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ABSTRAK 

 

Nama : Mila Febriani 

NIM : 70100115081 

Judul :  Pengaruh Modifikasi Gelatin Sisik Ikan Bandeng Dengan Amilum 

Menggunakan Pentaut Silang Glutaraldehid Terhadap Viskositas 

 

 Gelatin yang melimpah dipasaran umumnya bersumber dari hewan babi 

dan sapi yang menimbulkan masalah etika dan agama diantara konsumen. Gelatin 

yang berasal dari babi haram bagi umat muslim untuk dikonsumsi, begitupun 

dengan gelatin yang berasal dari sapi dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Hindu 

karena sapi dianggap sebagai hewan suci. Gelatin yang bersumber dari ikan 

merupakan suatu alternatif untuk gelatin yang tidak menimbulkan masalah etika 

maupun agama dalam memenuhi sebagian besar kebutuhan konsumen dan 

melengkapi peningkatan permintaan global untuk gelatin. Penelitian ini dirancang 

untuk meningkatkan viskositas gelatin ikan melalui pengikatan silang gelatin 

dengan amilum menggunakan glutaraldehid. Amilum yang digunakan pada 

pembentukan gelatin modifikasi adalah amilum maydis, solani dan manihot. 

Reaksi pengikatan amilum dengan gelatin ikan menggunakan rasio gelatin ikan: 

amilum (4.5:0.5) dengan penambahan glutaraldehid 10% sebanyak 28.56,112,225 

ul.  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa terjadi perubahan viskositas 

gelatin yang telah dimodifikasi dengan amilum maydis, solani dan manihot ditaut 

silang dengan peanut silang glutaraldehid dan kadar glutaraldehid 10% yang 

memberi viskositas optimal adalah pada penambanhan sebanyak 56 dan 112 ul. 

 

Kata Kunci : Gelatin modifikasi, sisik ikan bandeng. 
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ABSTRACT 

 

Name : Mila Febriani 

ID  : 70100115081 

Title :  The Effect Of Modification Of Fish Scale Gelatin With Amilum 

Using Glutaraldehid Cross-Linking On Viscosity  

  

Gelatin in the market is generally sourced from pigs and cows which 

cause ethical and religious problems to consumers. Gelatin from pigs is haram 

for Muslims to consume, as well as gelatin received from cows is not allowed to 

consume by Hindius cause cows is a pure animal. Gelatin from fish is an 

alternative to gelatin that doesn’t cause ethical or religious problems for the 

customer's needs and complement increased global demand for gelatin. This study 

was designed to increase the viscosity of fish gelatin by crosslinking gelatin with 

starch using glutaraldehyde. The stratch used in the formation of modified gelatin 

is starch maydis, solani, and manihot. The binding reaction of starch with fish 

gelatin used a ratio of fish gelatin: Starch (4.5: 05.5) with addition of 10% 

glutaraldehyde as much as 28.56,112,225 ul. 

Based on the results of the study, it was found that there was a change in 

the viscosity of gelatin which had been modified with starch maydis, solani and 

manihot, which was cross- linked with glutraldehyde crosslinked peanut and 10% 

glutaradehyde content which gave the optimal viscosity for the additionof 56 and 

112 ul. 

 

Keywords: Gelatin Modified, Milkfish scales.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dewasa ini, telah berkembang adanya sistem hidrogel dalam dunia 

kesehatan, yaitu suatu sistem yang biokompatibel secara in vivo (Pulat, 2012). 

Hidrogel umumnya digunakan dalam praktis klinis dan obat obatan untuk 

berbagai pemanfaatan, termasuk dalam teknik jaringan dan pengobatan 

regeneratif, diagnostik, imobilisasi seluler, pemisahan biomolekul atau sel dan 

bahan penghalang untuk mengatur adhesi biologis (Pulat, 2012). Dalam dunia 

farmasi, hidrogel merupakan pembawa ideal untuk senyawa bioaktif, misalnya 

dalam aplikasi penghantaran obat (Lima-tenorio et al, 2015). Hidrogel adalah 

makromolekul cross-linked fisik atau kimia yang membentuk jaringan tiga 

dimensi yang membengkak dalam air atau cairan biologis tanpa larut. Hidrogel 

adalah jaringan polmer tiga dimensi dengan ikatan silang yang mampu swelling 

atau menyimpan air dan larutan fisiologis sampai dengan ribuan kali dari berat 

keringnya, serta tidak mudah larut. Di dunia kedokteran, hidrogel dimanfaatkan 

sebagai matriks media penyimpan-pengontrol pelepasan bahan aktif seperti obat 

dan sel (Hoffman, 2002). Hidrogel berasal dari polimer sintetis, yang umumnya 

lebih stabil terhadap disintegrasi dan memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, 

contohnya yaitu polivinil alkohol (PVA). Di sisi lain, bisa berasal dari polimer 

alami, yang memiliki sifat mekanik lemah tetapi dengan biokompatibilitas dan 

biodegradabilitas tinggi (Ahmed, 2015: 105). 

Hydrogel didefenisikan sebagai jaringan polimer tiga dimensi hidrofilik 

dengan kapasitas penyerapan yang sesuai hingga 10 g. hydrogel memiliki aplikasi 

yang luas diberbagai bidang seperti pertanian, pemberian obat, rekayasa genetika, 

pemurnian air, lensa kontak, sensor, dll. Hydrogel adalah struktur polimer tiga 
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dimensi yang membengkak, melibatkan ikatan kovalen yang dibuat oleh reaksi 

satu atau lebih komonomer, ikatan asosiasi seprti interkasi van der waasls atau 

ikatan hydrogen antar rantai, ikatan silang fisik karena keterikatan rantai, dan 

Kristalit  berkumpul bersama dalam dua atau lebih rantai makromolekul. 

Hydrogen dapat dibagi menjadi berbagai kategori tergantung pada parameter 

seperti muatan keseluruhan, metode persiapan dan karakteristik mekanik dan 

structural. Berdasarkan metodue pembuatannya , hydrogel dapat dibagi menjadi 

hydrogel homopolimer dan kopolimer. Berdasarkan muatan keseluruhan, mereka 

dapat diklasifikasikan menjadi hydrogel netral, kationik, anionic. Struktur fisik 

adalah klasifikasi lain dari hydrogen yang mencakup struktur berikatan hydrogen. 

Semikristalin, amorf, supramolekul atau hidrokoloid (Hanafi Ismail et al, 2013). 

Penggunaan polimer alami yang berasal dari biomassa, seperti protein (Li 

et al. 2015) dan polisakarida (Kadokawa, 2015), telah berkembang dalam 

beberapa tahun terakhir, terutama karena kemampuan membentuk filmnya, 

biokompatibilitas dan biodegradasinya (Kadokawa, 2015). Teknik modifikasi pati 

secara luas diklasifikasikan menjadi empat kategori, kimia fisika, enzimatik, dan 

modifikasi genetika, yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai turunan baru 

dengan sifat fisikokimia yang diimprovisasi bersama dengan atribut structural 

yang berguna . ada pasar yang sangat besar untuk berbagai fungsi dan nilai 

tambah baru dari property yang dihasilkan dari modifikasi ini. Sejumlah artikel 

ulasan tentang modifikasi pati tersedia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, 

telah dilakukan penelitian intensif oleh berbagai professional farmasi untuk 

mencari metode modifikasi yang tepat yang dapat menghasilkan kandidat  yang 

cocok untuk digunakan sebagai eksipien farmasi dalam sistem penghantaran obat 

(Bishal.2019) 

 Namun, jika dibandingkan dengan polimer sintetik, polimer alam 
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cenderung memiliki sifat mekanis seperti mudah rusak pada suhu tinggi. Untuk 

itu, perlu dimodifikasi secara kimia untuk meningkatkan kestabilan mekanisnya 

(Distantina, 2014). Di antara protein, gelatin adalah yang paling banyak 

digunakan karena kelimpahannya (Karim, 2009). Gelatin adalah produk 

biomakromolekul yang diperoleh dengan hidrolisis kolagen, yaitu protein yang 

berlimpah di kulit, jaringan ikat, dan tulang rawan hewan (Miwada, 2007). Gelatin 

banyak digunakan baik dalam industri pangan maupun nonpangan. Dalam industri 

pangan, gelatin digunakan sebagai pembentuk busa, pengikat, penstabil, 

pembentuk gel, perekat, peningkat viskositas, pengemulsi, finning agent, crystal 

modifier, dan pengental (thickener). Dalam industri non-pangan seperti industri 

farmasi, fotografi, kosmetik, dan industri kertas (Huda, 2013). Gelatin juga telah 

banyak digunakan sebagai bahan film untuk mikrokapsul, dan mikrosfer, sebagai 

sealant untuk prostetis pembuluh darah dan pembalut luka, atau sebagai pad 

absorben untuk tujuan bedah dan aplikasi klinis. Gelatin juga telah digunakan 

dalam kombinasi dengan molekul, sebagai contoh, dapat dikombinasikan dengan 

poli (asam metakrilat) untuk menghasilkan jaringan polimer yang taut silang 

(IPN), dengan DNA untuk membentuk semi IPN, atau dengan metakrilat untuk 

menghasilkan kopolimer graft, dan dengan tetraethoxysilane untuk membuat 

komposit nanohybrid.  

Penggunaan gelatin untuk keperluan tersebut terutama disebabkan oleh 

sifat pembentuk gel pada suhu sekitar 35°C. Biodegradabilitas, biokompatibilitas, 

sifat nanimmunogenik, dan biaya yang relatif rendah membuat gelatin menjadi 

sebuah biomakromolekul yang menarik untuk didesain dan dikembangkan sebagai 

bahan fungsional (Bor-Sen Chiou et al, 2008). 

Sekarang ini, telah banyak penelitian yang telah dilakukan dalam kaitannya 

dengan penggunaan gelatin mamalia. Namun, karena alasan adanya masalah 
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kesehatan (gelatin mamalia diyakini dapat mengirimkan vektor patogen seperti 

prion) (Karim & Bhat, 2009) serta masalah kehalalan (Bor-Sen Chiou et al, 2008). 

Ada minat yang besar pada alternatif gelatin (Karim & Bhat, 2009; Sha et al, 

2014), seperti gelatin ikan, gelatin polisakarida dan sistem berbasis protein-

polisakarida yaitu campuran yang dapat membentuk gel termo-reversibel (Sha et 

al, 2014). Secara khusus, gelatin dari ikan adalah bahan baku yang murah dan 

dapat diekstrak dari limbah ikan berlimpah, seperti kulit dan tulang dari industri 

pengolahan ikan,yang mengandung 27-49% protein berdasarkan berat kering 

(Jongjareonrak A et al, 2006) Oleh karena itu, kelimpahan limbah ini bisa 

dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengelolaan sampah dan pembuatan film-film 

yang lebih berkelanjutan (Bor-Sen Chiou et al, 2008). 

Ikan bandeng (Chanos chanos forsskal) merupakan komoditi hasil 

perikanan yang melimpah di sulawesi selatan dan produksinya tersebar hampir di 

seluruh kabupaten. Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Sulawesi Selatan pada tahun 2013, produksi bandeng segar mencapai 119.887,1 

ton. Kemudian pada tahun 2014 produksi mencapai 123.933,6 ton dan pada tahun 

2015 terjadi peningkatan sebesar 1,9 % menjadi 126.226,6 ton. pada tahun 2015, 

produksi bandeng yang berasal dari Kabupaten Bone yaitu 35.880,0 ton; dari 

Kabupaten Wajo yaitu 18.808,5 ton; Kabupaten Pinrang yaitu 18.383,9 ton; dan 

Kabupaten Pangkep yaitu 12.325,0 ton. Secara nasional, produksi ikan bandeng 

pada tahun 2014 berada pada peringkat kedua setelah Provinsi Jawa Timur, yaitu 

sebesar 136.263 ton. Selanjutnya diikuti oleh jawa tengah (90.351 ton), Jawa 

Barat (86.011) ton, dan Sulawesi tenggara (40.636 ton). 

Pamijiati (2009) menyatakan bahwa ikan bandeng banyak digemari oleh 

sebagian besar masyarakat Indonesia karena memiliki kandungan gizi tinggi dan 

protein yang lengkap dan penting untuk tubuh. Limbah yang dihasilkan pada saat 
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pengolahan ikan dapat berupa jeroan, kepala, ekor, kulit, tulang, dan darah dengan 

jumlah berkisar 20-60% dari bahan baku. Limbah kulit ikan, termasuk bagian 

sisiknya, bisa menjadi alternatif yang potensial untuk menggantikan bahan baku 

gelatin dari mamalia (Ferraro dkk,2010). Menurut nagai et al (2004), sisik ikan 

terdiri dari 70 % air, 27% protein, 1% lemak dan 2% abu. 

Dibalik kelimpahan ikan bandeng, terkhusus sisik ikan bandeng yang 

berpotensi sebagai bahan pembentuk gelatin alternatif, terdapat beberapa 

kelemahan yang masih menghambat aplikasi gelatin. Diantaranya yaitu, sifat 

mekanik miskin dan sensivitas air yang umumnya diakui paling membatasi (Bor-

Sen Chiou et al. 2008). Karena kelarutannya yang cepat dalam sistem larutan 

(terlebih dalam larutan hangat) (Correia et al, 2013). 

Beberapa metode telah digunakan untuk meningkatkan sifat gelatin. Salah 

satu metode yang banyak digunakan yaitu dengan melibatkan pencampuran 

gelatin dengan protein atau polisakarida lainnya, seperti kasein, chitosan, pati, dan 

gellan. Berbagai plasticizer juga telah ditambahkan untuk meningkatkan sifat 

mekanik dari fim gelatin. Metode lain untuk meningkatkan sifat mekanik dan 

penghalang air yaitu dengan melibatkan penambahan cross-linker, seperti 

transglutaminase, glutaraldehid, genipin, glyoxal, formaldehida, Asam ferrulic, 

dan asam tanin. Gelatin ikan memiliki suhu gelasi jauh lebih rendah dibandingkan 

spesies mamalia. Hal ini disebabkan gelatin ikan memiliki konsentrasi prolin dan 

hidroksiprolin yang lebih rendah (Bor-Sen Chiou et al. 2008). 

Dalam Tao Huang et al. 2017, modifikasi gelatin ikan dapat dilakukan 

dengan berbagai variasi teknik untuk meningkatkan sifat gelasi gelatin ikan. Yang 

meliputi teknik modifikasi enzimatik (tirosinase, lactase); modifikasi kima dengan 

penambahan fosfat, senyawa aldehida, atau senyawa fenolik; modifikasi fisik 

dengan penambahan zat elektrolik atau nonelektrolit atau modifikasi fisik dengan 
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cara mekanis seperti penggunaan ultrasonografi dan pengeringan. Selain itu, 

teknik modifikasi gelatin ikan juga bisa dilakukan dengan cara modifikasi 

kompleks melalui penggunaan cross lingking aldehid, cross lingking polifenol dan 

teknik penyinaran. 

Sistem gelatin-polisakarida, secara luas banyak diterapkan untuk 

pengembangan sistem penghantaran food-grade ke arah encapsulate (menutupi), 

perlindungan, dan penghantaran senyawa bioaktif (Schmitt & Turgeon, 2011). 

Dan tampaknya sistem gelatin-polisakarida menunjukkan potensi untuk 

menghasilkan sifat gel yang lebih baik. 

Pati adalah polisakarida panyimpanan yang paling melimpah pada 

tumbuhan, dan ada sebagai butiran di kloroplas daun hijau dan amiloplas biji, 

kacang kacanganan dan umbi. Pati secara kimia adalah polisakarida. Mereka 

terdiri dari sejumlah monosakarida atau molekul glukosa yang bergabung bersama 

dengan ikatan a D –(1-4) dan atau a-D(1-6). Pati mencakup dua komponen 

structural utama, yaitu amilosa dan amilopektin Sturkur pati ditunjukkan pada 

gambar 1. Proporsi relatif dari komponen ini berbeda sebagai fungsi dari sumber 

pati (contohnya jagung, kentang, tapioka, gandum). Dan efek pada tatanan 

molekul dan otystallinitas polisakarida. Amilosa berbentuk linear atau sedikit 

bercabang, sedangkan amilopektin sangat bercabang. Sekitar 70 % maassa granula 

pati dianggap amorf dan sekitar 30 % Kristal. Daerah amorf terdiri dari bagian 

utama amilosa dan sejumlah besar amilopektin. Wilayah Kristal terutama 

mengandung amilopektin. Pati berubah menjadi gelatin secara termal tiga tahap, 

hidrasi/plastisisasi dari jaringan polimer. Pada langkah pertama, pembengkakan 

terjadi dengan adsorbs air dalam granula pati hidrofilik. Pada langkah kedua, 

relatinisasi terjadi setelah pati dilariutkan dengan pemanasan, mengakibatkan 

pencucian komponen amilosa , perubahan fisik yang irreversible, dan 
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penhancuran struktur granula. Pada langkah ketiga, disebut langkah retrogradasi, 

jaringan hydrogel pati dibuat setelah pendinginan dan penuaan, menghasilkan 

rekristalisasi parsial dan reorganisasi struktur polisakarida, jumlah amylase dan 

suhu gelatinisasi adalah dua parameter proses utama yang mempengaruhi 

pembentukan gel (Hanafi Ismail. 2013).  

Namun, masalah utama dengan teknik ini adalah dapat terbentuk kompleks 

coacervate (timbunan gumpalan) yang sangat tidak stabil dalam kondisi yang 

berbeda sehingga diperlukan penambahan cross-link untuk menstabilkan sifat 

gelatin-polisakarida. Lebih lanjut, teknik gelatin-polisakarida-cross-link disebut 

sebagai modifikasi kompleks (Anvari & Chung, 2016). 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. 

Crosslingking kimia terutama meningkatkan sifat termal dan mekanik dan 

menanamkan ketahanan air dengan memperkenalkan ikatan stabil kovalen antara 

gugus samping reaktif  yang ada dalam rantai gelatin. Di antara bahan kimia yang 

digunakan untuk mengikat silang gelatin, glutaraldehida (GTA) telah digunakan 

secara luas (Bin Li.2013). Dari agen pentaut silang kimia, agen pentaut silang 

berbasis aldehida telah menunjukkan efisiensi besar dalam meningkatkan 

ketahanan termal, mekanik, dan kelembaban gelatin melalui ikatan kovalen stabil 

(ikatan amida) antara rantai gelatin (Chiou et al, 2006). 

Sebagai salah satu agen pentaut silang berbasis aldehida, glutaraldehid 

(GTA) telah banyak diterapkan karena biaya rendah, reaktivitas tinggi dan 

kelarutannya yang tinggi dalam larutan air (Isabelle et al, 2004). Mohtar, Perera, 

& Hemar (2014) melaporkan bahwa crosslinked GTA dengan gelatin kulit 

memiliki kekuatan gel dan titik lebur yang lebih tinggi daripada taut silang antara 

asam caffeic (cross linking fenolik) dan genipin (cross lingking kelompok yang 

sama dengan GTA) dan gelatin. GTA memiliki subunit dengan berat molekul 
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yang lebih tinggi (>190 kDa) dari gelatin asli, yang berkontribusi pada 

peningkatan sifat gelasi mereka (Tao Huang. 2017). GTA dapat bereaksi dengan 

gelatin, dan kemudian dapat membentuk interpenetrasi jaringan polimer melalui 

pembentukan taut amida sekunder dan amino heterosiklik (Cui et al, 2014). 

Zat penambah viskositas tidak hanya meningkatkan viskositas tetapi juga 

memperkenalkan kualitas reologi seperti (pseudo) perilaku plastis, dilatan dan 

thiksotropik . Masalah dalam pemrosesan hydrogel atau sistem kental adalah 

bahwa banyak zat mendapatkan leboh lambat dibasahi daripada mereka 

membentuk gel. Hal ini dapat dengan mudah menyebabkan pembentukan 

benjolan yang telah diperhatikan dengan metode pembuatannya. Cara fisiko-kimia 

atau metode mekanis mungkin diperlukan untuk memperlambat pembentukan gel 

dan dengan demikian untuk menghindari pembentukan gumpalan. Metode 

persiapan gel utama dipersiapkan dengan skala kecil  (Roel bouwman and richars 

bateman. 2015). 

Sebagai salah satu sumber alami protein yang berpotensi dalam pembuatan 

gelatin halal, sisik ikan kemudian dapat dibuat dalam bentuk gelatin yang telah 

dimodifikasi dengan penambahan amilum dan glutaraldehid. Dari hasil modifikasi 

ini, diharapkan dapat dihasilkan gelatin untuk keperluan pembuatan hydrogel 

yang dapat mempertahankan bentuknya pada suhu tubuh manusia (37°C) untuk 

keperluan industri farmasi, dari uraian tersebut maka penting untuk dilakukan 

penelitian dengan maksud meningkatkan kualitas gelatin dengan viskositas yang 

lebih baik. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan glutaraldehid terhadap viskositas 

gelatin modifikasi dari sisik ikan bandeng (Chanos chanos) dengan 

amilum jagung, kentang, dan singkong? 
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2. Berapa perbandingan gelatin sisik ikan bandeng-amilum dan glutaraldehid 

yang optimum untuk menghasilkan gelatin modifikasi dengan viskositas 

yang baik? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

a. Definisi Operasional 

a. Sisik ikan bandeng adalah bahan baku pembentuk gelatin alternatif yang 

diperoleh dari limbah ikan bandeng PT. UCS, jl Kima IV, Biringkanaya, 

Makassar, Sulawesi Selatan 

b. Gelatin adalah produk biomakromolekul yang diperoleh dengan hidrolisis 

kolagen hewan, yaitu protein yang terdapat  di bagian sisik ikan 

c. Kolagen adalah protein serabut yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas 

pada jaringan tulang dan jaringan tubuh lainnya seperti kulit maupun tendon 

serta merupakan penyusun utama matriks ekstraseluler tubuh 

d. Modifikasi kompleks adalah salah satu teknik modifikasi gelatin ikan yang 

merupakan kombinasi metode modifikasi tunggal dalam sistem gelatin-

polisakarida 

e. Amilum (pati) adalah karbohidrat jenis polisakarida yang bersumber dari 

tanaman seperti jagung, kentang dan singkong 

f. Cross lingking atau taut silang adalah obligasi yang menghubungkan antara 

rantai polimer yang satu dengan rantai polimer yang lain, dalam hal ini 

melalui ikatan antara gugus amina cross linker GTA dengan gugus asam 

amino lisin maupun hidroksilisin gelatin 

g. Glutaraldehida adalah agen pentaut silang berbasis aldehid 

h. Viskositas adalah standar pengukuran sifat gelasi gelatin dengan kualitas 

gelatin yang baik yaitu 1,50-7,5 cP menurut GMIA 2019 
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b. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi penentuan pengaruh penambahan 

cross lingking glutaraldehid pada modifikasi gelatin dari sampel sisik ikan 

bandeng-amilum, dan penentuan perbandingan gelatin-amilum dengan 

glutaraldehid pada berbagai konsentrasi yang paling optimum memberikan 

viskositas yang lebih baik. 

D. Kajian Pustaka 

1. (Hui Yin Fan, Daniel Duquette, Marie-Josée Dumont, Benjamin 

K.Simpson, 2018), Salmon skin gelatin-corn zein composite films 

produced via crosslinking with glutaraldehyde: Optimization using 

response surface methodology and characterization. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengoptimalkan komposisi film hasil modifikasi gelatin 

kulit ikan salmon (Salmo salar)-zein yang ditaut silang dengan 

glutaraldehid sehingga mampu memaksimalkan kekuatan mekanik berupa 

tensile strength (TS) dan elongation at break (EAB), serta untuk 

meminimalkan water solubility (WS) dari film yang dibuat. Penelitian ini 

menggunakan metoedologi respon permukaan (RSM) untuk studi 

optimalisasi film gelatin-zein yang ditaut silang dengan glutaraldehid. Dari 

penelitian ini, diperoleh hasil bahwa konsentrasi optimum (g/ml) untuk 

memaksimalkan TS dan EAB dan untuk meminimalkan WS adalah 3% 

zein dan 0,02% glutaraldehid, yang menghasilkan film-film yang memiliki 

TS 3,11 ± 0,01 MPa, EAB dari 22,43 ± 1,57%, dan WS dari 38,82 ± 

1,71%. Hasil pengukuran dengan spektrum Inframerah dan analisis 

morfologi menunjukkan bahwa film komposit gelatin-zein dapat tertaut 

silang setelah penambahan dari glutaraldehid. Perbedaan jurnal diatas 

dengan penelitian ini adalah sumber gelatin yang digunakan berupa sisik 
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ikan bandeng (Cahnos chanos) yang dimodifikasi masing masing dengan 3 

jenis amilum yang berbeda, yaitu berupa amilum kentang, amilum jagung 

dan amilum solani. Modifikasi gelatin sisik ikan dengan glutaraldehid 

dimaksudkan untuk mengoptimalkan viskositas dari gelatin yang 

dihasilkan tanpa menguji secara spesifik TS dan EAB dari gelatin yang 

dibuat. 

2. (Alaitz Etxabide et al, 2017), Effects of cross-linking in nanostructure and 

physicochemical properties of fish gelatins for bio-applications. Penelitian 

ini bertujuan untuk meneliti efek dari kandungan dari laktosa dan 

pengaruh waktu pemanasan pada morfologi dan kinerja fisik dari gelatin 

ikan cod tipe A. pada penelitian ini, digunakan laktosa sebagai cross 

linker, dimana laktosa merupakan senyawa dengan gugus karbonil yang 

akan bertaut silang dengan gugus protein pada gelatin ikan cod. Secara 

khusus, pemanasan gula dapat mengubah konformasi dan interaksi dalam 

protein, yang mengarah ke proses silang alami dan kompleks, yang dikenal 

sebagai reaksi Maillard atau non enzimatik glycation. Langkah awal dari 

reaksi Maillard adalah adanya reaksi kondensasi non-enzimatik yang 

terjadi terjadi antara gugus karbonil dari laktosa, yang mungkin ada dalam 

bentuk aldehida rantai terbuka, dan kelompok amino dari protein, 

membentuk basis Schiff yang tidak stabil terhadap pelepasan air. Pada 

penelitian ini, digunakan gelatin ikan ditambahkan laktosa, masing masing 

pada konsentrasi 10%, 20%, 30% b/b dan dilarutkan dengan 100 mL air 

suling. Setelah itu, 10% berat gliserol (pada gelatin basis kering) 

ditambahkan ke larutan, pH diatur sampai 10 dengan NaOH (1,0 N) dan 

larutan dipertahankan pada 80ºC selama 30 menit dengan pengadukan. 

Kemudian setelah terbentuk film yang diinginkan, dipanaskan pada 105ºC 
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selama periode waktu yang berbeda untuk menganalisa ekstensi reaksi 

Maillard sebagai fungsi dari waktu pemanasan. Perbedaan penelitian diatas 

dengan penelitian ini, proses pencampuran gelatin dengan amilum dan 

cross linker, tidak dipengaruhi oleh pemanasan. Selain itu, cross linker 

yang digunakan merupakan senyawa dengan gugus aldehid yang 

kemudian akan tertaut silang dengan gugus asam amino dari gelatin yang 

ada. 

3. (AL-Hassan dan Norziah, 2017), Effect of transglutaminase induced 

crosslinking on the properties of starch/gelatin films. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efek dari penambahan taut silang enzim 

transglutaminase (TG) terhadap film dari gelatin ikan-pati sagu. Pada 

penelitian ini digunakan gliserol sebagai plastizier pada konsentrasi 30% 

dari berat polimer (db) dan rasio pati sagu gelatin ikan yang digunakan 

yaitu (1: 0 dan 3: 1) dengan konsentrasi TG (1, 5 dan 10 mg / g gelatin). 

Hasil yang diperoleh yaitu bahwa penambahan TG pada gelatin ikan 

mempengaruhi sifat fisikokimia dari film yang dihasilkan. Penambahan 

pati sagu secara signifikan mengurangi kekuatan tarik (TS), permeabilitas 

uap air (WVP) tapi meningkatkan persentase perpanjangan putus (%EAB). 

Analisis FTIR-ATR menunjukkan bukti adanya interaksi antara 

polisakarida dan protein. Persentase transmitansi dari amida I dan amida II 

pada film berkurang dengan meningkatnya konsentrasi enzim sebagai 

bukti dari silang enzim. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini 

yaitu cross linker yang digunakan berupa senyawa dengan gugus aldehid, 

yaitu glutaraldehid yang ditambahkan pada gelatin sisik ikan bandeng 

yang dimodifikasi dengan penambahan 3 jenis amilum pada konsentrasi 

yang berbeda. 
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4. (A talebian, SS  Kordestani, A rashidi , F dadashian, M montazer, 2007),  

The effect of gluteraldehyde on the properties of gelatin film. Dalam 

penelitian ini, film gelatin dibuat dari tulang sapi. Untuk meningkatkan 

stabilitas mekanis dari film transparent yang disiapkan serta mengurangi 

pembengkakannya, digunakan glutaraldehid (GTA). Fraksi massa yang 

berbeda dari GTA digunakan. Diamati pada w=0,18 % dari GTA Beban 

saat film pecah adalah d =53,7 N dan kelarutan menurun. Kelarutan film 

diukur sebagai parameter tergantung dari perilaku pembengkakan. Dalam 

hal ini menurun dari 389 % menjadi 156 % pada 5 menit untuk film 

gelatin tanpa GTA. Mikrograf SEM mengkonfirmasi porositas telah 

menurun dengan meningkatnya frkasi GTA, yang merupakan indikasi 

kekuatan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam penelitian ini, sumber dari 

gelatin yang digunakan, kemudian diuji viskositasnya dengan replikasi 

yang berbeda pada pelakuan dengan gluteraldhida. 

5. (Tetsuya Furuike, Thitirat Chaochai, Tsubasa Okubo, Takahiro Mori, 

Hiroshi Tamura. 2016) Fabrication of nonwoven fabrics consisting of 

gelatin nanofiberscross-linked by glutaraldehyde or N-acetyl-d-

glucosamine byaqueous method  Glutaraldehid dan dehidrotermal 

crosslingking, dua metode yang sebelumnya telah digunakan untuk 

crosslingking kolagen, digunakan dalam penelitian ini. Ikatan silang 

glutaraldehida membentuk ikatan silang intra dan antarmolekul, yang 

melibatkan gugus amino lisin nonprotonasi , yang kemudian membentuk 

ikatan imina. Pengikatan silang dehidrotermal melibatkan serangkaian 

peningkatan suhu di bawah vakum, yang memungkinkan pembentukan 

amida melalui gugus karboksil dan gugus amino primer.beberapa masalah 

yang terkait dengan prosthesis yang berikatan silang dengan glutaraldehida 
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(toksisitas dan kalsifikasi) telah berhasil dikurangi pasca perawatan 

menggunakan asam amino seperti glisin atau asam glutamate. Perlakuan 

dengan asam glutamate dikatakan memadamkan gugus aldehida reaktif 

melalui pengikatan gugus amino dari asam. (note 16) .Dalam studi saat ini, 

pasca treatment menggunakan asam glutamate, setelah cross lingking 

gulteraldehida digunakan, karena ini telah terbukti meningkatkan 

biokompatibilitas protesa jantung yang berikatan silang dengan 

glutaraldehid.Perbedaan dalam peneliyian ini adalah tidak digunakannya 

asam glutamat maupun expient lainnya tetapi mengunakan metode 

crosslingking kompleks. Pada dasarnya crosslingking yang digunakan 

yaitu jenois polisakarida yang ditaut silangkan secara  kompleks  sebelum  

ikatan silang gluetraldehid. 

6. (Julie E. Et al.2001.) Cytotoxicity of glutaraldehyde crosslinked 

collagen/poly(vinyl alcohol) films is by the mechanism of apoptosis.  

Interaksi antara kitosan dengan glutaraldehid telah mendapat banyak 

perhatian selama beberapa decade terakhir. Sedangkan data yang diperoleh 

dari C NMR, inframerah dan spektroskopi membuktikan adanya 

pembentukan ikatan rangkap etilena dalam interaksi glutaraldehida 

kitosan. Selain itu, dua mekanisme ikatan silang utama, yang melibatkan 

pembentukan struktur dasar Schiff atau adukan tipe Michael, telah 

diajukanuntuk reaksi kitosan dan glutaraldehida. Namun sifat ikatan kimia 

antara gugus amina kitosan dan glutaraldehida telah menjadi kontroversi, 

yang mungkin disebabkan oleh alasan ini bahwa laju gelasi kimia rantai 

kitosan dengan glutaraldehida bergantung pada berbagai parameter, yaitu 

PH, kekuatan ionic, suhu , konsentrasi kitosan dan derajat ikatan silang,. 

Cross lingking dari chitosan and glutaraldehide disintesis dengan cara 
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melarutkan 2,0 g kitosan ke dalam 50 ml asam asetat 5 %, kemudian 

menambahkan 15,0 ml glutaraldehida 25 % kedalam larutan kitosan ini 

hingga terbentuk water gel setelah 24 jam pengadukan pada suhu kamar 

dengan cara menggunakan pengaduk magnet, Perbedaan jurnal diatas 

dengan penelitian yang dilakukan adalah modifikasi berupa taut silang 

secara kompleks menggunakan amilum sedangkan pada jurnal 

menggunakan kitosan. penelitian ini terfokus pada penggunaan konsentrasi 

pada 3 jenis amilum dengan menambahkan glutaraldehid 10 % kedalam 

larutan campuran gelatin-amilum selain itu tidak digunakan exipient 

lainnya seperti tertera pada pencampuran kitosan yang telah disebutkan. 

7. (Bin Li 1,2, Chang-Lin Shan 1, Qing Zhou  et al. 2013) Synthesis, 

Characterization, and Antibacterial Activity of Cross-Linked Chitosan-

Glutaraldehyde. Film Glutaraldehida- cross linking gelatin (GTA-ge) 

dibuat dengan menambahkan volume larutan  GTA  yang sesuai ke dalam 

larutan gelatin (10 vol %), untuk memperoleh konsentrasi akhir GTA 

bervariasi dari 0,1 sampai 5 % berat. Untuk membatasi penyusunan ulang 

gelatin menjadi triple helix , fil gelatin (Ge) yang tidak berikatan silang 

dibuat dengan menuang dari larutan gelatin encer (10 % b/v) pada suhu 50 

℃ dan dibawah pengadukan terus menerus selama 15 menit.  Larutan 

homogeny yang dihasilkan dituangkan ke dalam cawan Teflon petri 

(diameter 10 cm) dan dibiarkan berekasi selama beberapa waktu. Film 

hasil silang diambil kembali setelah penguapan air pada suhu kamar. 

Control gelatin ditampilkan dengan sama tetpai tanpa penambhan agen 

croslingking. Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan 

glutaraldehida yang ditambahkan ke dalam campuran gelatin-amilum juga 

menambhakan glutaraldehida sesuai yang tertera pada penelitian diatas 
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yang ini sangat mendukung penelitian ini namun demikian terjadi 

perbedaan pada perlakuan yang disebutkan di atas dengan yang dilakukan 

yakti perlakuan yang tidak menggunakan cawan petri. 

8. (A P Putri et al. 2017) Calcium modified edible Canna (Canna edulis L) 

starch for controlled released matrix Pembuatan pati tautan silang 

Pati ikatan silang dibuat menurut metode chowdary . bubur pati dari 5 

bagian pati canna edulis L didispersikan dalam 50 bagian air suling, 

ditambah dengan 10 % b/v NAOH. Lariutan diaduk selama 30 menit atau 

dilanjutkan sampai terbentuk massa gelatin yang kental. 300 ml CaCl (20 

% b/v ) ditambahkan bejana yang berisi massa tergelatinisasi sambil 

diaduk pada pengatur waktu 1000 rpm. Steaming dibiarkan selama  1 jam 

untuk mengendapkan pati kalsium. Pati termodifikasi dikumpulkan dengan 

filtrasi vakum, dicuci berulang kali dengan air suling dan dikeringkan pada 

suhu 80 ℃. Sampel pati kering kemudian dihaluskan dalam mortar dan 

diayak (mess No. 80).  Sifat pati modifikasi silang akan dipengaruhi oleh 

bahan kimia dan bahan baku. Pati ikatan silang menggunakan bahan kimia 

dan pati asli yang berbeda cenderung meningkatkan kristalisasi struktur 

pati., menurunkan kelarutan, demikian pula indeks pembengkakan . studi 

lain menghasilkan karakteristik tidak larut air. Dan tingkat substitusi yang 

lebih tinggi akan meningkatkan efeknya. Indeks mebengkakan dan 

kelarutan air pati asli terhadap pati termodifikasi mengalami peningkatan. 

Hasil yang disajikan dampak agen ikatan silang memberikan hasil yang 

tidak mungkin, kandungan amilosa pati kalsium yang lebih rendah 

menunjukkan indeks pembengkakan yang lebih tinggi serta kelarutan air.. 

perbedaan penelitian ini adalah tidak digunakannya parameter indeks 

pembekakan dan kelarutan air dari gelatin yang dimodifikasi dengan 
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adanya sifat pati. Melainkan menguji viskositas sebagai parameter 

mendapatkan gelatin dengan kualitas baik. 

9. N. Visavarungroj, J. Herman and J.P. Remon. 1989. Crosslinked starch as 

binding agent Conventional wet granulation. Melalukan sebuah penelitian 

yang mencakup  penelitian dengan menguji viskosias pasta pati. viskositas 

pasta pati sebanyak disperse (6 % b/b) atau jenis termodifikasi dalam 

bentuk pasta dibuat  setelah periode pembengkakan 2 jam, viskositas 

diukur dalam rangkap tiga pada suhu 25 ℃ mengunakan viskositas rotasi, 

menggunakan badan MVI pada kecepatan 256 rpm. Semua nilai dibaca 

setelah 10 menit. Perbedaan dengan yang telah diujikan pada sampel 

gelatin ikan bandeng yakni pada pengujian viskositas yang dilakukan 

menghasilkan bentuk lempengan (film) yang sebelumnya duji 

viskositasnya dalam bentuk cairan dandibuat dalam TRIPLO atau tiga kali 

pengujian untuk mendapatkan nilai yang tidak taat asas meskipun prosedur 

yang dilakukan sesaui dengan penelitian yang telah disebutkan diatas 

namun terdapat beberapa perbedaan terutama pada penggunaan gelatin-

amilum yang dimodifikasi dengan glutaraldehid 

E. .Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menentukan pengaruh penambahan glutaraldehid terhadap viskositas gelatin 

modifikasi dari sisik ikan bandeng dengan amilum maydis, solani dan cassava 

b. Menentukan konsentrasi glutaraldehid yang optimum sebagai pentaut silang 

terhadap viskositas gelatin modifikasi sisik ikan bandeng-amilum yang baik 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk meningkatan viskositas dari gelatin 

modifikasi sisik ikan bandeng-amilum. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Uraian Ikan Bandeng (Chanos chanos) 

1. Klasifikasi Ikan Bandeng 

Filum  : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas  : Pisces 

Subkelas : Teleostei 

Ordo  : Malacopterygii 

Famili  : Chanidae 

Genus  : Chanos 

Spesies : Chanos chanos 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ikan Bandeng (Chanos chanos) 

2. Morfologi Ikan Bandeng 

Ikan bandeng merupakan salah satu komoditas ekspor yang dikenal 

dengan sebutan milkfish. Ikan ini memiliki karakteristik berbadan langsing, sirip 

bercabang serta lincah di air, memiliki sisik seperti kaca dan berdaging putih. Ikan 

bandeng memiliki keunikan, yakni mulutnya tidak bergigi dan makanannya 

adalah tumbuh-tumbuhan dasar laut. Selain itu panjang usus bandeng 9 kali 

panjang badannya (Murtidjo, 1989). Ikan bandeng mempunyai ciri-ciri morfologi 
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badan memanjang, agak pipih, tanpa skut pada bagian perutnya, mata diseliputi 

lendir mempunyai sisik besar pada sirip dada dan sirip perut, sirip ekor panjang 

dan bercagak, sisik kecil dengan tipe cycloid, tidak bergigi, sirip dubur jauh di 

belakang sirip punggung (Saanin, 1984). 

Ikan bandeng (Chanos chanos) ditemukan hidup di samudra Hindia serta 

samudra Pasifik, hidup bergerombol dan banyak ditemukan diperairan sekitar 

pulau- pulau dengan dasar karang. Habitat ikan bandeng adalah dilaut, kemudian 

dikembangkan sehingga bisa dipelihara dan budidaya di air payau (Badruddin, 

Tim Perikanan WWF Indonesia, 2014). 

3. Nilai Gizi Bandeng 

Tabel 1. Kebutuhan asam amino esensial bandeng (Jiang et al, 1989) 

Asam amino Jumlah molekul 

Aspartic acid 36.8 

Threonine 30.2 

Serine 23.0 

Glutamic acid 45.2 

Glycine 31.3 

Alanine 30.2 

Valine 22.1 

Methionine 15.1 

Isoleucine 27.2 

Leucine 30.4 

Tyrosine 15.3 

Phenyloalanine 11.0 

Histidine 8.1 

Lysine 21.0 

Arginine 19.2 

Proline 19.4 

Dalam Nurhidayah et al. 2019, sisik ikan bandeng memiliki kadar air 

24,50%, protein 49,16%, abu 21,90%, lemak 2,03%, karbohidrat 2,42% dan 

kandungan kolagen 0,30%. 
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B. Amilum (Pati) 

Bentuk, ukaran dan struktur butiran dari masing-masing tumbuhan berbeda 

beda dan memang menjadi ciri sumber tumbuhan tersebut. Pati asli adalah pati 

yang diisolasi dari sumber botaninya dengan pelakuan minimal sehingga sifat 

fisikokimia intrinsiknya tetap terjaga setelah diproses. Saat disimpan dalam 

keadaan kering, pati stabil dalam penyimpnaan dalam waktu lama. Ketertarikan 

pada penggunaan pati sebagai eksipien farmasi dalam berbagai teknologi dan 

formulasi pengahntaran obat muncul terutama karena sifat fisikokimia dan 

fungsionalnya. Pati asli dan termodifikasi digunakan sebagai eksipienfarmasi 

((Bishal. 2019). 

Pati (amilum) adalah polisakarida. Pati terdiri dari amilosa, rantai unit 

glukosa: -1,4 –a glucosidic terhubung. Rantai panjang tida bercabang dengan 

tingkat Polimerisasi  800-3000 dan amilopektin: rantai terhubung 1,4-a-glucosidic 

bercabang dengan 1,6-a-rantai samping. Ada pati dari berbagai asal dengan 

ukuran partikel yang berbeda dan sidat lainnya. Ph. Eur daftar (dalam urutan 

kehalusan): pati beras (oryzae amylum), pati jagung (maydis amylum), gandum 

pati (tritici amylum) dan pati kentang (solani amylum). Pati digunakan sebagai 

bahan pengisi untuk kapsul dan tablet, sebagai bahan disintegrasi dalam tablet dan 

sebagai bahan penyerap kelembababn dalam pasta kulit (roel bouwman and 

richars bateman.2015). 

Pati merupakan salah satu polimer alam yang paling mudah dan banyak 

tersedia. Pati dapat diperoleh dari berbagai buah dan sayuran seperti papaya, 

pisang, jagung, kentang, nasi, sagu dll. Penggunaan pati yang paling umum dalam 

kehidupan kita sehari hari adalah sebagai bahan makanan. Ini adalah sumber 

glukosa yang paling umum dalam tubuh. Pati memiliki biaya yang sangat rendah 

dan sifat yang signifikan yang sedang digunakan untuk dapat digunakan untuk 
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kepentingan manusia. Pati adalah bentuk utama cadangan karbohidrat pada 

tumbuhan hijau dan terbentuk di sitoplasma sel tumbuhan tempat terjadinya, pati 

dalam bentuk aslinya ada sebagai molekul semi-kristal yang disebut butir atau 

butiran (Bishal. 2019). 

Pati adalah salah satu polimer alami penting dalam formulasi bentuk 

sediaan sebagai pengikat, disintegrasi, pengencer, pembentuk gel, dll. Pati 

menarik perhatian dalam pemberian obat karena murah, tidak beracun , 

terbarukan, biodegradable dan kompatibel dengan banyak bahan lain untuk 

aplikasi industri. Pati memiliki sifat intrinsic vital yang menungkinkan aplikasi 

farmasi. Ini juga telah digunakan untuk berbagai aplikasi penghantaran obat 

tertentu, seperti penghantaran molekul yang menantang dan penargetan ke situs 

tertentu di dalam tubuh (roel bouwman and richars bateman.2015). 

Pati secara integral tidak cocok untuk sebagian besar aplikasi seperti 

hilangnya viskositas dan daya pengental selama pemasakan dan penyimpanan, 

karakteristik retrograsdasi dan tidak adanya kelompok tertentu yang bertanggung 

jawab atas fungsi tertentu, dll. Jadi, untuk mengurangi keterbatasannya dan 

meningkatkan aplikasinya, modifikasi pati diperlukan. Ini dapat dimodifikasi 

dengan beberapa cara seperti modifikasi kimia, modifikasi fisik dan modifikasi 

genetic tetapi yang paling penting adalah modifikasi kimia (roel bouwman and 

richars bateman.2015). 

Deskripsi : 

Sumber bilogis pati terdiri dari butiran polisakarida yang diperoleh dari biji 

jagung (Zea mays linn), beras (Oryza sativa linn), atau gandum 

(triticumaestivumlinn), tergolong family graminae atau dari umbi kentang 

(solanum tuberosum linn), family solanaceae, biji nangka 

(artocarpusheterophyllus lam). Family moraceae . Pati muncul sebagai bubuk 
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halus dan atau bersudut, massa tidak beraturan yang budah direduksI menjadi 

bubuk. Warna putih pati beras berwarna putih, sedangkan gandum berwarna krem 

dan kentang agak kekuningan, bau pati tidak berbau dan rasa mucilaginous ukuran 

dan bentuk butir pati sangat bergantung pada jenisnya (Bishal.2019). 

Konstituen kimia pati secara kimia mengandung dua polisakarida yang 

berbeda: amylase (B – amilosa) dan amilopektin (O – amilosa) dalam proporsi 1,2 

amilosa larut dalam air dan bertanggung jawab atas sifat gelatinisasi dari pati  

Sifat fisikokimia pati struktur kimia:  

Pati murni adalah bubuk putih, tidak berasa dan tidak berbau yang tidak 

larut dalam air dingin atau alcohol. Ini terdiri dari dua jenis molekul linear dan 

amylase heliks. Amilopektin bergantung pada sumbernya yaitu jenis tanamannya, 

pati umumnya mengandung 20 sampai 25 % amylase dan 75 sampai 80 % 

amolopektin menurut beratnya (Bishal.2019). 

Kelarutan: 

Biasanya pati asli tidak larut dalam air dingin dan sebagian besar pelarut 

organic termasuk aseton, alcohol, dan eter. Namun menjadi larut dalam air ketika 

disperse dipanaskan hingga suhu kritis tertentu yang disebut suhu gelatinisasi. 

Gelatinisasi merupakan sifat dasar pati yang ditandai dengan perubahan sifat 

fisika dan kimia. Proses gelatinisasi ditandai dengan pembengkakan yang sangat 

besar, peningkatan viskositas, tembus cahaya, kelarutan. Perubahan ini sering 

disebabkan oleh putusnya ikatan hydrogen di dalam garnula pati yang 

memungkinkan air masuk ke dalam granula untuk masuk ke dalam disperse 

dengan baik. Dispersi dipanaskan dengan meningkatnya suhu, viskositas disperse 

juga meningkat hingga terbentuk gel yang stabil terbentuk. Hal ini  juga penting 

ddicatat bahwa suhu disperse meningkat oleh pengadukan dan akan lebih 



23 

 

 

 

meningkatkan viskositas disperse gelling yang ditandai dengan viskositas tinggi 

dan destabilisasi total struktur Kristal butiran (Bishal.2019). 

Sifat organoleptik: 

Biasanya, pati adalah bubuk kering, lembut, tidak berbau dan rasanya 

hambar. Warna bervariasi bergantung pada sumber tumbuhan, dari putih sampai 

agak krem. Namun, pati yang berasal dari sereal mungkin memiliki warna yang 

mirip dengan warna biji tempat mereka diekstraksi. Kadang kadang pati mentah 

memiliki sedikit bau yang merupakan ciri dari sumber tumbuhan. Meskipun sifat 

fisikokimia intrinsic dari pati asli tidak beruba, banyak jenis yang tersedia secara 

komersial sering mengalami perlakuan fisik tertentu untuk meningkatkan 

keanggunan dan memodifikasi sifat fisik tertentu seperti keputihan dan kadar air 

tanpa mengubah sifat intrinsic dasar (Bishal. 2019).  

1. Morfologi 

 Pati singkong atau dengan nama latin Amylum manihot adalah pati yang 

diperoleh dari umbi akar Manihot utilissima Pohl (Familia Euphorbiaceae). Pati 

singkong memiliki karakteristik berupa serbuk sangat halus dan berwarna putih, 

praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol. Bentuk mikroskopiknya 

berupa butir tunggal, agak bulat dan persegi banyak, butir kecil dengan diameter 

5 µm sampai 10 µm, butir besar bergaris tengah 20 µm sampai 35 µm, hilus 

ditengah berupa titik, garis lurus atau bercabang tiga, lamela tidak jelas, 

konsentris, butir majemuk sedikit, terdiri dari 2 atau 3 butir tunggal yang tidak 

sama bentuknya (Dirjen POM, 1995: 107). 

 Pati jagung atau dengan nama latin Amilum maydis adalah pati yang 

diperoleh dari biji Zea mays L. (Familia Poaceae). Pati jagung memiliki 

karakteristik seperti pati singkong yaitu berupa serbuk sangat halus dan berwarna 

putih, praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol. Bentuk 
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mikroskopiknya berupa butir persegi banyak, bersudut, ukuran 2 µm sampai 23 

µm atau butir bulat dengan diameter 25 µm sampai 32 µm. hilus ditengah berupa 

rongga yang nyata atau celah berjumlah 2 sampai 5, tidak ada lamella. Amati di 

bawah cahaya terpolarisasi, tampak bentuk silang berwarna hitam, memotong 

pada hilus (Dirjen POM, 1995: 108). 

 Pati kentang atau dengan nama latin Amilum solani adalah pati yang 

diperoleh dari umbi akar Solanum tuberosum. Pati kentang memiliki karakteristik 

seperti pati singkong yaitu berupa serbuk sangat halus dan berwarna putih, praktis 

tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol. Bentuk mikroskopiknya berupa 

butir tunggal, tidak beraturan atau bulat telur berukuran 30 µm sampai 100 µm, 

atau membulat ukuran 10 µm sampai 35 µm. butir majemuk jarang, terdiri dari 

majemuk 2 sampai 4, hilus berupa titik pada ujung yang sempit, dengan lamella 

konsentris jelas terlihat. Amati dibawah cahaya terpolarisasi, tampak bentuk 

silang berwarna hitam memotong pada hilus (Dirjen POM, 1995: 108). 

 Pati kentang asli yang tidak dimodifikasi (amylum solani) adalah eksipien 

multifungsi  berwarna putih, tidak berbau dan lembam yang banyak digunakan 

tidak hanya dalam operasi farmasi konvensioanl, seperti pembuatan tablet, pengisi 

kapsul atau granulasi, tetapi juga dalam teknologi formulasi baru sebagai pengisi 

(pengencer), pengikat atau penghasncur, untuk meningkatkan kemampuan proses 

atau memperluas jangkauan aplikasi tepung kentang, berbagai jenis modifikasi 

telah diperkenalkan (piroska szabo-revesz, aniko szepes. 2009. 

 Pati kentang juga memiliki butiran besar dan kecil. Ukuran kisaran butiran 

ini bervariasi dari 10-87 µm dan 4-10 µm, masing-masing. Mereka menunjukkan 

kelancaran permukaan dan bentuk bulat, oval. Selanjutnya, cincin pertumbuhan 

dapat dilihat di pati kentang ketika diamati di bawah confocal laser scanning 

microscopi (CLSM). Pati singkong memiliki butiran tepung yang diaglomerasi 
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dengan ukuran 7-25 µm. Granula memiliki bentuk poligonal dan bentuk bundar 

dengan permukaan polos. Dibandingkan untuk pati singkong, butiran pati jagung 

memiliki ukuran yang sama (3 - 21 µm), tetapi tepung jagung hanya terdiri dari 

butiran berbentuk poligonal, yang tidak diaglomerasi. ukuran, dan bentuknya 

(Stefan W et al, 2017). 

2. Komposisi Amilum 

Tabel 2. Komposisi amilum jagung, kentang, singkong (Stefan W et al, 2017)  

Jenis pati Nama 

latin 

Komposisi Granul 

Pati 

(%) 

Pati 

yang 

rusak 

(%) 

Kelembaban 

(%) 

Amilosa 

(%) 

Protein 

 (%) 

Lipid  

(%) 

Abu 

(%) 

Ukuran 

(µm) 

Bentuk 

Pati 

jagung 

Zea mays 96.3 1.3 12.6 22.7 0.37 0.21 0.07 5.0-30.0 Bulat, 

poligonal 

Pati 

kentang 

Solanum 

tuberosum 

93.4 0.46 14.6 20.9 0.08 0.19 0.33 15-100 Oval, bulat 

Pati 

singkong 

 

Manihot 

esculenta 

 

95.2 

 

95.2 

 

0.7 

 

13.7 

 

36 

 

0.03 

  

5.0-35 

 

Gabungan, 

oval 

terpotong 

Butiran pati yang disebut butiran setenga h majemuk termasuk dalam 

kategori ini, tetapi memiliki lebih  dari satu pusat plasma yang dikelilingi oleh 

lapisan vakuola amilum yang umum. Hal ini disebabkan oleh fakta  bahwa lebih 

dari satu agregat vakuola amilum telah terbentuk pertama kali dalam amiloplas 

dan kemudian mereka terbungkus dalam lapisan vakuola amillum  yang sama. 

Kristalisasi amilum dan penataan ulang molekul amilum dalam Kristal, zonasi , A 

Meyer (1895) mengajukan teori trichite untuk menjelaskan pembentukan lapisan 

lapisan pada butiran pati, trichite amilosa  dan amilopektin tersususn 

berdampingan dalam lapisan granula pati . amilosa meyer sekarang dianggao 

sebagai molekul amilum dimana konfigurasi unit glukosa berada dalam rantai 

tunggal. Molekul molekul tersebut tersussun secara radial dan terutama  

dipinggitan lapisan amilum pada granula pati. Trikit amilopektin adalah molekul 
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amilosa terpolimerisasi yang konfigurasinya seperti cabang , molekul amilosa 

bergabung dengan yang lain sebagai rantai samping , dan juga molekul 

polimerisasi berjalan bersama satu sama lain menghasilkan konfigurasi retikulasi. 

Yang terakhir didistribusikan terutama dibagian dalam lapisan jadi molekul 

amilum disusun sebagai, lapisan anisotropic  (Frey wisseling 1938, K.H. Meye et 

al. dalam N. Visavarungroj 1989). 

a. Amilosa / Amilopektin 

  Pati terutama terdiri dari dua polimer D-glukosa. Amilosa terdiri dari unit 

glukosa terkait α-1,4 yang tidak bercabang, sementara amilopektin memiliki rantai 

α-1,4 dan juga α ‐ 1,6 tautan percabangan. Amilopektin terdiri dari sejumlah besar 

rantai pendek yang terhubung bersama, yang menghasilkan percabangan; amilosa 

terdiri dari rantai panjang tunggal atau ganda, dan karena itu dianggap sebagai 

molekul linier atau sedikit bercabang. Amilosa dan amilopektin mewakili sekitar 

98% -99% dari berat kering pati; persentase sisanya diwakili oleh sejumlah kecil 

protein, lipid, mineral dan fosfor (Stefan W et al, 2017). 

  Pati seperti jagung, kentang, dan singkong mengandung 70% -80% 

amilopektin dan 20% -30% amilosa. Namun demikian, literatur melaporkan 

adanya variasi berbagai rasio amilopektin-amilosa. tergantung pada asal botani 

pati. Gelatinisasi pati dan sifat termal pati tampaknya dipengaruhi oleh rasio 

amilopektin-amilosa serta arsitektur amylopectin (Stefan W et al, 2017). Whistler 

dan Johnson. 1948 melaporkan bahwa kandungan amilosa mempengaruhi sifat 

nutrisi dan teknologi, seperti kerentanan untuk hidrolisis enzimatik, dan 

pembentuk gel. 

a. Pati yang rusak 

  Pati rusak adalah bagian dari pati, yang secara mekanis terganggu selama 

proses mengekstraksi dan menghaluskan pati. Konten pati yang rusak berkisar 
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dari sekitar 0,5% hingga 7,5%. Tingkat kerusakan pati tergantung pada sumber 

pati, juga pada kondisi dan teknik yang diterapkan selama proses penggilingan. 

Tekstur pati yang rusak mengubah struktur granula pati dan karena itu 

mempengaruhi sifat reologi dan fungsional dalam sistem pati. Kerusakan pati juga 

berpengaruh terhadap pembengkakan butiran, karena kerusakan struktur, 

mencegah pembengkakan butiran dalam air. Karena itu, pati yang rusak dianggap 

lebih hidroskopi dari pati asli; akibatnya, pati yang rusak menyerap lebih banyak 

air dari pati asli. Selain itu, kurang tahan terhadap aktivitas enzim dan dapat lebih 

mudah terdegradasi dari butiran pati utuh. Pati yang rusak juga memainkan peran 

penting selama proses fermentasi karena kerentanannya terhadap penguraian 

enzimatik (Stefan W et al, 2017). 

b. Enzim Pati 

  Amilase adalah enzim penting, yang dapat dideteksi dalam sumber pati 

yang berbeda. Mereka bisa dibagi menjadi α-amylase dan β-amylase. α -amylase 

adalah amilase kerja endogen (endo), yang mampu memecah ikatan α-1,4-

glikosidik, hadir di bagian dalam amilosa dan rantai amilopektin (Gambar 2). 

Sebaliknya,β -amilase adalah amilase yang bekerja secara eksogen (ekso), yang 

memotong secara eksklusif ikatan α- 1,4- glikosidik dari ujung rantai yang tidak 

mereduksi. β-amylase bekerja pada residu glukosa eksternal amilosa atau 

amilopektin, menghasilkan maltose (Stefan W et al, 2017). 

c. Lemak 

  Lipid hadir dalam pati komersial, dengan jumlah kurang dari 1%. Jumlah 

kecil ini ditemukan di granula pati dan membentuk kompleks dengan amilosa 

(lihat gambar di bawah). Kandungan lemak dari suatu pati tergantung pada 

berbagai faktor, seperti sumber, komposisi polisakarida, struktur fisik endosperma 

biji dan konten amilosa. Meskipun merupakan komponen kecil dalam pati, lipid 
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dapat mengubah sifat-sifat pati secara signifikan (Stefan W et al, 2017). Jane 2009 

menyatakan bahwa kehadiran lipid dalam pati meningkat suhu gelatinisasi, 

perlambatan pembengkakan butiran dan mencegah pencucian amilosa di luar. 

Lebih lanjut dilaporkan oleh Copeland et al 2009 bahwa kompleks amilosa-lipid 

menghambat proses retrogradasi pati yang dipanaskan. 

d. Protein 

  Mirip dengan lipid, protein hanya membentuk komponen kecil dari pati 

komersial. Kandungan protein sangat tergantung pada sumber pati serta prosedur 

ekstraksi. Protein itu mungkin secara struktural terikat ke butiran pati dan karena 

itu tidak dapat dihilangkan dengan mudah oleh proses ekstraksi (Stefan W et al, 

2017). 

  Pati merupakan produk yang relative murah dan terbaru yang dapat 

diperoleh dari berbagai sumber tumbuhan dan telah banyak digunakan sebagai 

bahan perekat. Namun daya rekatnya tidak cukup kuat unruk merekatkan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai potensi pemanfaatan  pati,  terfokus 

padabebas formaldehida yang diperoleh melalui reaksi antara pengikat silang dan 

campuran pati dengan polimer lain, seperti polivinil alcohol, tannin dan isosianat 

(Ravindra V. Et al. 2019). 

Menurut K Abbas. 2010. Pati atau amilum adalah karbohidrat polisakarida 

yang terdiri dari sejumlah besar unit glukosa yang disatukan oleh ikatan glikosida. 

Ini terdiri dari amilosa dan amilopektin sebagai makromolekul. Dan 

penampilannya bervariasi, tergantung pada sumbernya. Dalam bentuk yang tidak 

dimodifikasi, pati memiliki penggunaan yang terbatas dalam industri makanan. 

Pada umumnya pati alami menghasilkan pati yang bertubuh lemak, kohesif. Pasta 

kenyal bila dikocok dan gel yang tidak diinginkan bila pasta didinginkan. Oleh 

karena itu, produsen makanan umumnya lebih memilih pati dengan sifat perilaku 
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yang lebih baik daripada yang disediakan oleh pati alami. Sifat sifat pati dapat 

diperbaiki dengan berbagai modifikasi. Para peneliti telah mengembangkan 

metode untuk memodifikasi pati, yang membutuhkan penggunaan bahan kimia 

dan enzim.  

Disisi lain  K.A. Abbas . 2010 mendeskripsikan mengenail Gelatinisasi, 

pasting dan  sifat gel dari pati merupakan sifat fungsional kunci yang menentukan 

berbagai aplikasi pati dalam industry makanan. Biasanya, sifat ini tidak optimal 

pada pati asli, sehingga perlu dimodifikasi dengan berbagai teknik agar sesuai 

dengan produk akhir yang relevan. Ranaveera & corke (2007) tentang sifat termal, 

pasting, dan sifat menggel pada pati gandum dan kentang dengan adanya gula/ 

pati termodifikasi (sukrosa, glukosa, gliserol dan hidroksipropil A siklodekstrin). 

C. Gelatin 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rumus struktur gelatin 

Gelatin telah di gunakan sejak 600 tahun SM sebagai bahan perekat. Pada 

abad 16 di Inggris gelatin digunakan sebagai bahan makanan, seiring 

perkembangan waktu gelatin di produksi dalam jumlah besar. Sekarang banyak 

digunakan dalam industri makanan (kembang gula, jeli air dan makanan penutup, 

produk susu atau makanan fungsional, untuk fleksibilitas) (GMA, 2013). 

Gelatin merupakan polimer bioresorbable alami yang diekstrak oleh 

denaturasi termal dari kolagen [4]. Ini menunjukkan sifat biologis yang sangat 

baik seperti biodegradabilitas, tidak beracun, biokompatibilitas, dan non-
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antigenisitas dalam kondisi fisiologis [5].  Selain itu, gelatin memiliki banyak 

integrin yang memfasilitasi adhesi dan diferensiasi sel-sel hidup [6]. Untuk alasan 

ini, gelatin telah digunakan sebagai biopolimer yang aman dan ekonomi dalam 

mempersiapkan dan mengembangkan berbagai produk biomedis yang digunakan 

untuk teknik jaringan, luka ganti, dan pengiriman obat [7]. 

Gelatin adalah produk biomakromolekul yang diperoleh dengan hidrolisis 

kolagen, yaitu protein yang berlimpah di kulit, jaringan ikat, dan tulang rawan 

hewan. Selain property pembentuk gel, molekul gelatin menunjukkan sebuah 

fleksibilitas yang sangat baik karena komposisi asam aminonya. Kehadiran kedua 

asam amino yang bermuatan positif (arginine, lisin, dan histidin) dan bermuatan 

negatif (asam glutamate dan asam aspartate), memungkinkan pembentukan 

kompleks dengan polimer yang kemudian dipengaruhi oleh PH tertentu (Miwada, 

2007). 

Gelatin adalah bentuk kolagen yang terdenaturasi, protein jaringan ikat, 

yang ada di sebagian besar vertebrata dan merupakan bahan khas yang dapat 

diperbaharui dari sumber daya alam yang berasal dari hewan. Gelatin dapat 

diperoleh dari sumber murah yang berasal dari limbah dan produk sampingan 

yang dihasilkan dalam beberapa produk manufaktur yang terdiri dari segmen 

penyamakan kulit, farmasi dan makanan. Ketahanan air yang bururk dan kekuatan 

mekanik film gelatin yang rendah dibandingkan dengan polimer sintetik yang 

digunakan dalam kemasan makanan membatasi aplikasinya ( Bin Li et al.2013). 

Gelatin (Gel) adalah polimer alami dan protein berserat yang dikeluarkan 

oleh hidrolisis triple helix dari kolagen. Gel adalah protein biokompatibel dan 

menunjukkan antigenitas yang rendah dan bioabsorpsi yang sangat tinggi ketika 

memasuki tubuh yang hidup. Berbagai penelitian telah berfokus pada 

pengembangan perancah berbasis Gel sebagai substrat sel (Cock, 2012). 
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Gelatin hampir tidak berasa (hambar) dan tidak berbau. Berbentuk seperti 

cairan yang padat rapuh, berwarna kuning samar-samar. Gelatin mengandung 8- 

13% kelembaban dan memiliki kepadatan relatif 1,3-1,4. Ketika granul gelatin 

direndam dalam air dingin, mereka akan menghidrat menjadi diskrit, yaitu partikel 

yang mengembang. Pada air hangat, partikel-partikel bengkak tersebut larut 

untuk membentuk sebuah larutan. Metode persiapan larutan gelatin lebih disukai, 

terutama di mana konsentrasi tinggi yang diinginkan. Sifat larutan gelatin 

dipengaruhi oleh suhu, pH, kadar abu, metode pembuatan, dan konsentrasi. 

Gelatin larut dalam larutan air dari alkohol polihidrat seperti gliserol dan propilen 

glikol. Contoh pelarut yang sangat polar, dimana terjadi ikatan hydrogen diantara 

keduanya, dan pelarut organik di mana gelatin akan larut adalah asam asetat, 

Trifluoroethanol, dan formamida. Gelatin disimpan dalam wadah kedap udara 

pada suhu kamar, tetap tidak berubah untuk jangka waktu yang lama. Ketika 

gelatin kering dipanaskan di atas 45°C di udara pada kelembaban relatif tinggi (di 

atas 60% RH) secara bertahap kehilangan kemampuan untuk membengkak dan 

melarutkan. Larutan steril dari gelatin bila disimpan dalam kondosi dingin, dapat 

stabil tanpa batas. Tetapi pada temperatur tinggi, larutan rentan terhadap hidrolisis 

(GMIA, 2019). 

Gelatin merupakan protein yang berasal dari kolagen yang dihasilkan 

melalui proses hidrolisis asam (tipe A-gelatin) atau alkali (tipe B-gelatin). 

Pengubahan kolagen menjadi gelatin larut digambarkan sebagai proses denaturasi 

dimana terjadi kehilangan bentuk triple-helix karena adanya pengrusakan oleh 

intra dan intermolekul pentaut silang (Alaitz Etxabide et al, 2015). Senyawa 

kolagen ini merupakan komponen struktural utama jaringan ikat putih (white 

connective tissue) yang meliputi hampir 30% total protein pada tubuh. Terdapat 

19 jenis kolagen, yaitu tipe I sampai XIX. Tipe I, II, III, dan V adalah kolagen 
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fibrous. Kolagen tipe I yakni sebagai matrik protein ekstraselular dengan 

karakteristik peningkatan proliferasi sel sehingga secara langsung mempengaruhi 

fisiologis dan morfologi sel (Cardoso et al, 2014). Tipe I ini banyak ditemukan 

pada kulit, tulang, dan sisik ikan, (Nagai et al, 2004). 

Jenis-jenis gelatin dapat dibagi menjadi dua jenis sesuai dengan proses 

produksi gelatin. Produk gelatin yang diperoleh melalui proses ekstraksi asam 

atau disebut gelatin tipe A. Sebaliknya, produk gelatin yang diekstraksi oleh 

alkali disebut gelatin tipe B (Ahmad et al, 2017). Kedua 50 jenis gelatin tersebut 

menunjukkan sifat fisiko- kimia yang berbeda dan dapat digunakan dalam industri 

yang berbeda (Tabel S3). Gelatin adalah kombinasi rantai polimer hidrolisat 

dengan berat molekul berbeda termasuk rantai α (80 ~ 125 kDa), rantai β (160 ~ 

250 kDa), γ- rantai (240-375 kDa) (Gudipati, 2013) dan molekul rendah lainnya 

zat. Glycine (27-35%), prolin (Pro) dan hidroksiprolin (Hip) (20-24%) adalah 

asam amino yang paling dominan (Gudipati, 2013). Itu Komposisi asam amino 

gelatin sangat dekat dengan kolagen induknya terutama ditandai oleh beberapa 

pengulangan urutan Glycine-X-Y ‟, di mana „„ X‟ merupakan Pro dan „„Y‟ 

sebagian besar adalah Hyp (Boran & Regenstein, 2010; Liu et al, 2015). 

Dalam bidang biomaterial, gelatin saat ini telah dimanfaatkan sebagai 

bahan kapsul, pembalut luka dan scaffold dalam rekayasa jaringan. Gelatin pada 

umumnya dalam bentuk sol pada suhu >40°C dan transisi hydrogel terjadi jika 

suhu diturunkan melewati suhu transisi sol-gel gelatin tersebut. Transisi sol-gel 

adalah sebagai proses thermo-reversibel yang berlangsung sebagai ikatan non-

kovalen seperti ikatan hydrogen dan ikatan ionik antara molekul-molekul gelatin 

(Dian, 2012). 

Gelatin larut dalam air, zat protein yang diperoleh dari beberapa 

proses yang melibatkan penghancuran tersier, sekunder dan sampai batas 
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tertentu struktur primer kolagen asli (Adam, 2013). Kualitas gelatin dari ikan di 

bedakan berdasarkan dari kekuatan keelastisan dan kestabilan suhu atau suhu 

menggel dan melebur. Bagaimanapun juga ciri-ciri fisik tidak bisa terlalu tinggi 

untuk gelatin yang diekstrak dari hewan. (Gomez-Estaca, 2009). 

D. Glutaraldehid 

Gambar 3. Rumus struktur glutaraldehid 

 

Glutaraldehid dengan nama latin GLUTRAL dan nama lain Aldehyd 

glutarowy, Glutaraldehid, Glutaraldehyde, Glutaralum, Glutaric Dialdehyde, 

Pentanedial. Pentane- 1,5-dial, memiliki rumus struktur C5H8O2 dan berat molekul 

100.1. Larutan glutaraldehid kuat mengandung 47-53 % b/b dari glutaraldehid 

disimpan pada suhu tidak melebihi 15°C . Gluteral konsentret mengandung 50-52 

% b.b glutaraldehid dan memiliki PH antara 3,7 dan 4,5. Disimpan pada suhu 

yang tidak lebih dari 40°C dalam wadah kedap udara dan terlindung dari cahaya 

(Sean C Sweetman, 2009). 

Glutaraldehida, aldehid dengan berat molekur rendah, telah diteliti untuk 

toksisitas pada manusia dan hewan.  Glutaraldehida, perilaku dalam larutan berair 

, reaksi dengan protein, dan aplikasi pada pengikatan silang enzim (Robert. 1992). 

Glutaraldehide  memiliki karakteristik unik yang menjadikannya salah satu 

reagen pengikat silang protein yang paling efektif. Ini dapat hadir dalam 

setidaknya 13 bentuk berbeda tergantung pada kondisi larutan seperti PH, 

konsentrasi, suhu dll, prosedur pengikatan silang menggunakan glutaraldehida 

sebagian besar dikembangkan melalui pengamatan empiris (isabelle et al. 1992). 

Glutaraldehid (GTA) telah banyak diterapkan sebagai agen pentaut silang 

yang lebih disukai karena biaya rendah, reaktivitas tinggi dan kelarutannya yang 
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tinggi dalam larutan air. Secara umum diasumsikan bahwa reaksi utama GTA 

dengan kolagen dari gelatin adalah interaksi antara kelompok aldehida dari GTA 

dan ε- kelompok amino lisin atau hidroksilisin kolagen, sehingga terjadi 

pembentukan senyawa Schiff tipe dasar. Karakterisasi fisikokimia suspensi serat 

kolagen yang di beri perlakuan dengan berbagai konsentrasi GTA (0 - 1.0%) dan 

menemukan bahwa ketidaklarutan, viskositas, stabilitas termal dan anti-

enzymolysis dapat diperbaiki seiring dengan peningkatan konsentrasi GTA 

(Zhenhua Tian, 2016). 

Di antara agen penghubung silang kimia, glutaraldehida adalah yang 

paling banyak digunakan karena efisiensinya yang tinggi untuk stabilitas bahan 

kolagen. Ikatan silang sampel kolagen dengan GTA melibatkan reaksi gugus 

amino bebas lisin atau residu asam amino hidroksilisin dari rantai polipeptida 

dengan gugus aldehida  GTA.  Glutaraldehida mudah tersedia dan murah, lauran 

encernya dapat secara efektif menghubungkan jaringan kolagen dalam waktu yang 

relative singkat ( Soheila Mohammadzadehmoghadam and Yu Dong.2019). 

Namun, kelemahan dari silang dengan glutaraldehida adalah kemungkinan 

sitotoksisitas pada film yang dihasilkan; Namun, sitotoksisitas dapat dikurangi 

secara efektif dengan menambahkan glisin atau asam glutamat selama proses 

pembuatan gelatin, atau penggunaan dengan konsentrasi tidak lebih dari 1% (b / 

v) (H. Li, 2013).  

Di antara bahan kimia yang digunakan untuk mengikat silang gelatin, 

glutaraldehida (GTA) telah digunakan secara luas karena memiliki keuntungan 

menjadi pengeras kerja cepat untuk bahan kolagen (waktu gelasi kurang dari 1 

menit dilaporkan untuk konsentrasi GTA antara 10 dan 20 wt %, mudah didapat 

dan murah ) (Bin Li et al. 2013). 
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E. Tinjauan Islam Mengenai Ikan Bandeng 

Sebagai Negara dengan mayoritas penduduk islam, segala urusan duniawi 

telah disebutkan dan diatur Allah swt dalam Al-Qur‟an termasuk makanan yang 

halal dan boleh dikonsumsi oleh masyarakat islam pada umumnya. 

Allah berfirman dalam surah, Al-Baqarah ayat 168: 

ا فىِ الْْرَْضِ حَ  ٰٓايَُّهَا النَّاسُ كُلوُْا مِمَّ لًا طَ ي  لَْ تتََّ باا ۖي ِ ل  تِ الشَّ وَّ نِِۗ بِعوُْا خُطُو  يْط 

بيِْ  عَدوُ   لكَُمْ  ٗ  انَِّه  ١٦٨ ن  مُّ

Terjemahnya:  

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. 

 Ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman 

tapi untuk seluruh manusia. Hal ini imenunjukan bahwa bumi disiapkan Allah 

untuk seluruh manusia. Karena itu semua manusia diajak untuk makan yang halal 

yang ada di bumi. Namun tidak semua yang ada di bumi menjadi halal karena 

bukan semua yang diciptakannya untuk di makan manusia walau semua untuk 

kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan 

yang halal, yakni makanan yang tidak dilarang oleh agama (Quraish, 2003). 

 Namun demikian tidak semua makanan halal otomatis baik. Karena yang 

dinamai halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubbah, makruh. Tidak 

semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada makanan yang halal 

tapi tidak bergizi , dan ketika ituia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh 

ayat diatas adalah yang halal dan baik (Quraish, 2003). 

 Mengacu pada firman Allah QS, Fatir: 12 yang berbunyi: 

ذاَ عَذْب  فرَُات  سَاۤىِٕغ  وَمَا يَسْتوَِى  نِۖ ه  ذاَ ٗ  ابهُ شَرَ الْبَحْر  لْح  اجَُاج ِۗ وَمِنْ مِ  وَه 

تسَْتخَْرِجُوْنَ حِ  ا طَرِيًّا وَّ يْهِ فِ ا وَۚترََى الْفلُْكَ بَسُوْنَهَ ةا تلَْ لْيَ كُل ٍّ تأَكُْلوُْنَ لَحْما

 ١٢ وْنَ تشَْكُرُ  وَلعَلََّكُمْ  ٗ  مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُْا مِنْ فضَْلِه
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Terjemahnya: 

"Dan tiada sama (rasa antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum 

dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat 

memakan daging (jenis ikan yang segar dan kamu dapat mengeluarkan 

perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu 

lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari 

karunia- Nya dan supaya kamu bersyukur". 

 Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa segala apa yang ada di laut bisa 

menjadi karunia yang patut disukuri. Segala apa yang ada di dalamnya, khususnya 

ikan bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan berupa daging 

segar. Tinggal bagaimana manusia itu berusaha untuk mendapatkan karunia-

karunia itu. Di sini disebutkan bahwa laut terdiri dari dua jenis, yaitu berupa air 

tawar dan air laut. 

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda: 

ا الْمَيْتتََ أ حِلَّتْ لنَاَ مَيْتتَاَنِ وَدمََانِ فأَمََّ ا الدَّمَ وتُ وَالْجَ الْحُ فَ انِ ُٗ انِ رَادُ وَأمََّ

 وَالطِ حَالُ فاَلْكَبدُِ 

Artinya: 

“Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut 

adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan 

limpa.” (HR. Ibnu Majah no. 3314. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa 

hadits ini shahih). 

Berdasarkan penjelasan  ilmu fikih, pemanfaatan ikan sebagai sampel 

dalam penelitian  ini dihalalkan penggunaanya,baik yang digunakan sebagai 

bahan penelitian maiupun yang akan dimanfaatkan dalam pembuatan produk 

produk bioteknologi maupun produk berkelanjutan lainnya sebagai bahan 

hydrogel berbeda dengan gelatin yang bukan menggunakan ikan sebagai bahan 

berkuantitas yang masih patut dipertanyakan, apakah sumbernya halal, diperoleh 

dengan cara yang halal, dikelola dengan cara yang halal. Hal-hal yang seperti ini 

sudah terhindar dengan penggunaan bahan baku atau sampel dari sisik ikan 
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bandeng. Dengan demikina kehalalan dan toyi’ban dari hasil gelatin sisik ikan 

bandeng sudah tidak dipertanyakan lagi tingkat kehalalannya.  

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma,  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda yang artinya “Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun 

dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut 

adalah hati dan limpa.” (HR. Ibnu Majah no. 3314. Syaikh Al Albani mengatakan 

bahwa hadits ini shahih). 

 Dari penjelasan ayat di atas, semakin menguatkan bahwa pemanfaatan 

ikan bandeng sebagai sampel penelitian untuk upaya mendapatkan produk 

berkualitas dengan daya guna yang diinginkan tercapai sehingga sampel sisik ikan 

bandeng ini mampu dijadikan bahan pilihan yang halal, baik lagi aman.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah kuantitatif yang dilakukan dengan berupa 

pengaruh modifikasi terhadap objek penelitian gelatin sisik ikan bandeng serta 

adanya kontrol (Nazir, 2011). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Analisis Jurusan Farmasi 

akultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif experimental, 

dengan membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang 

mendapatkan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan 

(Sugiyono, 2012). 

C. Sampel 

Sampel penelitian ini adalah gelatin dari sisik ikan bandeng yang 

merupakan hasil ekstraksi koleksi Lab Kimia Analisis Jurusan Farmasi FKIK, 

UIN Alauddin Makassar. 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat yang Digunakan 

Alat-alat yang digunakan yaitu batang pengaduk, erlenmeyer, gelas beker, 

gelas ukur, kertas perkamen, labu ukur, magnetik stirrer (SH2), mikropipet, oven 
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(Mammert), Penangas air, termometer, timbangan digital, viscometer Ostwald dan 

waterbath (Mammert). 

2. Bahan yang Digunakan 

Bahan yang digunakan adalah air suling, amilum solani, amilum maydis, 

amilum manihot, gelatin bandeng, gelatin sisik ikan bandeng dan glutaraldehid  

E. Prosedur Kerja 

1. Pembuatan Gelatin Modifikasi 

Tabel 3. Perbandingan bahan pada pembuatan gelatin modifikasi 

 

Kelompok 
Gelatin 

(g) 

Amilum Glutaraldehida 

10% (μL) Maydis 

(g) 

Solani 

(g) 

Cassava 

(g) 

1  
4,5 

 
0,5 

 
- 

 
- 

28 

2 56 

3 112 

4 225 

5  
4,5 

 
- 

 
0,5 

 
- 

28 

6 56 

7 112 

8 225 

9  
4,5 

 
- 

 
- 

 
0,5 

28 

10 56 

11 112 

12 225 

a. Pembuatan larutan gelatin 

Larutan gelatin 5% dari protein disiapkan dalam bentuk film foaming 

solution atau larutan pembentuk film dengan melarutkan gelatin 4.5g dalam 175 

ml air suling di bawah pengadukan magnetik secara terus menerus pada suhu 

100°C sampai jernih (Hui. 2018). 

b. Pembuatan larutan amilum 

Penyiapan larutan amilum (amilum maydis, amilum solani, amilum 

manihot). Larutan amilum dibuat secara terpisah dengan melarutkan amilum 0,5 g 

dalam 125 ml air suling pada suhu 100°C sampai jernih dengan pengadukan 
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menggunakan stirrer 250 rpm (Hui. 2018). 

c. Penambahan glutaraldehid 

Campuran gelatin-amilum disiapkan dengan mencampur larutan gelatin 

kedalam larutan amilum pada suhu 65oC-70oC dengan pengadukan 250 rpm 

selama 30 menit. Kedalam campuran larutan ditambahkan larutan glutaraldehid 

sesuai volume pada tabel. Pengadukan dilanjutkan selama 30 menit dengan suhu 

yang dipertahankan 65oC-70oC dengan kecepatan 750 rpm. Selanjutnya terhadap 

hasil modifikasi dilakukan pengujian dan pengeringan dioven pada suhu 80oC 

selama 2 x 24 jam (Hui. 2018). 

2. Pengukuran Kuantitatif 

a. Uji organoleptik (Gnanamani, Mandal, & Glass, 2013) 

Pengujian organoleptik dilakukan dengan menggunakan pancaindra. 

Pengujian meliputi analisis bau, bentuk, tekstur dan warna gelatin. 

b. Pengukuran viskositas 

Viskositas larutan gelatin dan hasil modifikasi ditentukan menggunakan 

ostwald dan suhu 25°C. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali (Dian et al. 2012). 

Larutan sampel masing-masing larutan ikan, larutan amilum, dan hasil modifikasi 

dihitung bobot jenisnya dan waktu alirnya selanjutnya dihitung viskositasnya 

dengan rumus: 

V(cPs) = Ps x Ts x K Ps = bobot jenis sampel Ts = waktu alir sampel K= 

tetapan alat, 0,1026 

(R. K. Rajput, 2010). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Hasil Pengujian Organoleptik 

Tabel 4. Hasil pengujian organoleptik ekstraksi gelatin ikan bandeng 

Sampel Pengujian Organoleptik 

Bentuk Tekstur Warna Bau 

Gelatin Sisik 

Ikan 

Bandeng 

Keping 

(Film) 

 

Halus 

 

Keemasan 

 

Khas 

 

                  Tabel 5. Hasil pengujian Organoleptik Gelatin Modifikasi Taut Silang 

Gelatin Modifikasi 
Volume 

Glu (µl) 

Pengujian 

Bentuk Tekstur Bau Warna 

Bandeng Amilum maydis 28 Film Keping 

halus 

Khas Bening 

56 Film Keping 

halus 

Khas Cokelat 

112 Film Keping 

halus 

Khas Bening 

kekuningan 

225 Film Keping 

halus 

Khas Cokelat 

Amilum solani 28 Film Keping 

halus 

Khas Cokelat 

56 Film Keping 

halus 

Khas Cokelat 

112 Film Keping 

halus 

Khas Cokelat 

225 Film Keping 

halus 

Khas Bening 

Amilum 

manihot 

28 Film Keping 

halus 

Khas Bening 

56 Film Keping 

halus 

Khas Cokelat 

  112 Film Keping 

halus 

Khas Kuning 

225 Film Keping 

halus 

Khas Kuning 

Glutaraldehide 28 Larutan Cair Khas Bening 

kekuningan 
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56 Larutan Cair Khas Bening 

kekuningan 

112 Larutan Cair Khas Bening 

kekuningan 

225 Larutan Cair Khas Bening 

kekuningan 

 

2. Hasil Modifikasi Gelatin Sisik Ikan Bandeng –Amilum 

dengan Glutardehid terhadap viskositas 

       Tabel 6. Perhitungan Bahan 

No 

Sampel 

Gelatin 

(gram) 

Sampel Glut 10% 

1  

4,5 

 

Amilum Maydis 

0,5 gram 

28,125 

2 56,25 

3 112,5 

4 225 

5  

4,5 
 

Amilum Solani 0,5 gram 

28,125 

6 56,25 

7 112,5 

8 225 

9  

4,5 

 

Amilum Singkong 0,5 

gram 

28,125 

10 56,25 

11 112,5 

12 225 
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Tabel 7. Viskositas Hasil Gelatin Modifikasi Taut Silang 

No 

sampel 

Gelatin Pati Rasio 

Glutarald

ehid/m 

Bobot Jenis Laju Alir (S) Viskositas Viskositas 

Rata-rata 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 

Gelatin 

Ikan 

Amilum 

Solani I 

4,5:0,5 28 0.9939 0.9890 0.9926 71 79,7 83 7 8.087 8.543 

8.014 

2 

Amilum 

Solani II 

4,5:0,5 56 0.9963 0.9897 0.9903 82,3 84,7 84,3 8.413 8.601 8.566 

8.526 

3 

Amilum 

Solani III 

4,5:0,5 112 0.9934 0.9903 0.9878 87,7 93 69,3 8.939 9.449 7.023 

8.470 

4 

Amilum 

Solani IV 

4,5:0,5 225 0.9962 0.9971 0.9950 83 89,7 92 8.484 9.177 0.866 

6.175 

5 

Amilum 

Manihot I 

4,5:0,5 28 1.0046 0.9896 0.9941 56 59 59 5.772 5.991 6.017 

5.926 

6 

Amilum 

Manihot II 

4,5:0,5 56 0.9944 0.9931 0.9942 79 79 78 8.061 8.049 7.956 

8.022 
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7 

Amilum 

Manihot III 

4,5:0,5 112 1.0088 0.9905 0.9921 75 76 76 7.762 7.723 7.736 

7.740 

8 

Amilum 

Manihot IV 

4,5:0,5 225 1.0168 0.9931 0.9937 79 77 77 8.242 7.846 7.851 

7.979 

9 

Amilum 

Maydis I 

4,5:0,5 28 1.0168 0.9937 0.9937 67 67 67 6.99 6.831 6.831 

6.884 

10 

Amilum 

Maydis II 

4,5:0,5 56 0.9938 0.9922 0.9928 71 79,6 81 7.239 8.111 8.251 

7.867 

11 

Amilum 

Maydis III 

4,5:0,5 112 1.0110 0.9905 0.9921 

77.3

3 

79.3

3 

81 8.021 8.062 8.249 

8.110 

12 

Amilum 

Maydis IV 

4,5:0,5 225 0.9841 0.9847 0.9824 75 75 

75.3

33 

7.572 7.577 7.593 

7.580 
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3. Hasil grafik gelatin modifikasi 

Gambar 4.  Hasil grafik gelatin modifikasi 

B. Pembahasan 

   Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari kulit, tulang dan jaringan 

serat putih (white fibrous) hewan. Hewan yang menjadi sumber gelatin utama 

yakni babi dan sapi. Produksi gelatin dari kulit babi mencapai 46%, kulit sapi 

29,4%, tulang sapi 23,1% dan sumber alternatif 1,5% dari total produksi gelatin 

dunia (Karim dan Bhat, 2009). 

Hampir sepertiga dari berat ikan berasal kulit dan tulangnya, bahkan 

penyumbang terbesar  berat badan ikan berasal dari tulang dan kulit, akan tetapi 

limbah tulang ikan dibuang dan tidak dimanfaatkan (shyni et al.2014). 

Butiran pati asli memiliki arsitektur yang kompleks, sehingga proses 

pengolahan butiran pati biasanya melibatkan gangguan tatanan struktural selama 

proses pemanasan. Runtuhnya dan terjadinya gangguan tatanan molekuler dalam 

granula pati ini menyebabkan perubahan yang tidak dapat diubah dalam 

pembengkakan granular, lelehan kristalit, pelarutan pati. Perubahan ini 

30 

 

25 

 

20 

 

Viskositas G-A Maydis 

Viskositas G-A Mannihot 

Viskositas G-A Solani 

5 

 

28 56 112 225 Gelatin 
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menyebabkan peningkatan viskositas medium dan disebut gelatinisasi. (Strach 

gelatination.2015) 

Larutan gelatin disiapkan dalam bentuk film foaming solution atau larutan 

pembentuk film dengan melarutkan gelatin (4.5g) dalam 175 ml air suling di 

bawah pengadukan magnetik secara terus menerus pada suhu 100°C sampai jernih 

(Hui. 2018). 

Pembuatan gelatin modifikasi dilakukan dengan melakukan taut silang 

gelatin dengan 3 bahan peti  yakni amilum maniot, amilum solani, dan amilum 

maydis. Berdasarkan pada  Bishal. 2019. pati asli menarik untuk digunakan 

sebagai eksipien farmasi dikarenakan oleh sifat fisikanya yang meiliputi meliputi 

sifat putih, lembut, kering halus serta pembentuk gel, dan viskositanya. Juga, 

ketika dimodifikasi, atribut baru terpengaruh yang memperluas fungsi dan 

aplikasinya, membuatnya lebih efisien baik dalam sistem penghantaran obat 

konvensional maupun baru. 

Sumber utama gelatin adalah amilopekin dan amilosa. Gelatinisasi pati dan 

sifat termal pati dipengarui oleh rasio amilopektin dan amilosa serta arsitektur 

amilopektin menurut Stefan W 2017. Dalam penelitian ini digunakan kandungan 

amilosa pada pati tersebut karena dapat mempengaruhi kerentanan unuk hidrolisis 

enzimaik dan pembentuk gel. 

Sifat gelasi,  pati terbentuk ketika pasta pati dalam konsentrasi yang cukup 

tinggi didinginkan. Gelasi dapat dikatakan terjadi dengan pembentukan jaringan 

tiga dimensi dimana granuls bengkak terikat.  amilosa dianggap terutama 

bertanggung jawab untuk pembentukan gel . semakin banyak kandungan amilosa , 

gel semakin berserabut, sedangkan semakin banyak amilopektin, semakin lembut 

dan tembul gel. Pati kentang memiliki kandungan amilopektin tertinggi yang 

bertanggung jawab atas potensi pengentalnnya yang lebih tinggi dibandingkan 
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dengan pati kentang yang memiliki kandungan amilopektin lebih rendah dan gel 

(Bishal. 2019). 

Taut silang gelatin-amilum dibuat dengan menambahkan glutaraldehid 

sebagai crosslinker pada konsentrasi yang berbeda ke dalam gelatin-amilum dan 

dibawah pengadukan magnetik selama 30 menit.(Hui. 2018). 

Pencampuran gelatin merujuk pada ( J.F. Martucci,. 2008) oleh karena itu, 

untuk konsentrasi GTA lebih tinggi dari 2 % berat, tidak terjadi reaksi lebih 

lanjut. Kepadatan ikatan silang yang tinggi yang dikembangkan memaksakan 

pembatasan dalam mobilitas dan konversi akhir tercapai. Hasil serupa dilaporkan  

oleh fraga dan Williams untuk gelatin air dingin yang berikatan silang dengan 

formadehida. Penulis menggambarkan efek ini sama dengan terhentinya reaksi 

akibat vitrifikasi pada sistem termoseting. Sifat termal memiliki pengaruh besar 

pada sifat film gelatin.  

Meskipun reaksi antara  gelatin  glutaraldehid biasanya memerlukan 

kondisi sub asam, nilai PH netral hingga sedikit basa lebih disukai untuk 

pengikatan silang gelatin. Lebih khusus lagi, langkah pertama reaksi melibatkan 

penambahannukleofilik gugus E-NH2 ke gugus karbonil OURS (Cdo) aldehida. 

Untuk membentuk zat antara yang tidak stabiltetrahedral yang disebut 

carbinolamine. Pada lengkah kedua, protonasi gugus –OH diikuti dengan 

hilangnya molekul air menghasilkan basa conjugated Schiff.  Mekanisme seperti 

itu menghasilkan pembentukan ikatan kovalen baru antara molekul molekul 

gelatin baik dalam skala intramolekul (jarak pendek) maupun antarmolekul 

(jarak panjang). Jembatan jarak jauh terbentuk melalui polimerisasi 

gluteraldehyde dalam larutan berair atau reaksi kondensasi aldol (chiou.2006). 

Hasil akhirnya adalah peningkatan yang jelas dari sifat ketahanan 

mekanik, termal, ketahanan air dan ketahanan proteolitik dari kolagen yang 
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dibentuk kembali dalam bentuk film, serat atau membrane. Namun demikian, sifat 

tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah cross linker yang digunakan 

(Chiou.2006) 

Dari tabel perlakuan, diperoleh hasil bahwa nilai optimum gelatin 

modifikasi secara kimia dengan menggunakan cross linker glutaraldehid yaitu 

pada Amilum solani II dengan Viskositas 8.526, pada amilum Manihot II dengan 

viskositas 8.022. dan pada amilum maydis III dengan viskositas 8.110. Hal ini tak 

sesuai dengan teori bahwa modifikasi gelatin dipengarui dengan meningkatnya 

viskositas seiring meningkatnya konsentrasi glutaraldehid. 

            Sedangkan menurut ( J.F. Martucci, . 2008) Dilain sisi menggunakan 

analisis model Burger mengungkapkan peningkatan modulus elastisitas dan 

penurunan waktu relaksasi untuk film ge- GTA dibandingkan dengan film control, 

sesuai dengan peningkatan kerapatan crosslingking. Penting untuk dicatat bahwa 

parameter ini adalah hasil matematis dari data percobaan yang sesuai dengan 

persamaan tertentu yang hanya merupakan pendekatan untuk menggabrkan sistem 

yang diteliti. 

Analisis viskositas membantu memprediksi kompaktibilitas suatu molekul. 

Sebagai contoh, arabinogalaktan yang sangat larut menghasilkan larutan dengan 

viskositas rendah karena struktur percabangan hidrodinamik yang relative kecil. 

Dalam “produksi karaginan semi halus, “film gelatin” kekentalan merupakan 

salah satu kriteria utama untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. 

Diketahui juga bahwa viskositas dapat dipengaruhi oleh suhu dan keasaman 

medium. Adam dkk menyatakan bahwa larutan dengan viskositas >600 cp akan 

mendukung pembentukan kapsul keras dengan metode pencelupan. Karena sangat 

penting bagi polimer untuk melekat pada pin selama proses pengeringan dan 

menghasilkan kapsul yang seragam dengan bentuk yang sesuai. Sifat viskositas ini 
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juga berguna dalam pengembangan kapsul keras berikatan silang dimana 

pengikatan silang mengurangi kekarutan kapsul dan memperpanjang waktu 

pelepasan obat (Bishal jyoti bordoloi, bhupen kalita, dibyendu shil. 2011). 

Gelatin hasil ekstraksi kemudian dilakukan pengujian organoleptik dengan 

menggunakan pancaindra. Uji organoleptik dilakukan untuk melihat tampilan 

fisik gelatin dengan cara melakukan pengamatan terhadap bau, bentuk, rasa dan 

warna dari gelatin Modifikasi sisik ikan Bandeng yang telah dibuat. 

Adapun hasil organoleptik gelatin sisik ikan bandeng yaitu tertera pada 

tabel yakni gelatin sisik ikan bandeng memiliki bentuk kepingan (Film), tekstur 

halus, warna bening keemasan, kekuningan, dan bau khas. Hal ini sesuai dengan 

pemerian gelatin yang terdapat dalam farmakope IV yakni gelatin merupakan 

lembaran, kepingan atau potongan, serbuk kasar sampai halus, kuning lemah atau 

coklat terang warna bervariasi tergantung ukuran partikel. (Dirjen POM. 1995: 

404). 

Hal ini  berdasarkan pada literatur (Chiou, B.-R  et al 2006) . Karena 

urutan asam aminonya yang unik dan banyak gugus fungsi. Gelatin sangat cocok 

untuk memproduksi hydrogel kimia dalam bentuk lembaran, film atau membrane 

dengan mereaksikann molekul kecil yang mengandung gugus fungsi reaktif 

seperti gugus aldehida. 

Hasil pengujian organoleptik gelatin yang dimodifikasi ditunjukan pada 

tabel, dimana gelatin ikan nila tanpa modifikasi berbentuk kepingan dengan 

tekstur serbuk kasar hingga serbuk halus, bau khas dan warna puith, hal ini sama 

dengan gelatin ikan bandeng yang belum dimodifikasi. Sedangkan gelatin sapi 

dan gelatin brataco memiliki berbentuk kepingan dengan tekstur serbuk kasar 

hingga serbuk halus, bau khas dan warna kuning. Gelatin yang dimodifikasi 

dengan sukrosa teroksidasi memiliki bentuk kepingan dengan tekstur serbuk kasar 
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hingga serbuk halus, bau khas dan warna coklat. Gelatin yang dimodifikasi 

dengan quersetin berwarna kuning, hal ini disebabkan karena pengaruh warna dari 

quersetin. Gelatin yang dimodifikasi dengan glutaraldehid memiliki bentuk 

kepingan dengan tekstur serbuk kasar hingga serbuk halus, bau khas dan warna 

coklat kehitaman. 

Pengujian Viskositas. Metode viskositas memiliki kelebihan daripada 

metode lainnya, yaitu lebih cepat.lebih mudah, alatnya murah dan perhitungan 

hasilnya lebih sederhana, prinsip dari metode ini adalah berdasarkan perbandingan 

antara viskositas larutan polimer dengan viskositas pelarut. Murni yang dipakai 

untuk menentukan massa molekul nisbi molekul polimer. Alat yang dipakai untuk 

mengukur viskositas plearut dan lauran polimer adalah viscometer Ostwald. Pada 

dasarnya kita mengukur waktu yang diperlukan pelarut atau larutan polimer untuk 

mengalir diantara dua tanda, x dan y. dalam viscometer Ostwald volume cairan 

harus tetap ketika cairan mengalir ke bawah melalui pipa kapiler A., cairan akan 

didorong naik ke B. akibatnya jika volume cairan berbeda pada beberapa 

percobaan., maka massa cairan yang didorong menaiki tabng B akan berubah 

pula, sehingga akan menghasilkan waktu alir yang tidak taat asas (Riswiyanto S. 

426). 

Hal ini sesuai dengan Ketika pati dipanaskan dalam air, amilosa larut dari 

butiran. Pencucian amilosa dan peningkatan butiran bengkak meningkatkan 

viskositas medium (Starch Characteristic.pdf. 2015). 

Salah satu factor kunci dalam menentukan morfologi serat adalah 

viskositas larutan, yang berkolerasi langsung dengan konsentrasi larutan dan berat 

molekul primer. (Amariei et al, 2017). 

Viskositas gelatin menunjukan daya aliran molekul dalam suatu larutan 

baik itu air, cairan organik sederhana dan suspensi encer. Sistem koloid dalam 
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larutan dapat meningkat dengan cara mengentalkan cairan, sehingga terjadi 

absorbsi dan pengembangan koloid (Shyni et al. 2014). 

Pengujian viskositas yang telah dilakukan memperkuat teori bahwa 

Glutaraldehida adalah pereaksi multifungsi yang mengikat silang pati dengan 

bereaksi dengan gugus hidroksil pati sehingga meperkenalkan jembatan 

antarmolekul antara rantai polisakarida (Ravindra V et al.2019). 

Lebih lanjut ( Rabindra et al.2019)  menyebutkan  Glutaraldehida telah 

berekasi dengan gugus hidroksi dan membentuk ikatan silang. Tautan silang ini 

meningkatkan viskositas. Karena  panjang rantai yang lebih panjang 

meningkatkan kemungkinan berikatan, hal itu menyebabkan peningkatan 

viskositas, saat membandingkan formula  5  viskositas yang jauh lebih besar pada 

formulasi 2 pada perbandingkan konsentrasi glutaraldehid pada formulasi dengan 

penambahan glutaraldehida 0 %, 0.5 %, 1 %, 1.5 %, dan 2 %, hal ini disebabkan 

oleh adanya pati terhidrolisis yang berkontribusi terhadap peningkatan viskositas. 

Perlu diketahui pula bahwa peningkatan viskositas pada jurnal  telah disebutkan 

diimbangi  dengan penambahan PVA dalam berbagai konsentrasi sebagai bahan 

aditif. 

Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan 

gelatin sebagai larutan pada konsentrasi dan suhu tertentu. Menurut  Shyni et al. 

2014,. viskositas berhubungan dengan berat molekul (BM) rata-rata gelatin dan 

distribusi molekul. Bobot molekul gelatin berhubungan langsung dengan panjang 

rantai asam amino. Semakin panjang rantai asam amino maka nilai viskositas 

akan semakin tinggi. Nilai viskositas  pada penelitian ini diperoleh 8. 526 cps 

yakni ditunjukan pada viskositas amilum solani II. Nilai viskositas penelitian ini 

lebih tinggi jika dibandingkan  nilai viskositas persyaratan standar GMIA (2012) 
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yaitu 3,8-6,0 cP. Sedangkan nilai yang optimum sesuai persyaratan Standar 

GMIA pada penelitian ini malah terdapat pada amilum Manihot I yaitu 5.926 

Suhu di mana butiran pati mulai membengkak disebut suhu gelatinisasi. 

Suhu ini bervariasi di antara berbagai sumber pati. Secara umum, suhu gelatinisasi 

pati akar dan umbi dilaporkan lebih rendah daripada pati sereal. Ketika pati 

dipanaskan dalam air, amilosa larut dari butiran. Pencucian amilosa dan 

peningkatan butiran bengkak meningkatkan viskositas medium. (Starch 

Characteristic.pdf. 2015) 
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 BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

a. Perubahan viskositas gelatin yang telah dimodifikasi dengan amilum 

maydis, solani dan manihot ditaut silang dengan peanut silang 

glutaraldehid. 

b. Kadar glutaraldehid 10% yang memberi viskositas optimal adalah pada 

penambanhan sebanyak 56 µl dan 112 µl. 

B. Saran 

a. Sebaiknya perlu dilakukan lagi uji fisikokimia lanjutan dari setiap gelatin 

yang diperoleh dari film yang terbentuk untuk dikembangkan pada 

pembuatan film film yang berkelanjutan. 

b. Sebaiknya dilakukan analisis kehalalan tehadap gelatin yang diperoleh 

dalam penelitian ini untuk memastikan status kehalalannya dari modifikasi 

gelatin yang berbasis halal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

54 
 

KEPUSTAKAAN 

Al Qur’an dan Hadist  

Alaitz Etxabide, Marta Urdanpilleta, Pedro Guerrero, Koro de la Caba. Effects of 

cross- linking in nanostructure and physicochemical properties of fish 

gelatins for bio- applications. Food Hydrocolloids. 2015. 

A.A. Karim, R. Bhat. Fish gelatin: properties, challenges, and prospects as an 

alternative to mammalian gelatins. Food Hydrocolloids. 2009. 

Bin Li et al, synhesis, characterization and antibacterial activuty of cross linked 

chitosan gluteraldehyde.2013 

Bishal Jyoti Bordoloi, Bhupen Kalita, Dibyendu Shil. Propertiesm 

pharmaceutical application  and various technique of chemical 

modification in native starch , a descriptive review. 2011 

Bishal Jyoti Bordoloi
*
, Bhupen Kalita, Dibyendu Shil. Properties, 

Pharmaceutical Application And Various Technique Of Chemical 

Modification In Native Starch: A Descriptive Review. Girijananda 

Chowdhury Institute Of Pharmaceutical Science (Gips. 2019 

Bor-Sen Chiou, Roberto J. Avena-Bustillos b, Peter J. Bechtel c, Haani Jafri a, 

Rajnesh Narayan a,Syed H. Imama, Greg M. Glenn a, William J. Orts a. 

Cold water fish gelatin films: Effects of cross-linking on 

thermal,mechanical, barrier, and biodegradation properties. European 

polymer journal. 2008 

Chiou B-R: Aveva Bustillos R.G: ShayJ: Yee E: bechtel P.j: Imam, S.H:glenn 

G.M:  Orts w.f.  Rheological and mechanical properties of  cross linked 

fish gelatins    polimer. 2006 

Copeland, L.; Blazek, J.; Salman, H.; Tang, M.C. Form and functionality of 

starch.Food Hydrocoll. 2009. 



55 
 

 
 

C. Li, J. Luo, Z. Qin, H. Chen, Q. Gao, J. Li. Mechanical and thermal properties 

of microcrystalline cellulose-reinforced soy protein isolate–gelatin 

ecofriendly films. RSC Adv. 2015. 

E. M. Ahmed. Hydrogel: Preparation, characterization, and applications:     

A review.Journal of Advanced Research. 2015. 

Giannone, V.; Lauro, M.R.; Spina, A.; Pasqualone, A.; Auditore, L.; Puglisi, I.; 

Puglisi, G. A novel-amylase-lipase formulation as anti-staling agent in 

durum wheat 

GMIA.GMIA, Gelatin Handbook. Gelatin Manufacturers Institute Of America. 

2019 

Hanafi Ismail a , Maryam Irani a & Zulkifli Ahmad. International Journal of 

Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. Starch-Based 

Hydrogels: Present Status and Applications. a School of Materials and 

Mineral Resources Engineering, USM Engineering Campus, Universiti 

Sains Malaysia, Penang, Malaysia. 2013. 

H. Li, X. Gao, Y. Wang, X. Zhang, Z. Tong. Comparison of chitosan/starch 

composite film properties before and after cross-linking. Int. J. Biol. 

Macromol. 2013. 

Jane, J. Structural features of starch granules II. In Starch: Chemistry and 

Technology, 3rd ed. Academic Press: Cambridge, MA, USA. 2009. 

J.F. Martucci, R.A. Ruseckaite, A. V´azquez. Creep of glutaraldehyde-crosslinked 

gelatin  films. Research Institute on Material Science and Technology 

(INTEMA), University of Mar del Plata,Argentina. .2006 

Julie E. Gough, L. Colin A. Scotchford, Sandra Downes. Cytotoxicity of 

glutaraldehyde Crosslinked collagen/poly(vinyl alcohol) films is by the 



56 
 

 
 

mechanism  of apoptosis. University of Nottingham Medical School, 

Queen’s Medical Centre, United Kingdom. 2001 

Jongjareonrak A, Benjakul S, Visessanguan W, Prodpran T, Tanaka M. 

Characterization of edible films from skin gelatin of brownstripe red 

snapper and bigeye snapper. Food Hydrocolloids. 2006. 

 J. Kadokawa. Fabrication of nanostructured and microstructured chitin 

materials,  through gelation with suitable dispersion media. RSC Adv. 

2015 

LJD Cock, OD Wever, H. Hammad, BN Lambrecht, E. Vanderleyden, P. 

Dubruel, FD Vos, C. VERVAET, JP Remona, BGD Geest. 3D Direkayasa 

perancah mikro gelatin untuk mempelajari migrasi sel. Chem. Commun. 

48  

K.A. Abbas. Modified Starches and Their Usages in Selected Food Products:A 

Review Study. Department of Food Technology, Faculty of Food Science 

and Technology Universiti Putra Malaysia, Malaysia Faculty of Political 

Science, University of Al-nahrain, Baghdad, Iraq Department of Food 

Technology, Faculty of Food Science and Technology Universiti Putra 

Malaysia, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia. 2010 ` 

M. Isabelle, D. Catherine, J.B. Michel, C.W. Karen. Glutaraldehyde behavior in 

aqueous solution, reaction with proteins, and application to enzyme 

crosslinking. Biotechniques. 2004. 

M. K. Lima-Tenório, E. T. Tenório-Neto, M. R. Guilherme, F. P. Garcia, C. V. 

Nakamura, E. A. G. Pineda, A. F. Rubira. Water transport properties 

through starch-based hydrogel nanocomposites responding to both pH and 

a remote magnetic field. Chemistry Engineering Journal. 2015. 



57 
 

 
 

M.S. Rahman, G.S. Al-Saidi, N. Guizani. Thermal characterization of gelatin 

extracted from yellowfin tuna skin and commercial mammalian gelatin. 

Food Chem. 2008. 

N. Visavarungroj, J. Herman and J.P. Remon. Crosslinked starch as binding agent 

conventional wet granulation. Laboratory of Pharmaceutical Technology, 

University of Ghent, Harelbekestraat 72, 9000, Ghent (Belgium). 1989 

Piroska Szabo-Revesz, Aniko Szepes. Potato starch in pharmaceutical technology 

a review`. 2009 

Pulat, Mehlika dan Gulen Oytun Akalin. Preparation and characterization of 

gelatin hydrogel support for immobilization of Candidi Rugosa lipase. 

Artificial Cell, Nanomdicine, and Biotechnology. 2012. 

P.P Dian, Darmawan, Erizal dan Tjahyono. Isolasi dan sintesis gelatin sisik ikan 

kakap putih (Lates calcarifer) berikatan silang dengan teknik induksi 

iridasi gamma. jurnal sains materi Indonesia. 2012. 

R. Jeya Shakila, E. Jeevithan, A. Varatharajakumar, G. Jeyasekaran, D. Sukumar. 

Comparison of the properties of multi-composite fish gelatin films with 

that of mammalian gelatin films. Food Chem. 2012. 

Ravindra V. Gadhave, Prakash A. Mahanwar & Pradeep T. Gadekar.  Effect of  

glutaraldehyde on thermal and mechanical properties of starch and   

polyvinyl alcohol blends. Published by Informa UK Limited, trading as 

Taylor & Francis Group. 2019  

R. K. Rajput. Textbook of engineering thermodynamics. Heat engenering. 2010 

Robert O Beanchamp, Mary Beth G St Clair, Timothy R Fennel, David O Clarke, 

Kevin T Morgan, Frank W Karl.Toksikologi Glutaraldehid.1992 

Rel Bouwman and Richars Bateman. Raw material. Ed parcticak pharmaceutics 

2015.  



58 
 

 
 

Shyni et al. Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan . Indonesian Food Technologists 

https. 2014. 

Soheilia Muhammad Zadehmoghadam dan Yu Dong. Fabrication and  

characterization  of  electrospun silk fibroin/ gelatin scaffolds crosslinked 

with gluteraldehyde vapor. School of civil and mechanical engineering, 

Curtin University, Perth, Australia. 2019 

 Stefan W. Horstmann, Kieran M. Lynch and Elke K. Arendt. Starch 

Characteristics Linked to Gluten-Free Products. School of Food and 

Nutritional Sciences. University College Cork Ireland. 2017. 

 Stefano Farris, Jianhui Song, And Qingrong Huang. Alternative Reaction 

Mechanism for the Cross-Linking of Gelatin with Glutaraldehyde. 

Department of Food Science and Microbiology, University of Milan, New 

Jersey. .2010 

Tao Huang, Zong-cai Tu, Xinchen Shangguan, Xiaomei Sha, Hui Wang, Lu 

Zhang, Nidhi Bansa. Fish gelatin modifications: A comprehensive review. 

Trends in Food Science & Technology. 2017 

Tetsuya Furuike, thitrat chaochak, Tsubasa okubo Tahahiro Mori, Hiroski 

Tamura. Fabrication of nonwoven fabrics consisting of gelatin nanofiber 

cross linked by gluteraldehyde of N-acetyl d glucosamine by aquaous 

method. Faculty of chemistry, materials and bioengineering. Kansai 

University, osaka Japan. 2016 

Tim perikanan, W. Budidaya Ikan Bandeng (Chanos chanos Pada Tambak Ramah 

Lingkungan. 2014 

Whistler, R.L.; Johnson, C. Effect of acid hydrolysis on the retrogradation of 

amylose. Cereal Chem. 1948. 

Zhenhua Tian, Wentao Liu, Guoying Li. The microstructure and stability of 



59 
 

 
 

collagen hydrogel cross-linked by glutaraldehyde. Polymer degradation 

and stability. 2016. 

 



 

60 
 

LAMPIRAN 

1. Prosedur Kerja 

a. Pengolahan sampel 

1) Degreasing 

 

 

 

 

 

2) Pengeringan 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Demineralisasi (pembentukan ossein) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisik 

Dipanaskan 5 menit 

pada 80-90℃ 

80 g Perbungkus 

disimpan dalam freezer 

Sisik 

Dikeringkan 

selama 24 jam 

Sampel 

NaOH 0,1 N 

Dicuci dengan air 

mengalir 

HCl 5 % 
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4) Ekstraksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Proses pencampuran 

1) Penyiapan larutan gelatin 5% 

  

 

 

 

 

 

  

Dicuci dengan air 

mengalir 

Ossein 

wadah 

Aquadest 300 ml 

Dinetralkan 

Dipanaskan pada 

suhu 90℃ selama 6 

jam 

Dicampur di bawah 

pengadukan magnetik 

secara terus menerus 

pada suhu 100℃ 

Gelatin 4.5 g + 175 

ml air suling 
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2). Pembuatan larutan amilum (amilum maydis, amilum solani,mailum manihot) 

 

 

 

 

 

 

3). Pencampuran amilum-gelatin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amilum + 100 ml air   

suling 

Dicampur di bawah 

pengadukan magnetik 

secara terus menerus 

pada suhu 100℃ 

Dicampur di bawah 

pengadukan magnetik 

secara terus menerus 

pada suhu 100℃ 

Amilum + gelatin (1:1) 

dalam 20 ml 
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4). Penambahan glutaraldehid (25-225 µl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campuran gelatin 

+  

amilum  

Dimasukkan 

glutaraldehid ke 

dalam campuran 

Dicampur di bawah 

pengadukan magnetik 

secara terus menerus 

pada suhu 100℃ 

Campuran dibagikan 

ke cawan cup, 

diratakan 

Dilakukan pengeringan 

dalam oven, suhu diatur, 

selama 2 × 24 jam 
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c. Pengukuran kuantitatif 

1) Uji organoleptik 

 

  

 

 

 

 

 

2) Pengukuran viskositas 

 

 

 

 

 

  

Gelatin 

Bentuk Tekstur Warna 

gelatin 

Bau 

Identifikasi 

Dilarutkan pada 100 

ml pada 70℃ 

Diukur dengan 

viscometer ostwald 

Hitung viskositas 

Sampel 6,67 g 
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Lampiran 2. Perhitungan 

Tabel 8. Bobot Jenis Terhadap Modifikasi Gelatin Taut Silang 

No Bobot Jenis Replikasi Kosong Labu+Isi Density 

1. GELATIN 4.5 1 21.4056 46.2152 0.992384 

2 20.0242 44.6993 0.987004 

3 19.4764 44.2308 0.990176 

2. AMILUM 

MAYDIS 

1 21.4065 46.2152 0.992348 

2 20.0342 44.6993 0.986604 

3 19.4764 44.2308 0.990176 

3. AMILUM 

SOLANI 

1 21.4228 46.3712 0.997936 

2 20.032 44.607 0.983 

3 19.4706 44.1635 0.987716 

4. AMILUM 

SINGKONG 

1 21.3975 46.306 0.99634 

2 20.0279 44.7498 0.988876 

3 19.4794 44.1525 0.986924 

                        

Tabel 9. Laju Alur Terhadap Modifikasi Gelatin Taut Silang 

No Laju Alur Replikasi Laju alur Rata rata 

1 2 3 

1. GELATIN 

4.5 

1 81 82 82 81.66666667 

2 82 82 82 82 

3 82 82 82 82 

2. AMILUM 

MAYDIS 

1 49 49 57 51.66666667 

2 49 49 49 49 

3 49 49 49 49 

3. AMILUM 1 59 55 55 56.33333333 
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SOLANI 2 56 55 55 55.33333333 

3 55 56 55 55.33333333 

4. AMILUM 

SINGKONG 

1 56 56 57 56.33333333 

2 58 58 59 58.33333333 

3 59 59 59 59 

 

Tabel 10. Viskosias 

No Viskositas Replikasi Rata-rata 

Viskositas 

1. GELATIN 4.5 1 8.315185536 

2 8.303862053 

3 8.330548723 

2. AMILUM 

MAYDIS 

1 5.260436748 

2 4.96005295 

3 4.978010822 

3. AMILUM  

SOLANI 

1 5.767870493 

2 5.5806876 

3 5.607461275 

4. AMILUM 

MANNIHOT 

1 5.758645932 

2 5.91842286 

3 5.974245742 
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Lampiran 3. Gambar Pengamatan 

  

Gambar 5. Ditimbang gelatin Gambar 6. Pengadukan konstan dengan 

magnetic stirer 

  

Gambar 7. Larutan amilum Gambar 8. Pengenceran glueraldehid 
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Gambar 9. Prosedur uji viskositas 

modifikasi gelatin-maydis-glutaraldehid 

Gambar 10. Dimasukkan hasil 

modifikasi gelatin-amilum solani-

glutaraldehid 

  

Gambar 11. Dimasukkan hasil 

modifikasi gelatin-amilum Manihot  -

glutaraldehid 

Gambar 12. Disiapkan media pengujian 

Viskositas menggunakan ostwald 
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Gambar 13. Dimasukkan hasil 

modifikasi gelatin-amilum maydis-

glutaraldehid 

Gambar 14. Pencatatan durasi 

Pengerjaan menggunakan stopwatch 

  

Gambar 15.hasil modifikasi  Gambar 16. Disiapkan papercup 

sebagai wadah gelatin modifikasi (yang 

telah dikeringkan) 
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Gambar 17. Gelatin hasil modifikasi 

disimpan dalam oven 

Gambar 18 . Proses pengerjaan untuk 

viskositas dan pencatatan 

 

 

Gambar 19. Proses Pencampuran 

gelatin-Amilum 

Gambar  20. Proses Pencampuran 

gelatin-pati (amilum manihot) 
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Gambar 22. Hasil modifikasi gelatin-

maydis-glutaraldehid dikemas 

sedemikian rupa 

Gambar 23 Hasil modifikasi gelatin-

solani-glutaraldehid dikemas 

sedemikian rupa 

 

Gambar 21. Proses Pencampuran 

gelatin-pati (amilum maydis) 
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Gambar 24 Bahan utama taut silang 

berupa glutaraldehide 

Gambar 25. Bahan utama penambahan 

modifikasi dengan 3 jenis amylum 
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Lampiran 4. Hasil Penimbangan 

 

  

    

    

Gambar 26. Hasil Penimbangan Gelatin Sisik Ikan Bandeng 
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Lampiran 5 Hasil Modifikasi Gelatin 

  

Gambar 27. G modif – A maydis glu 

28 µ𝑙 

Gambar 28. G modif-A maydis glu 56 

µ𝑙 

  

Gambar 29. G modif-A maydis glu 

112 µ𝑙 

Gambar 30. G modif-A maydis glu 

225 µ𝑙 

  

Gambar 31. G modif –solani glu 28 µ𝑙 
Gambar 32. G. Modif- solani  glu 56 

µ𝑙 
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Gambar 33. G modif-A solani  glu 112 

µ𝑙 
Gambar 34. G modif solani glu 225 µ𝑙 

  

Gambar 35. G modif-Manihot Glu 28 

µ𝑙 

Gambar 36. G modif manihot glu 56 

µ𝑙 

  

Gambar 37. G modif manihot glu 112 

µ𝑙 

Gambar 38. G modif manihot glu 225 

µ𝑙 
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