bagaiman proses penyulingan dan penyubiliman, dan 

menulis buku mengenai farmakologi berjudul al-Saydalah (sebuah buku 

mengenai obat-obatan) dan banyak lainnya (Nasution, 2020). 

Pada zaman kejayaan Islam fase dimana bidang farmasi berkembang lebih 

pesat yaitu banyak tenaga kesehatan yang telah sukses melakukan riset dan 

ekperimen terkait ramuan-ramuan sebagai pengobatan, kemudian dalam hal ini 

tidak hanya menguasai ilmu farmasi, masyarakat muslim merupakan peradabaan 

dunia pertama yang membangun adanya toko obat yang sekarang dikenal dengan 

apotek (Nasution, 2020). 

Prestasi-prestasi ilmuwan Islam dalam bidang farmasi telah ditulis dalam 

buku Science in Mediavel Islam karangan Howard R Turner, sehingga 

berpengaruh terhadap peradaban barat, tidak hanya itu buku ini juga menjelaskan 

mengenai gerakan penerjemahan secara besar-besaran di era Kekhalifaan 

Abbasiyah pada abad ke-7 sampai abad ke-12 demi melakukan investigasi atau 

pencarian terhadap beragam produk alam yang dapat digunakan sebagai obat-

obatan yang kala itu catatan masih dalam bahasa latin yang kurang dimengerti. 

Setelah mengetahui banyak hal adapun tokoh-tokoh Islam lainnya menulis dan 

mendeskripsikan lebih rinci mengenai ilmu kesehatan baik itu kedokteran dan 
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farmasi seperti kitab yang berjudul al-Khama’ir (Fermentasi), al-Khawash al-

Kabir (buku besar tentang sifat kimiawi) yang ditulis Jabir Ibnu Hayyan 

(Nasution, 2020). 

Peradaban Islam adalah peradaban yang telah merintis bidang farmasi, 

serta menjadikan farmasi tetap bertahan sampai sekarang. Perkembangannya yang 

luar biasa sehingga dapat dilihat dari cabangnya yang sangat banyak, seperti ilmu 

farmakologi farmasi, biologi farmasi, kimia farmasi, farmasetika farmasi, farmasi 

klinik, teknologi farmasi dan lain-lain. Sains Islam sebagai sains yang 

berlandaskan pada nilai-nilai universal secara kontruktif dapat dilihat bagaimana 

ia meletakan peran Al-Quran dalam kaitan Islam (Nasution, 2020). 

Natrium Carboxymethyl Celullose atau Na CMC adalah produk jadi 

turunan selulosa yang bersumber dari bahan alam yang memiliki banyak 

kegunaannya dibidang industri khususnya industri farmasi di Indonesia seperti 

sebagai zat pengental sediaan obat, zat pengemulsi, bahan pengikat tablet dan 

lain-lain. Na CMC dapat disintesis dari bermacam-macam jenis tumbuhan yang 

tumbuh di muka bumi, sebagai bentuk implementasi dalam Al-Quran seperti yang 

telah disebutkan dan dijelaskan mengenai kekuasaan Allah swt. menciptakan 

adanya tumbuhan  yang beraneka ragam yaitu dalam QS Thaha/20:53 berfirman : 

جۡن ا  اءٓٗ ف أ خۡر  اءِٓ م  ل  مِن  ٱلسهم  أ نز  ا سُبلُٗٗ و  س ل ك  ل كُمۡ فيِه  هۡدٗا و  ع ل  ل كُمُ ٱلۡۡ رۡض  م  ٱلهذِي ج 

ن نهب اتٖ ش تهىَٰ   جٗا مِّ   ٣٥بِهِۦٓ أ زۡو َٰ

Terjemahnya:  

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah 
menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air 
hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari 
tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Kementerian Agama, 2013). 

Dalam ayat di atas, berdasarkan Tafsir Al Misbah Allah swt menjelaskan 

bahwa hanyalah dia Tuhan yang memberikan anugerah kenikmatan hidup dan 

perlindungan kepada semua hamba-Nya. Dengan kekuasaan-Nya, ia telah jadikan 
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bumi sebagai suatu hamparan untukmu, membuka semua jalan-jalan untuk kamu 

lalui dan menurunkan hujan di atas bumi maka jadilah ciptaannya sungai dan 

danau. Menggunakan air itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang 

berbeda-beda baik rasa, warna bentuk, dan kegunaanya. Ada yang berwarna hitam 

dan putih, ada pula yang rasanya pahit, asam, manis (Shihab, 2002).  

Dalam Biologi Farmasi tumbuhan-tumbuhan yang berbagai jenis dan 

bentuknya inilah yang dipelajari dan menjadi rujukan untuk penelitian terbaru 

farmasi, bisa sebagai pengobatan, pemeliharan kesehatan maupun sedian farmasi. 

Sehingga adanya penciptaan berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan ini Allah jadikan 

karena manfaatnya. 

Allah swt. berfirman dalam QS. Ash shu‟araa/26:7 

وۡاْ إِل ى ٱلۡۡ رۡضِ ك مۡ  وۡجٖ ك رِيمٍ  أ و  ل مۡ ي ر  ا مِن كُلِّ ز   ٧أ نۢب تۡن ا فيِه 

Terjemahnya : 

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 
tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik? 
(Kementerian Agama, 2013). 

Ayat di atas dijelaskan di dalam sebuah tafsir Al-Misbah, bahwa pada kata 

ila ayat  ِوۡاْ إلِ ى ٱلۡۡ رۡض  di atas bermakna batas akhir yang artinya أ و  ل مۡ ي ر 

memperluas sebuah arah pandangan sampai batas akhir atau maksud dari ayat ini 

mengandung arahan kepada kita manusia agar memperluas pandangan kita 

terhadap keajaiban yang ada dimuka bumi ini diantaranya yaitu adanya tumbuh-

tumbuhan dan keunikannya. Sedangkan kata zauj berati pasangan. Pasangan disini 

diartikan yaitu pasangan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan hidup dari tanah 

yang ada di permukaan bumi, sehingga secara lisan bahwa berbagai tumbuhan 

pun memiliki pasangan hidup sebagai proses pertumbuhan dan perkembangannya 

atau istilahnya melakukan proses reproduksi. Sedangkan karim dalam ayat di atas 
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artinya menggambarkan sesuatu hal yang baik pada setiap objek, dalam hal ini 

yang dimaksud adalah tumbuhan yang baik adalah tumbuhan yang subur dan 

bermanfaat (Shihab, 2002). 

Dua ayat di atas, memiliki kaitan yang sangat erat, sehingga saling 

berhubungan, dalam artian ayat pertama menyebutkan bahwa Allah menciptakan 

tumbuhan dengan berbagai jenisnya, ayat selanjutnya memberikan penjelasan 

bahwa tumbuhan memiliki manfaat atau kegunaan, dalam hal ini dapat sebagai 

olahan makanan maupun sebagai pengobatan. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai 

pengobatan karena didalamnya memiliki senyawa kimia yang dapat 

menyembuhkan dan menyehatkan tubuh.  

Pemanfaatan tumbuhan yang sangat sering disebutkan dalam Al-Qur‟an 

adalah buah Kurma dimana khasiatnya dijelaskan dalam hadist untuk 

memperlancar asi dan mengobati kemandulan, memperlancar proses persalinan, 

mencegah pendarahan, meningkatkan kecerdasaan. Dan telah dibuktikan dalam 

dunia medis secara eksperimen, sebagai agen protektif liver dan mengobati liver 

dari agen penyebab kanker yaitu CCl-4. Penelitian selanjutnya menunjukan 

adanya aktivitas antimutagen dan aktivitas antioksidan dalam ekstrak air buah 

kurma. Tidak hanya itu, buah kurma mempunyai aktivitas untuk mengobati 

penyebab bakteri, jamur, demam, peradangan, penyebab urin berlebih, mencegah 

kehamilan yan tidak diinginkan, hormone berlebih, batuk,  sembelit, kekurangan 

darah, stroke, dan menaikan berat badan (Nasution, 2020). 

Beberapa jenis-jenis tumbuhan lainnya disebutkan dalam Al-Qur‟an 

sebagai pengobatan, yaitu buah tin, zaitun, delima, pisang, lidah buaya, anggur, 

jahe, maupun mentimun. Dalam hal ini bagian yang digunakan berasal dari daun, 

buah, biji, akar maupun rimpangnya yang juga telah dibuktikan khasiatnya secara 

medis. Seperti halnya delima penelitian menunjukan adanya kandungan elagitarin 
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asam ellagic (termasuk puricalagin), asam punicic, flavonoid, antosianidin, 

antosianin. Dimana beberapa senyawa ini  dapat mengurangi risiko masalah 

jantung seperti stroke maupun serangan jantung, kemudian pisang terkandung 

senyawa volatile, karotenoid polienol seperti flavonoid, asam fenolat, tannin dan 

lain-lain yang bersifat sebagai antioksidan dan berperan mengobati penyakit 

kronis lainnya, dapat pula sebagai antidiare membantu melancarkan sistem 

pencernaan. Kemudian lidah buaya dapat bermanfaat untuk mengobati kulit yang 

terbakar, ruam, dan iritasi kulit, tentunya lidah buaya telah dijadikan kosmetik dan 

perawatan kulit yang sangat mendunia, buah zaitun dan tin dapat diolah menjadi 

makanan maupun minyak yang sangat banyak khasitanya termasuk sebagai 

skincare maupun penyakit seperti diabetes mellitus, kolestrol maupun jantung dan 

jahe dalam pengobatan tradisional  untuk penyakit pencernaan, artiritis, rematik, 

dan jantung, bahkan menurut penelitian lainnya dapat sebagai anti kanker. 

Senyawa aktif pada jahe adalah gliserol, shogaol, paradol, dan zingeber yang 

dimana dapat sebagai antitumor, antipropileratif, antiinflamasi maupun antikanker 

(Faradisa & Fakhruddin, 2021). 

Selain itu dari yang disebutkan, telah banyak juga yang meneliti. Sehingga 

bisa dikatakan pemanfaatan tumbuhan sebagai pengobatan, menjadi ikon dalam 

Islam. Tentunya ini tidak terlepas dari usaha para ilmuwan, peneliti terdahulu 

hingga sekarang. Sehingga, sangat kental akan pentingnya keberadaan tumbuhan 

dalam dunia kesehatan maupun obat-obatan serta sediaan farmasi dalam hal 

pengobatan dan kesehatan. Bahkan bagian terkecil tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan diantaranya selulosa dijadikan Na CMC.  

Dalam sintesis Natrium Karboksimetil Selulosa yang berasal dari 

tumbuhan bisa dikatakan kehalalannya dapat dipertanggung jawabkan. Islam 

sendiri telah memiliki aturan ketat akan kehalalan sebuah produk. Dalam hal ini 
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kaum muslim-muslimin menggunakan sebuah produk baik dan halal menjadi 

sebuah pegangan bentuk keimanan dan takwanya kepada Allah. Hal ini juga yang 

menjadi pegangan dalam hal pemeliharaan kesehatan menggunakan sediaan 

farmasi, khususnya obat-obatan. Dalam hal ini Rasul Allah swt. dalam hal berobat 

melarang dan mengingatkan untuk berobat dan mengunakan bahan (aktif maupun 

tambahan) dengan sesuatu yang halal bukan yang haram atau tambahan). Seperti 

yang disebutkan dalam hadis dibawah ini. 

ثَ نَاِيزَيِدُِبْنُِهَارُونَِأَخْبَ رَنََِإِسَْْعِيلُِبْنُِعَيَّاشٍِعَنِْ ِحَدَّ دُِبْنُِعُبَادَةَِالْوَاسِطِيُّ ثَ نَاِمَُُمَّ ثَ عْلَبَةَِبْنِِِحَدَّ
رْدَاءِِقَِ رْدَاءِِعَنِْأَبِِالدَّ ِالدَّ ِعَنِْأمُِّ ُِمُسْلِمٍِعَنِْأَبِِعِمْراَنَِالْأنَْصَاريِِّ ِصَلَّىِاللََّّ الَِقاَلَِرَسُولُِاللََِّّ

ِدَاءٍِدَوَاءًِفَ تَدَاوَوْاِوَلََِتَدَاوَوْاِ وَاءَِوَجَعَلَِلِكُلِّ اءَِوَالدَّ أنَْ زَلَِالدَّ ِاللَََِّّ بَِِراَمٍِعَلَيْهِِوَسَلَّمَِإِنَّ  
Artinya:   

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubadah al-Wasithi telah 
menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada 
kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Tsa'labah bin Muslim dari Abu Imran al-
Anshari dari Ummu ad-Darda dari Abu ad-Darda ia berkata: Rasulullah 
shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah 
menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit 
terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang 
haram!” (HR Abu Daud, juz 10, no 3376). 

Diperkuat oleh hadis maqbul (hadis hasan lighairihi) dengan beberapa 
syahidnya 

ثَ نَاِيوُنُسُِبْنُِأَبِِإِسْحَقَِعَِ دُِبْنُِبِشْرٍِحَدَّ ثَ نَاِمَُُمَّ ِحَدَّ ثَ نَاِهَارُونُِبْنُِعَبْدِِاللََِّّ َُُاهِدٍِقاَلَِلنََاِحَدَّ نِْ
وَاءِِالْْبَِيثِِعَنِْأَبِِهُرَيْ رةََِقاَلَِنَ هَىِ ُِعَلَيْهِِوَسَلَّمَِعَنِْالدَّ ِصَلَّىِاللََّّ رَسُولُِاللََِّّ  

Artinya:  

Ia telah berkata kepada kami; Telah menceritakan kepada kami Harun bin 
Abdullah telah menyampaikan kepadakami Muhammad bin Bsyr, telah 
menyampaikan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq dari Mujahid dari Abi 
Hurairah dia berkata “ Rasulullah melarang dari obat obatan yang berasal 
dari benda yang menjijikan atau najis. (HR Abu Daud Juz 10, no 3372). 

Dalam dunia Kesehatan dan obat-obatan ada kecenderungan khasiat yang 

menglabeli bahwa obat aka lebih efektif dengan bahan tertentu saja. Dalam hal ini 

suatu obat memang tidak hanya bersumber dari tumbuhan maupun hewan saja, 

tetapi dapat berasal dari hasil bioteknologi yang pengelolahannya bersama dengan 
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mikroba, bahkan penelitian lainnya bisa diperoleh dari sintetik kimia yang 

dimodifikasi, maupun virus yang sengaja dibuat untuk melawan virus yang ada, 

bahkan dapat berasal dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini yang menjadi bahan 

kritisasi kehalalan artinya ada keraguan kehalalan, yang mana Islam sangat 

mengedepankan akan kehalalan apalagi dari memang bahan-bahan najis maupun 

haram.  

Sementara itu berbagai obat-obatan baik dari zat aktif maupun bahan 

tambahan (eksipien) terdapat banyaknya yang menggunakan babi. Maka dari itu 

memungkinkan adanya zat aktif dan ekspien bersumber dari tumbuhan. Seperti 

halnya gelatin yang tersebar banyak berasal dari Babi, maka wajib bagi peneliti 

farmasi menemukan penelitian terbaru mengembangkan gelatin yang berasal dari 

bahan-bahan halal. Penelitian terbaru gelatin yang berasal dari Sapi dan beberapa 

penelitian gelatin berasal dari tumbuhan yaitu dari jagung. Sehingga 

memungkinkan semua sediaan farmasi maupun bahan bahan medis berasal dari 

yang halal.  

Terdapat 5 kriteria untuk dapat dikatakan halal pada suatu produk farmasi 

baik obat seperti tablet, pil, kapsul, dan suppositoria, maupun skincare dan 

kosmetik yaitu bahan baku jadi dan tidak jadi dalam hal ini proses 

pengambilannya dilakukan secara baik dan halal tidak haram maupun bercampur 

dengan najis, kemudian tahapan pengolahan dalam hal ini tentu dari yang halal, 

brand produk, cara sebar dan jalannya peredaran suatu produk. 

 Dari ke lima kritria terbesar, menjadi sebuah catatan besar bagi seorang 

tenaga kesehatan terutama Apoteker untuk mewujudkan sebuah produk apapun 

yang halal walaupun secara bertahap. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin 

apabila semua produk khususnya produk farmasi berlabel atau dicap halal oleh 

MUI (Nasution, 2020). 
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Karena itu, seorang farmasis tepatnya apoteker harus turut aktif dalam 

produk halal (baik sumber maupun pengolahannya) baik dengan memberikan 

pemahaman yang baik dan benar akan pentingnya kehahalan suatu produk pada 

pembeli maupun para penghasil bahan bakunya.
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 BAB 5
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian studi literatur yang telah dianalisis maka yang 

bisa di simpulkan yaitu : 

1. Kadar selulosa tumbuhan yang dapat dijadikan Na CMC diantaranya; 

Kulit Kacang Tanah (64,42 %), Kulit Singkong (80-85 %), Batang Alang-

alang (96,7%), batang, daun Eceng Gondok (15,27%-89,0%), pod husk 

Kakao (63,34%), linter Kapas (61-65%), Serabut Kelapa sawit (85,39%), 

batang Bambu betung (83,80%), dan batang Rumput gajah (67,68 %) 

2. Proses ekstraksi Selulosa di lakukan dengan 5 tahap, diantaranya Preparasi 

Sampel, Prehidrolisis, Dewaxing, Delignifikasi, Dehemiselulosa, dan 

Bleaching 

3. Proses sintesis Na CMC dilakukan dengan Alkalisasi, Karboksimetilasi, 

Netralisasi, Pemisahan produk samping, Penyaringan, Pemurnian dan 

Pengeringan. 

4. Parameter dalam pengujian karakterisasi Na CMC yaitu organoleptik, 

derajat subsitisi, pH, viskositas, uji kadar NaCl dan kemurnian, Kelarutan, 

Uji kualitas pembentukan warna, analisis kualitatif, kerapatan mampat, 

bulk density, rata-rata distribusi ukuran partikel, pembentukan endapan, 

suhu leleh, kadar air, kadar abu, susut pengeringan, identifikasi natrium 

dan kadar, foam test, WHC, OHC, analisis sweeling,, gugus fungsi FTIR, 

analisis SEM, serta analisis XRD. 

 

 



 

 

5.2 Saran 

Diharapkan nantinya akan ada yang lebih banyak melakukan penelitian ini 

secara eksperimental supaya kedepannya pemanfaatan Na CMC dari tumbuhan 

lebih berkembang dan tumbuhan-tumbuhan ini dapat menjadi acuan/inovasi Na 

CMC di Industri Indonesia. 
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