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ABSTRAK 

Nama : Tasya Nurqolby Firdaus 
Nim  : 70100118031 
Judul  : Sintesis dan Karakterisasi Natrium Karboksimetil Selulosa  

(Na-CMC) dari Selulosa Batang Kelapa (Cocos nucifera L.) 
 

Na-CMC memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aplikasi 
farmasi seperti pengental, penstabil emulsi atau suspensi dan bahan pengikat. 
Kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan jenis tanaman bermanfaat karena pada 
batangnya mempunyai kandungan selulosa. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kadar selulosa dari batang kelapa, pengaruh variasi konsentrasi NaOH 
dan Na MCA dalam pembuatan Na-CMC membandingkan dengan Na-CMC 
Merck® dan memenuhi standar SNI. Sintesis Na-CMC melalui dua proses utama 
yaitu alkalisasi dan karboksimetilasi. Alkalisasi dilakukan menggunakan NaOH 
berbagai variasi (10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%), sedangkan karboksimetilasi 
dilakukan dengan menambahkan natrium monokloroasetat (Na MCA) berbagai 
variasi (1 g, 2 g, 3 g, 4 g, dan 5 g) guna memperoleh Na-CMC terbaik. Pada hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kadar selulosa sebesar 42,5%. Konsentrasi Na-
CMC terbaik dari variasi NaOH dan Na MCA yang dihasilkan dari batang kelapa 
dengan perbandingan NaOH 20% dan Na MCA 1 g sesuai standar nasional 
Indonesia (SNI) mutu 1. Adapun karakteristik sebagai berikut. pH: 7 ;kadar air: 
0,18 ;viskositas: 116 Cp ;DS: 0,9 ;FTIR: OH 3449,17 cm-1; –CH 2925,23 cm-1; 
C=O 1605,35 cm-1; C-O 1060,15 cm-1; dan C-O-C 913,25 cm-1. 

 

Kata kunci : Na-CMC, Selulosa, Batang Kelapa 
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ABSTRACT 

Name : Tasya Nurqolby Firdaus 
Nim  : 70100118031 
Topic  : Synthesis and Characterization of Sodium Carboxymethyl Cellulose 

(Na-CMC) from Coconut Stem Cellulose (Cocos nucifera L.) 
  
 Na-CMC has a very important role in various pharmaceutical applications 
such as thickeners, stabilizers of emulsions or suspensions and binders. Coconut 
(Cocos nucifera L.) is a useful plant because the stem contains cellulose. This study 
aims to determine the cellulose content of coconut trunks, the effect of variations 
in the concentration of NaOH and Na MCA in the manufacture of Na-CMC in 
comparison with Merck® Na-CMC and comply with SNI standards. Synthesis of 
Na-CMC through two main processes namely alkalization and carboxymethylation. 
Alkalization was carried out using various variations of NaOH (10%, 15%, 20%, 
25%, and 30%), while carboxymethylation was carried out by adding various 
variations of sodium monochloroacetate (Na MCA) (1 g, 2 g, 3 g, 4 g, and 5 g) to 
obtain the best Na-CMC. The results of the study showed that the cellulose content 
was 42.5%. The best concentration of Na-CMC from variations of NaOH and Na 
MCA produced from coconut stems with a ratio of 20% NaOH and 1 g Na MCA 
according to the Indonesian national standard (SNI) quality 1. The characteristics 
are as follows. pH: 7 ; moisture content: 0.18 ; viscosity: 116 Cp ;DS: 0.9 ;FTIR: 
OH 3449.17 cm-1; –CH 2925.23 cm-1; C=O 1605.35 cm-1; C-O 1060.15 cm-1; and 
C-O-C 913.25 cm-1. 
 

Keywords: Na-CMC, Cellulose, Coconut Stem 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan di daerah tropis dengan 

keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Dengan 20.000 jenis tumbuhan, 

Indonesia merupakan negara terbesar ketujuh di dunia dan diperkirakan memiliki 

25% dari seluruh jenis tumbuhan (Kusmana, 2015). 

Selulosa bersama dengan hemiselulosa dan lignin merupakan penyusun 

utama lignoselulosa yang berasal dari dinding sel tumbuhan dan merupakan sumber 

daya alam yang melimpah di Indonesia (Mulyadi, 2019). Selulosa adalah 

komponen paling signifikan dari dinding sel tanaman dan sebagian besar terdapat 

di bagian kayu tanaman, selulosa mendominasi di antara karbohidrat yang diperoleh 

dari tanaman hampir 50%. Selulosa ini berwarna putih dan tampak seperti serat, 

namun tidak larut dalam air. Namun, selulosa diakui bersifat biokompatibel, ramah 

lingkungan, dan sangat baik untuk derivatisasi kimia (Wiratmaja et al., 2011).  

Turunan selulosa paling populer, natrium karboksimetil selulosa (Na-

CMC), bahkan digunakan dalam sejumlah aplikasi farmasi sebagai pengental, 

penstabil emulsi atau suspensi, dan pengikat (Rambe, 2018). Alkalisasi dan 

eterifikasi/karboksimetilasi adalah dua reaksi yang mengarah pada pembuatan Na-

CMC. Basa kuat, seperti NaOH, digunakan dalam alkalisasi untuk mengaktifkan 

gugus OH pada molekul selulosa. Sementara itu, pereaksi natrium monokloroasetat 
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digunakan untuk mengikat gugus karboksilat pada struktur selulosa selama tahap 

karboksimetilasi (Indriyani et al., 2021).  

Saat ini Na-CMC juga merupakan salah satu eksipien yang masih 

bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi di Indonesia. 

Namun, tingginya kebutuhan Na-CMC belum dapat tercukupi oleh produksi Na-

CMC dalam negeri. Hal ini ditunjukkan oleh data impor Na-CMC pada tahun 2020 

yang masih relatif besar dengan total impor mencapai 5.664.695 kg dengan 

anggaran sebesar 36.418.782 US$ (BPS-RI, 2020). Untuk memenuhi kebutuhan 

Na-CMC dalam negeri, maka perlu dilakukan inovasi pembuatan Na-CMC dengan 

menggunakan selulosa dari tanaman. 

Kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan salah satu jenis tanaman yang 

memiliki aset strategis dan sumber pendapatan penting bagi masyarakat Indonesia. 

Secara umum, tanaman kelapa dianggap sebagai salah satu jenis tanaman tahunan 

yang paling bermanfaat karena masyarakat dapat memanfaatkan apa saja mulai dari 

batang, daun, daging buah hingga akarnya. Manfaatnya yang beraneka ragam 

Benzoon dan Valesco menamakan kelapa sebagai pohon kehidupan (the tree of life) 

(Winarno, 2014). 

Dengan 3,7 juta hektar perkebunan kelapa di Indonesia, lebih dari 25% 

lahannya terdiri dari tanaman kelapa yang berumur lebih dari 50 tahun dan perlu 

peremajaan (Ningrum, 2019). Kabupaten Kepulauan Selayar menurut data Badan 

Pusat Statistik Sulawesi Selatan menduduki peringkat pertama produksi kelapa 

tahun 2015 sebesar 24.930 ton. Temuan ini didukung oleh statistik terbaru tahun 

2016 yang menunjukkan 24.937 ton produksi kelapa di Sulawesi Selatan. Temuan 
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ini memicu minat para peneliti untuk menggunakan tanaman kelapa lokal sebagai 

subjek penelitian. 

Kandungan selulosa batang tanaman kelapa berkisar antara 28,10-36,55%, 

dengan nilai rata-rata 31,95%. Kandungan selulosa batang tanaman kelapa lebih 

tinggi pada ketinggian 7 sampai 15 m daripada di pangkal dan ujungnya, dan juga 

lebih tinggi 2/3 bagian dalam daripada di bagian tepi. Hal ini disebabkan oleh proses 

lignifikasi yang dialami pangkal dan tepi kayu kelapa, yang mencegah semua 

selulosa terisolasi (Wardhani et al., 2004).  

Na-CMC diproduksi dari batang rumput gajah sebanyak 20,87% dari 

penelitian sebelumnya menggunakan batang dari tanaman yang berbeda. Hasil uji 

karakteristik Na-CMC hampir identik dalam hal sifat fisik dan kimianya dengan 

Merck® Na-CMC (Zulharmitta et al., 2012). Lalu penelitian lain juga melakukan 

kemurnian Na-CMC dari batang alang-alang adalah 95,8%. Karakteristik Na-CMC 

dari selulosa batang alang-alang (Imperata cylindrica) berwarna putih, pH 5 dengan 

viskositas 8 Cp (Megawati et al., 2017). 

Menurut (Nur’ain et al., 2017) yang melakukan penelitian tentang sintesis 

Na-CMC dari batang jagung dengan kandungan selulosa 30-50% menghasilkan Na-

CMC optimal. Adapun pada penelitian lain yaitu pembuatan Na-CMC dari batang 

eceng gondok dengan hasil uji karakteristik diperoleh derajat subtitusi 0,76, NaCl 

20,45%, pH 8,37, dan viskositas 13 Cp sehingga Na-CMC sebagian besar sudah 

memenuhi standar SNI (Prayitno et al., 2020). 

Dari beberapa penelitian sebelumnya penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul pembuatan dan karakterisasi Na-CMC dari selulosa batang kelapa 
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(Cocos nucifera L.). Alasan penulis melakukan penelitian ini agar memberikan 

informasi terkait dengan kadar selulosa dari selulosa batang kelapa dan 

karakterisitik Na-CMC yang didapatkan dari selulosa batang kelapa dengan hasil 

yang optimal. 

B. Rumusan Masalah 

1. Berapa kadar selulosa yang didapatkan dari batang kelapa? 

2. Apa konsentrasi Na-CMC terbaik dari variasi NaOH dan Na MCA yang 

dihasilkan selulosa batang kelapa berdasarkan Standar Nasional Indonesia?  

3. Bagaimana karakteristik Na-CMC terbaik dari selulosa batang kelapa? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Sintesis 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sintesis sebagai proses 

kimia antara dua atau lebih bahan untuk menghasilkan zat baru (Ningsih, 2016). 

Pemanfaatan dan pengelolaan reaksi kimia diuji selama sintesis. Menemukan 

molekul atau zat yang sebelumnya tidak diketahui yang diprediksi memiliki 

kualitas yang bermanfaat untuk menguji hipotesis atau mengembangkan produk 

kimia baru adalah tujuan dari sintesis (Nofriyanti, 2020).  

b. Karakterisasi 

Sebuah proses pengamatan yang disebut "karakterisasi" berusaha untuk 

memastikan karakter dari tumbuhan. Karakterisasi diperlukan untuk menentukan 

deskripsi tumbuhan karena pengumpulan data ini sangat penting untuk memperoleh 

berbagai informasi (Ezward et al., 2020). Sifat-sifat Na-CMC dari selulosa batang 
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kelapa dikarakterisasi dalam karya ini dengan mengevaluasi organoleptik, 

kelarutan, pH, kadar air, viskositas, dan derajat substitusi (Depkes, 2014). 

c. Na-CMC 

Dengan alkalinisasi selulosa dan natrium hidroksida dalam alkohol 

isopropil, diikuti dengan eterifikasi dengan pereaksi natrium monokloroasetat, Na-

CMC diproduksi. Na-CMC adalah bahan kimia tidak berbau dan tidak berasa yang 

berbentuk butiran kecil atau bubuk higroskopis. Warnanya putih atau agak 

kekuningan (Megawati et al., 2017). 

d. Selulosa 

Memiliki rumus kimia (C6H10O5)n, selulosa merupakan zat organik yang 

merupakan komponen utama serat nabati dan berfungsi sebagai unsur struktural 

tanaman. Ini adalah senyawa organik yang tidak dapat dibuang dengan air 

(Sarumaha, 2022). Selulosa penelitian ini yaitu selulosa dari batang kelapa. 

e. Kelapa 

Tanaman kelapa dikenal sebagai “Pohon Kehidupan” karena merupakan 

tanaman serba guna yang seluruh bagiannya bermanfaat bagi manusia. Karena 

tanaman kelapa berfungsi sebagai sumber makanan, minuman, bahan bangunan, 

perumahan, obat-obatan, kerajinan tangan, dan lainnya di banyak negara, kelapa 

juga digunakan sebagai bahan baku di berbagai bisnis penting, termasuk sabun dan 

kosmetik (Kriswiyanti, 2014). 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup penelitian laboratorium, yaitu 

mengetahui sintesis dan karakteristik Na-CMC dari selulosa batang kelapa. 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berdasarkan beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya. 

Yang dilihat manfaat, kejelasan arah, dan posisi penelitian sebelumnya. 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Megawati et al., 2017) dalam jurnal 

“Sintesis Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) dari Selulosa Hasil 

Isolasi dari Batang Alang-Alang (Imperata cylindrica L.)”. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mensintesis natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) 

dari hasil isolasi selulosa batang Alang- alang dengan membandingkan Na-

CMC sintesis. Na-CMC dari batang Alang-alang di peroleh dengan 

alkalisasi antara selulosa dengan natrium hidroksida dengan pelarut 

isopropil alkohol yang di lanjutkan dengan eterifikasi menggunakan 

natrium kloroasetat. Hasil pengujian kualitatif identifikasi warna uji 

molisch menunjukan hasil positif, analisis swelling membentuk muchilago 

berwarna putih, viskositas 8 Cp, pH 6 dengan kemurnian 95,8%, uji nyala 

Na+ yang ditandai dengan nyala api kuning dan hasil FTIR menunjukan 

pada bilangan gelombang 3442 cm-1, gugus -OH, 2918 cm-1, gugus C-H, 

1647 cm-1 gugus C=O, 1265 cm-1 gugus C-O dan 894 cm-1 adalah gugus C-

H yang menunjukkan gugus Na-CMC sintesis. 

2. Berdasarkan penelitian (Prayitno et al., 2020) dengan judul “Pembuatan Na-

CMC dari Batang Eceng Gondok (Eichhornia crassipes)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kondisi operasi optimum pembuatan Na-CMC 

dengan metode alkalisasi. Percobaan dilakukan pada konsentrasi NaOH 

10% dan 30%, waktu 60 menit dan 120 menit, suhu operasi 25oC dan 60oC. 
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Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa variabel yang 

berpengaruh adalah konsentrasi NaOH, kemudian dilakukan optimasi 

proses dan diperoleh kondisi optimum konsentrasi NaOH 25%, waktu 60 

menit, dan suhu operasi 60oC dengan nilai yield sebesar 42,65. Hasil analisa 

Na-CMC pada kondisi optimum diperoleh derajat subtitusi 0,76, kadar NaCl 

20,45 %, pH 8,37, viskositas 13 cp. Dari uji karakteristik dapat disimpulkan 

bahwa Na-CMC yang dihasilkan sebagian besar memenuhi syarat Standar 

Nasional Indonesia (SNI). 

3. Berdasarkan penelitian (Coniwanti, Dani, et al., 2015) dengan judul 

“Pembuatan Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) dari Selulosa 

Limbah Kulit Kacang Tanah (Arachis hypogea L.). Tujuan penelitian ini 

untukmemanfaatkan kulit kacang tanah sebagai bahan baku pembuatan Na-

CMC, mempelajari pengaruh konsentrasi natrium hidroksida dan jumlah 

natrium kloroasetat terhadap derajat subsitusi, viskositas dan pH pada Na-

CMC. Keberadaan gugus karboksil (–COOH) pada Na-CMC diidentifikasi 

menggunakan Fourier Transform Infra Red Spectra. Variasi konsentrasi 

NaOH pada alkalisasi adalah 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30% dengan 

pelarut isopropil alkohol. Kondisi operasi pada reaksi alkalisasi yaitu pada 

suhu 30oC dengan kecepatan pengadukan 500 rpm selama 90 menit. Variasi 

jumlah natrium kloroasetat pada karboksimetilasi adalah 4, 6, 8 dan 10 gram 

pada suhu 70oC dengan kecepatan pengadukan 500 rpm selama 4 jam. Na-

CMC terbaik yang didapat yaitu pada konsentrasi 20% NaOH dan 6 gram 
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natrium kloroasetat dengan perolehan derajat subtitusi 0,73, viskositas 

12,40 cP dan pH 6,5. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kadar selulosa yang didapatkan dari selulosa batang 

kelapa 

2. Untuk mengetahui konsentrasi Na-CMC terbaik dari variasi NaOH dan Na 

MCA yang dihasilkan selulosa batang kelapa berdasarkan Standar Nasional 

Indonesia  

3. Untuk mengetahui karakteristik Na-CMC dari selulosa batang kelapa 

F. Manfaat Penelitian 

1. Menambah data penelitian kadar selulosa yang didapatkan dari selulosa 

batang kelapa 

2. Memberikan informasi mengenai karakteristik Na-CMC terbaik variasi 

NaOH dan Na MCA yang dihasilkan selulosa batang kelapa berdasarkan 

Standar Nasional Indonesia. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman Kelapa 

Kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan salah satu anggota tanaman palma 

yang paling dikenal dan banyak tersebar di daerah tropis. Pohon kelapa merupakan 

jenis tanaman berumah satu dengan batang tanaman tumbuh lurus ke atas. Tinggi 

pohon kelapa dapat mencapai 10-14 meter lebih, daunnya berpelepah dengan 

panjang dapat 3-4 meter lebih dengan sirip-sirip lidi yang menopang tiap helaian 

(Rambe, 2018). 

Umumnya tanaman kelapa tidak bercabang (monopodial) dan berakar 

serabut. Pertumbuhan kelapa biasanya tegak namun pada daerah tepian pantai, 

sempadan sungai batangnya tumbuh melengkung ke arah matahari. Dalam Bahasa 

Inggris, kelapa dikenal dengan sebutan coconut palm, coco palm atau coconut tree 

(Mardiatmoko, 2018). Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, kelapa digolongkan 

sebagai:  

1. Klasifikasi Tanaman Kelapa 

Dalam sistematis (taksonomi) tumbuhan, Integrated Taxonomic 

Information System (2022) tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Liliopsida 

Ordo : Arecales 
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Family : Arececeae 

Genus : Cocos L. 

Spesies : Cocos nucifera L. 

 

2. Morfologi Tanaman Kelapa (Mardiatmoko & Mira, 2018) 

a. Akar  

Akar kelapa merupakan akar serabut yang berjumlah sekitar 2000–4000 

helai tergantung pada kesuburan tanah, iklim dan kesehatan tanaman. Bagian dasar 

dari batang kelapa bentuknya membesar, kemudian dibagian dalam tanah menciut 

lagi sehingga merupakan kerucut terbalik. Bagian ini disebut “bole” atau “root 

bulb”. Dari bulb ini keluar akar primer yang berbentuk bulat dan memanjang. Dari 

akar primer keluar akar sekunder dan selanjutnya muncul lagi akar tersier yang 

fungsinya benar-benar untuk menghisap unsur hara dan air.  

b. Batang 

Kelapa termasuk tanaman monokotil sehingga tidak terjadi pertumbuhan 

(pertumbuhan sekunder) pada bagian batangnya. Umumnya batang pohon kelapa 

tumbuh lurus ke atas, kecuali pada pohon kelapa yang tumbuh di tempat-tempat 

tertentu seperti di pinggir sungai, tebing dan lain-lainnya batang akan tumbuh 

melengkung kearah matahari. Batang berangsur-angsur memanjang. Di sebelah 

ujung berturut-turut tumbuh daun-daun yang berukuran besar dan lebar. Pada 

tingkat pertumbuhan tertentu, dari ketiak-ketiak daun secara berangsur-angsur 

keluar karangan bunga. Batang kelapa berwarna kelabu, licin dan tinggi batang 

dapat mencapai 20 meter hingga dengan garis tengah 20 cm hingga 30 cm, 

tergantung varietas, iklim, tanah, dan jarak tanam. Bagian batang yang sebenarnya 
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dari pohon yang masih muda baru kelihatan jelas kalau pohon telah berumur 3-4 

tahun, bilamana daun-daun terbawah telah gugur. Pada umur itu, bagian pangkal 

batang telah mencapai ukuran besar dan tebal yang tetap. 

c. Daun 

Daun kelapa terdiri atas tangkai (petiole) dan pelepah daun (rachis). Pada 

pelepah terdapat helai daun atau leaflets yang di tengahnya berlidi (midrib). 

Panjang helai daun berbeda-beda, tergantung pada posisinya. Helai daun yang 

terdapat di tengah sumbu daun berukuran lebih panjang dibanding yang tumbuh di 

pangkal atau ujung sumbu daun. Daun kelapa tersusun melingkar membentuk 

spiral. Arah spiral dapat kekiri atau kekanan tergantung posisi dari tandan buah 

terhadap pelepah daun. 

d. Bunga 

Tanaman kelapa mulai berbunga berbeda-beda tergantung jenisnya. Pada 

kelapa Genjah kira-kira setelah 3-4 tahun. Kelapa Dalam 4-8 tahun dan kelapa 

Hibrida berkisar 4 tahun. Dari ketiak daun tumbuh manggar (mayang) yang masih 

tertutup seludang (spadix). Mayang adalah tangkai bunga yang bercabang-cabang, 

dimana tumbuh banyak bunga yang berwarna putih kekuningan. Kelapa adalah 

tanaman berumah satu. Pada pangkal cabang tumbuh bunga betina, kemudian 

menyusul bunga jantan pada bagian atasnya. Bunga betina maupun bunga jantan 

melekat pada cabang. Bunga-bunga tersebut tidak bertangkai (duduk). Tiap satu 

cabang tumbuh satu sampai dua buah bunga betina sedang bunga jantan berjumlah 

cukup banyak, yaitu sekitar 150 sampai 200 buah. 
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e. Buah 

Tiga sampai empat minggu setelah seludang membuka, bunga betina yang 

sudah dibuahi tumbuh menjadi bakal buah. Tetapi tidak semua bakal buah tersebut 

dapat tumbuh membesar, karena setengah hingga tiga per empat dari jumlah buah 

akan gugur yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit, kekurangan unsur 

hara, kekeringan atau karena tidak sempurnanya proses penyerbukan. Sesudah dua 

bulan, buah yang rontok mulai berkurang dan buah selanjutnya mengalami 

perkembangan yang dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:  

Tahap I : Pertumbuhan lebih mengarah kepada pemanjangan buah, 

pertambahan luas sabut dan tempurung. Tahap ini berlangsung 

empat sampai lima bulan. 

Tahap II : Pertumbuhan lebih mengarah kepada pelebaran buah, sabut dan 

tempurung. Enam sampai delapan bulan buah mulai terbentuk. 

Tahap III : Pertumbuhan memanjang sampai buah menjadi masak, penebalan 

daging buah dan sabut berubah warna menjadi kecoklatan. 

3. Varietas Tanaman Kelapa 

Dalam jenis (species) kelapa (Cocos nucifera L.) dikenal dua varietas utama 

yaitu varietas dalam (tall coconut) dan varietas genjah (dwarf coconut). Varietas-

varietas baru muncul karena adanya penyerbukan silang yang terus menerus. 

Meskipun demikan pada garis besarnya kelapa dapat dibedakan atas tiga golongan, 

yaitu: Golongan Kelapa Genjah (Dwarf coconut), Kelapa Dalam (Tall coconut) dan 

Kelapa Hibrida. 
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a. Kelapa Genjah (Dwarf Coconut) 

Kelapa Genjah merupakan tipe kelapa yang memiliki keunggulan cepat 

berbuah (3-4 tahun) dan produksi buahnya banyak (≥100 butir/pohon). Kelapa 

Genjah adalah jenis kelapa yang mempunyai ciri-ciri: 

1) Bentuk batang ramping dari pangkal sampai ke ujung 

2) Tinggi batang mencapai 5 meter atau lebih 

3) Mulai berbuah cepat (3-4 tahun setelah tanam) dan dapat mencapai umur lebih 

dari 50 tahun 

4) Melakukan penyerbukan sendiri (self-pollination) 

Kelapa Genjah yang banyak dikenal di Indonesia adalah:  

1) Kelapa Genjah (C. nucifera var. eburnea), bentuk buah bulat dan berwarna 

kuning gading.Kelapa Raja (C. nucifera var. regia), bentuk buah bulat sampai 

lonjong dan berwarna kuning emas. 

2) Kelapa Puyuh (C. nucifera var. pumila),  

3) Bentuk buah agak lonjong dan berwarna hijau 

4) Kelapa Raja Malabar (C. nucifera var. pretiosa), bentuk buah lonjong dan 

berwarna oranye. 

b. Kelapa Dalam (Tall Coconut) 

Kelapa Dalam ditanam secara luas di berbagai negara produsen kelapa. Ciri-

ciri yang dapat diamati pada jenis Kelapa Dalam adalah: 

1) Batangnya tinggi dan besar, dapat tumbuh mencapai 30 meter atau lebih. 

Pangkal batang biasanya membesar. 
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2) Mulai berbuah lambat (6-8 tahun setelah tanam), tetapi dapat mencapai umur 

100 tahun atau lebih. 

3) Melakukan penyerbukan silang (cross-pollination) 

Berdasarkan warna buahnya, Kelapa Dalam dibedakan menjadi :  

1) Kelapa Hijau (varietas viridis)  

2) Kelapa Merah Coklat (varietas rubescens)  

3) Kelapa Kelabu Coklat (varietas macrocarpa)  

Tipe-tipe Kelapa Dalam yang berproduksi tinggi di antaranya adalah tipe 

Mapanget (Minahasa), tipe Mentok (Banyumas), tipe Bali (Beji), tipe 

Tulungangung (Beji), tipe Banyuwangi (Beji) dan lain-lain. 

c. Kelapa Hibrida 

Kelapa Hibrida merupakan suatu keturunan (progeny) yang dihasilkan dari 

penyerbukan silang antara dua induk (parents) yang masing-masing pasangan 

allelanya homozigot dan karakternya berbeda, misalnya antara Kelapa Genjah 

sebagai pohon ibu dan Kelapa Dalam sebagai pohon ayah. Dengan persilangan ini 

diharapkan terkumpul sifat-sifat baik dari kedua induknya, dan bahkan terjadi efek 

heterosis/hybrid vigor. Menurut P.K. Thampan, India telah berhasil memunculkan 

sifat heterosis pada kelapa hibridanya pertama kali tahun 1932. Dewasa ini 

pemanfaatan terjadinya efek heterosis menjadi tujuan utama dalam program 

pemuliaan kelapa di berbagai negara penghasil kelapa. 
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Gambar 1. Varietas Kelapa 
 

B. Selulosa 

Selulosa di alam ditemukan dalam bentuk lignoselulosa. Lignoselulosa 

merupakan komponen polisakarida yang mengandung selulosa, hemiselulosa dan 

lignin. Lignoseluosa adalah komponen penyusun dinding sel tanaman terutama 

pada bagian batang. Hemiselulosa dengan rumus molekul (C5H10O5)n merupakan 

polisakarida lain yang terdapat dalam tanaman dan tergolong senyawa organik. 

Hemiselulosa bersifat nonkristalin dan tidak bersifat serat, bisa larut dalam pelarut 

alkali dan lebih mudah dihidrolisis dengan asam (Daulay, 2009). 
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Gambar 2. Lignoselulosa 
 

Lignin (C9H10O2)n adalah jaringan yang dibentuk daripada unit-unit 

fenilpropana serta mempunyai derajat polimer yang tinggi. Lignin berfungsi 

sebagai bahan yang memberi dukungan terhadap kekuatan mekanik tumbuhan 

(Daulay, 2009). Selulosa mempunyai rumus molekul (C6H10O5)n, dengan n adalah 

derajat polimerisasi. Panjang suatu rangkaian selulosa tergantung pada derajat 

polimerisasinya semakin panjang suatu rangkaian selulosa, maka rangkaian 

selulosa tersebut mempunyai serat yang lebih kuat. Selulosa merupakan senyawa 

organik yang paling banyak melimpah di alam, karena struktur bahan seluruh dunia 

tumbuhan terdiri atas sebagian besar selulosa. Turunan selulosa biasanya digunakan 

dalam bidang farmasi seperti etil selulosa, metil selulosa, dan karboksimetil 

selulosa (Zuraida, 2016). 
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Gambar 3. Struktur Selulosa 
 

 Hildayani (2018) menemukan bahwa selulosa terdiri dari tiga jenis 

berdasarkan derajat polimerisasi (DP) dan kelarutan dalam senyawa natrium 

hidroksida (NaOH) 17,5%, yaitu:  

a) α-selulosa  

α-selulosa (Alpha Cellulose) merupakan selulosa yang memiliki rantai 

panjang yang tidak larut dalam NaOH 17,5% dengan derajat polimerisasi (DP) 600-

15000. Apabila nilai derajat kemurnian α-selulosa di atas 92%, maka selulosa 

tersebut dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak. Selain itu, α-selulosa 

juga digunakan dalam pembuatan Na-CMC. α-selulosa dipakai sebagai penduga 

dan atau tingkat kemurnian selulosa. Semakin tinggi kadar alfa selulosa, maka 

semakin baik mutu bahannya (Hildayani, 2018; Mulyadi, 2019). 

b) β-selulosa  

β-selulosa merupakan selulosa yang memiliki rantai pendek yang larut 

dalam NaOH 17,5% dengan derajat polimerisasi (DP) 15-90. Apabila dinetralkan, 

maka β-selulosa akan mengendap (Hildayani, 2018).  
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c) γ-selulosa  

γ -selulosa merupakan selulosa yang memiliki rantai pendek yang larut 

dalam NaOH 17,5% dengan derajat polimerisasi (DP) kurang dari 15 (Hildayani, 

2018).  

Selulosa terhubung dengan hemiselulosa melalui ikatan hidrogen. Selulosa 

terhubung dengan lignin melalui ikatan ester dan eter. Hemiselulosa dengan lignin 

terhubung melalui ikatan ester. Maka untuk memperoleh selulosa diperlukan 

perlakuan melalui pembuangan hemiselulosa dan lignin. Pembuangan ini dilakukan 

dengan cara isolasi selulosa dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama 

adalah pembuangan hemiselulosa yang lebih mudah dihidrolisis dengan asam. 

Proses ini bertujuan untuk mempercepat penghilangan hemiselulosa yang terdapat 

dalam bahan. Tahap berikutnya adalah delignifikasi. Proses delignifikasi bertujuan 

untuk melarutkan kandungan lignin dari bahan sehingga mempermudah pemisahan 

lignin dengan bahan. Selain delignifikasi, penghilangan lignin juga dapat dilakukan 

dengan menggunakan proses pemutihan (bleaching). Peran bleaching dalam 

menghilangkan lignin adalah sebagai proses untuk melarutkan sisa senyawa lignin 

yang dapat menyebabkan perubahan warna dengan cara mendegradasi rantai lignin 

yang panjang menjadi rantai lignin pendek, sehingga lignin dapat terlarut pada saat 

pencucian dalam air atau alkali. Proses bleaching dapat dilakukan dengan 

menggunakan H2O2 (Alqani, 2011; Zani’ah, 2020). 

1. Isolasi Selulosa 

Isolasi selulosa dilakukan dengan metode perlakuan hidolisis asam. 

Perlakuan hidrolisis asam, proses umum yang paling banyak digunakan karena 
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membutuhkan waktu reaksi yang lebih pendek daripada proses lainnya. Asam 

peroksida (H2O2) merupakan senyawa oksidator kuat sehingga dapat digunakan 

pada proses pemucatan (bleaching) dan memudahkan pada proses delignifikasi 

(Jufrinaldi, 2018). Dampak terhadap lingkungan dapat diminimalisasi apabila 

menggunakan asam peroksida (Mulyadi, 2019). 

2. Karakterisasi Selulosa menggunakan FTIR 

Karakteristik selulosa dengan menggunakan analisis FTIR (Fourrier 

Transform Infrared) adalah teknik yang sangat efektif dan cepat yang digunakan 

untuk mempelajari polimer. Pengukuran spektroskopi FTIR didasarkan pada 

intensitas dan panjang gelombang penyerapan radiasi Infrared yang mengakibatkan 

masing masing gugus fungsi bervibrasi pada bilangan gelombang khasnya. Di 

dalam spektrumnya, bilangan gelombang 400-4000 cm-1 menjadi acuan utntuk 

melihat vibrasi molekul dari senyawa organik (Jufrinaldi, 2018). Pada isolasi ini 

Spektroskopi FTIR diperlukan untuk menunjang dalam pengevaluasian 

keberhasilan selulosa dengan memantau intensitas gugus fungsi molekul lignin 

(C=C) dan milik gugus fungsi C=O (karbonil) yang menunjukkan bahwa intensitas 

hemiselulosa pada daerah frekuensi tersebut semakin lemah (Zulfikar et al., 2020). 

C. Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) 

1. Definisi Na-CMC 

Na-CMC adalah garam natrium dari polikarboksimetil eter selulosa, 

mengandung tidak kurang dari 6,5% dan tidak lebih dari 9,5% natrium (Na) 

dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan (Depkes, 2014). Na-CMC merupakan 

eter polimer selulosa linear dan berupa senyawa anion yang bersifat tidak berbau, 
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tidak berwarna dan tidak beracun. Na-CMC merupakan salah satu turunan selulosa 

yang diproduksi secara komersial dalam jumlah yang lebih banyak daripada 

turunan selulosa yang lainnya (Zulharmitta et al., 2012). Na-CMC biasanya 

berfungsi sebagai emulsifier, zat pengental maupun agen penebalan pada makanan. 

Na-CMC biasanya dibuat dari selulosa kayu. Hal ini dikarenakan selulosa kayu 

mengandung selulosa sekitar 42-47% (Hildayani, 2018). 

 

Gambar 4. Struktur Na-CMC 
 

Struktur Na-CMC merupakan rantai polimer yang terdiri atas unit molekul 

selulosa. Setiap unit anhidroglukosa yang memiliki tiga gugus hidroksil dan 

beberapa atom hidrogen dari gugus hidroksil tersebut yang disubstitusi oleh 

karboksimetil (Kamal, 2010). 

2. Fungsi Na-CMC 

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

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

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

sebagai eksipien adalah sebagai coating agent, stabilizing agent, suspending agent, 
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disentegran pada kapsul dan tablet, tablet binder, viscosity-increasing agent, dan 

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

sebagai bahan baku pembuat film (Tufan et al., 2016).  

Na-CMC juga merupakan salah satu eksipien yang masih bergantung pada 

impor untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi di Indonesia. Tetapi tingginya 

kebutuhan Na-CMC belum dapat tercukupi oleh produksi Na-CMC dalam negeri. 

Hal ini ditunjukkan oleh data impor Na-CMC pada tahun 2020 yang masih relatif 

besar dengan total impor mencapai 532.542 pada desember 2020 dan akumulasi 

selama tahun 2020 yaitu 5.664.695 kg dengan anggaran sebesar 36.418.782 US$ 

(BPS-RI, 2020).  

3. Pembuatan Na-CMC 

Proses pembuatan Na-CMC meliputi dua tahap yaitu alkalisasi dan 

karboksimetilasi. Proses alkalisasi berlangsung dengan menambahkan NaOH 

sedangkan proses karboksimetilasi berlangsung dengan menambahkan Na MCA 

(Alizadeh Asl et al., 2017). Alkalisasi dilakukan dengan melakukan perendaman 

selulosa dalam larutan alkali basa yang biasanya berupa NaOH (Pratama et al., 

2017). Alkalisasi dilakukan dengan larutan NaOH bertujuan untuk mengaktifkan 

gugus-gugus –OH pada selulosa dan mengembangkan selulosa. Pengembangan 

selulosa dapat memudahkan difusi reagen pada proses selanjutnya (Ferdiansyah et 

al., 2017).  Proses karboksimetilasi merupakan proses substitusi gugus hidroksil 

dari selulosa oleh gugus karboksimetil dengan mereaksikan selulosa menggunakan 

Na MCA maupun MCA. Reaksi pembuatan Na-CMC adalah sebagai berikut:  
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a) Tahap Alkalisasi 

Rselulosa-OH + NaOH  → Rselulosa -ONa + H2O   (1) 

b) Tahap Karboksimetilasi 

Rselulosa-ONa + ClCH2COONa → Rselulosa -OCH2COONa + NaCl  (2)  

  (Na MCA)      (Na-CMC) 

Selain menghasilkan Na-CMC, reaksi di atas juga dapat menghasilkan 

produk samping karena adanya kelebihan NaOH. Kelebihan NaOH akan 

menyebabkan NaOH tidak bereaksi dengan selulosa pada tahap alkalisasi dan akan 

bereaksi dengan Na MCA pada tahap karboksimetilasi menghasilkan natrium 

glikolat dan NaCl. Semakin banyak NaOH yang ditambahkan, semakin banyak pula 

produk samping yang dihasilkan, sehingga kemurnian Na-CMC yang dihasilkan 

semakin berkurang (Wijayani et al., 2010). Reaksi pembentukan produk samping 

adalah sebagai berikut:  

ClCH2COONa + NaOH   → HOCH2COONa + NaCl         (3) 

(Natrium Glikonat) 

 Pada tahap alkalisasi serat selulosa akan mengembang, yang menyebabkan 

struktur kristalin selulosa akan berubah dan meningkatkan kemampuan kimia 

masuk ke dalam serat. Selain itu, fase cair (campuran alkohol-air) sebagai agen 

solvasi, melarutkan NaOH dan mendistribusikannya ke gugus hidroksil selulosa 

membentuk alkil selulosa. Larutan NaOH akan menembus ke struktur kristal 

selulosa, kemudian mensolvasi gugus hidroksil yang membuatnya siap untuk reaksi 



23 
 

 
 

eterifikasi dengan cara memutus ikatan hidrogen. Alkalisasi dilakukan 

menggunakan NaOH, yang tujuannya mengaktifkan gugus-gugus OH pada 

molekul selulosa dan berfungsi untuk memudahkan difusi reagen pada tahap 

karboksimetilasi. Pada proses karboksimetilasi digunakan reagen natrium 

monokloroasetat (Ayuningtiyas et al., 2017).  

Karboksimetilasi menggunakan senyawa monokloroasetat baik dalam 

bentuk asam maupun dalam bentuk garamnya, seperti natrium monokloroasetat. 

Kadar natrium monokloroasetat akan berpengaruh terhadap substitusi yang terjadi 

pada struktur selulosa (Indriyati et al., 2016). Reagen monokloroasetat yang 

digunakan dalam sintesis karboksimetil selulosa sangat mempengaruhi derajat 

substitusi produk karboksimetil selulosa (Bahri, 2014). Jumlah alkali yang 

digunakan juga sangat berpengaruh terhadap jumlah garam natrium 

monokloroasetat untuk bereaksi dengan gugus hidroksil pada selulosa. Komposisi 

reagen alkalisasi dan karboksimetilasi dalam pembuatan Na-CMC sangat 

menentukan kualitas atau mutu dari Na-CMC yang dihasilkan (Indriyati et al., 

2016). 

4. Karakteristik Na-CMC 

a. Pemeriksaan Organoleptik  

Secara organoleptik Na-CMC berbentuk serbuk atau granul berwarna putih 

hingga krem dan bersifat higroskopik. Na-CMC mudah terdispersi dalam air 

membentuk larutan koloidal. Na-CMC tidak larut dalam etanol, eter, dan dalam 

pelarut organik lainnya (Depkes, 2014). 
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Pemeriksaan organoleptik yang dilakukan sesuai dengan Farmakope 

Indonesia Edisi ke-V yang meliputi pemeriksaan bentuk dan warna. Pemeriksaan 

tersebut, diamati langsung dengan panca indera. Na-CMC berbentuk serbuk atau 

granul dan berwarna putih sampai krem (Depkes, 2014).  

b. Sifat Fisikokimia Na-CMC  

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) sifat fisikokimia Na-CMC 

berdasarkan meliputi penetapan pH, susut pengeringan, viskositas dan derajat 

substitusi. 

1) Penetapan pH  

pH merupakan derajat keasaman yang dapat diukur menggunakan pH meter. 

Nilai pH memiliki peranan penting sehingga perlu dikontrol untuk menjamin 

kualitas dari kosmetik, makanan, dan produk farmasi yang dihasilkan (Schaude et 

al., 2017).  

Pemeriksaan pH dilakukan dengan melarutkan 1 bagian Na-CMC ke dalam 

100 bagian air pada suhu 60°C hingga Na-CMC terdispersi sempurna. Setelah 

didinginkan pada suhu ruang, kemudian pH diukur menggunakan pH meter. Nilai 

pH yang disarankan untuk Na-CMC antara 6,0-8,5 menurut SNI 06-3736-1995. 

2) Kadar Air  

Kadar air atau susut pengeringan dilakukan dengan menimbang Na-CMC 

dan dikeringkan pada suhu 105°C. Berdasarkan SNI 06-3736-1995, nilai kadar air 

maksimal 10% dan 12,5%. Berdasarkan farmakope edisi V persyaratan kadar air 

yaitu <10% (Depkes, 2014). 
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3) Viskositas  

Viskositas suatu fluida merupakan daya hambat yang disebabkan oleh 

gesekan antara molekul-molekul cairan, yang mampu menahan aliran fluida 

sehingga dapat dinyatakan sebagai indikator tingkat kekentalannya. Kekentatalan 

adalah sifat suatu zat cair (fluida) disebabkan adanya gesekan antara molekul-

molekul zat cair dengan gaya kohesi pada zat cair tersebut. Gesekan-gesekan inilah 

yang menghambat aliran zat cair (Soebyakto et al., 2016). 

Dapat diperoleh larutan encer 1% b/v dengan viskositas 5-2000 cP (Rowe 

et al., 2009). Penentuan viskositas sediaan menggunakan viscometer. Dengan 

menimbang berat kering karboksimetil selulosa dilarutkan dalam aquades dan 

dipanaskan pada suhu 60°C sambil diaduk hingga larut. Kemudian didinginkan 

pada suhu ruang dan dilakukan pengukuran viskositas (Salimi et al., 2021). 

c. Derajat Susbtitusi (DS) (SNI 06-3736-1995) 

Tujuan dari penentuan derajat substitusi yaitu menunjukkan banyaknya 

gugus hidroksil (-COOH) yang disubstitusi. Nilai DS berpengaruh terhadap 

kelarutan Na-CMC dalam air. Na-CMC dengan nilai DS ˂0,4 bersifat swellable 

tetapi tidak mampu terdispersi dalam air, sedangkan Na-CMC yang memiliki nilai 

DS diatas nilai tersebut mampu terlarut dengan hidroafinitas yang bertambah 

seiring dengan peningkatan nilai DS (Ferdiansyah et al., 2017). Menurut Standar 

Nasional Indonesia (SNI), nilai DS yang disyaratkan untuk Na-CMC adalah sebesar 

0,7-1,2 (Fadillah, 2018).  

Beberapa faktor yang mempengaruhi DS antara lain adalah density (berat 

jenis), thixotropy dan higroskopis. Thixotropy adalah sifat dari gel atau cairan yang 
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berbentuk kental (viscous), namun tidak homogen. Hal ini bila dituangkan akan 

mengalir dengan tidak lancar pada kondisi normal, tetapi berkurang kekentalannya 

bila dikocok, diaduk atau dimampatkan. Adapun sifat higroskopis adalah 

kemampuan gel atau cairan untuk menarik molekul dari lingkungannya, yang 

dicapai melalui absorpsi atau adsorpsi, sehingga sifat fisiknya akan berubah seperti 

peningkatan volume, sifat kaku, atau karakter fisik lainnya (Eriningsih et al., 2011). 

D. Karakteristik Na-CMC dengan FTIR 

Transformasi Fourier inframerah (FTIR) adalah salah satu metode 

spektroskopi yang sangat popular yang biasa digunakan yang merupakan metode 

spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk 

menganalisis hasil spektrum. Metode spektroskopi yang digunakan yaitu metode 

absorpsi yang merupakan metode yang didasarkan pada perbedaan penyerapan 

radiasi inframerah. Inti dari spektroskopi FTIR adalah interferometer Michelson 

yaitu alat untuk menganalisis frekuensi dalam sinyal gabungan (Anam, 2007). 

FTIR banyak digunakan karena memiliki kelebihan dapat menganalisis 

hampir semua bentuk sampel. Sampel yang dapat dianalisis adalah sampel yang 

berwujud, cairan, larutan, pasta, bubuk, film, serat, gas (Fan et al., 2012). Selain itu, 

FTIR menawarkan analisis sampel secara keseluruhan dan tidak terkait dengan 

penggunaan bahan kimia dan reagen (Rohman et al., 2012).  

Pada penampakan spektrum inframerah posisi pita dalam analisis 

inframerah dinyatakan dalam satuan frekuensi. Frekuensi sering dinyatakan sebagai 

bilangan gelombang yaitu jumlah gelombang atau panjang gelombang percenti 

meter (cm-1). Daerah yang sering dianalisa dengan spektroskopi inframerah adalah 
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dalam kisaran panjang gelombang 4000-600 cm-1atau setara dengan 2,5-5 m atau 

bisa lebih rendah dari itu. Hasil analisa dicatat dalam modus pemancar (%T) atau 

dalam bentuk serapan (Abs) (Zuraida, 2016). 

Cara kerja spektroskopi inframerah adalah sinar infra merah akan melalui 

sampel. Gelombang yang melalui sampel diteruskan oleh detektor dan terhubung 

ke komputer sehigga meberikan gambaran spektrum sampel yang diuji. Struktur 

kimia dan bentuk ikatan molekul serta gugus fungsional tertentu sampel yang diuji 

menjadi dasar bentuk spektrum yang akan diperoleh dari hasil analisis (Sari et al., 

2016).  

Menurut (Zulharmitta et al., 2012) spektrum inframerah pada Na-CMC 

yang dibuat dari batang rumput gajah, pada ikatan gugus fungsi C=O (CMC 

dicirikan dengan adanya gugus karbonil (C=O)) terdapat bilangan gelombang 

1677,71 cm-1, pada ikatan gugus fungsi C-O-C terdapat bilangan gelombang 

1285,60 cm-1. Menurut (Megawati et al., 2017) berdasarkan hasil pengukuran baik 

sampel maupun Na-CMC murni di peroleh adanya puncak pada gelombang 

2918,23 cm-1 yang menunjukkan adanya gugus H-C-H, beberapa gugus -OH yaitu 

pada puncak 3442,94 cm-1 yang menunjukkan terbentuknya kelompok ikatan 

hidrogen antara atom hidrogen dalam satu kelompok gugus hidroksil dalam suatu 

monomer glukosa dan atom oksigen dari gugus hidroksil lain monomer glukosa 

pada rantai polimer selulosa. Selain itu, terbaca pula pada puncak 1647,21 cm-1 

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

menunjukkan regangan C-O dan struktur dari komponen selulosa.  
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E. Tinjauan dalam Islam tentang Tanaman 

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang yaitu salah 

satunya Farmasi. Farmasi diartikan sebagai obat adalah salah satu profesi kesehatan 

campuran dua ilmu yaitu health science dan chemical science, dalam hal ini 

bertanggung jawab dalam pemastian keamanan konsumsi obat dan aktivitas serta 

efek kerja dari obat. Kemajuan ilmu pengetahuan farmasi sekarang ini, dikarenakan 

panjangnya proses yang telah dilalui sehingga tumbuh dan terus berkembang, 

dalam hal ini sejarah mencatat tokoh-tokoh besar Islam yang telah memajukan 

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

al-Qosim al-Zahrawi, al-Biruni dan ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya yang 

menekuni dunia farmasi dengan penemuan dan pengembangannya dalam hal obat-

obatan, kemudian mengembangkan bagaiman proses penyulingan dan 

penyubiliman, dan menulis buku mengenai farmakologi berjudul al-Saydalah 

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

Tidak hanya itu farmasi juga dalam prakteknya dengan mencari temuan obat 

baru, meneliti dan mengelolah sumber bahan baku yang berpotensi sebagai 

pengobatan, semisanya dari tumbuhan (Nasihah, 2022). Tanaman merupakan salah 

satu bahan tambahan alternatif yang banyak dipilih oleh masyarakat. Dalam Al-

Qur’an banyak menyebutkan manfaat tanaman yang digunakan dalam pengobatan. 

Salah satunya dari tanaman yang dapat dimanfaatkan yaitu selulosa dari batang 

kelapa. Sebagaimana dalam Q.S Asysyu’ara/26 :7 yang berbunyi:  
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رِ 
َ
ِ زَوجٍْ ك

 
ل
ُ
ْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ ك نْ

َ
مْ ا

َ
رْضِ ك

َ
ا
ْ
ى ال

َ
مْ يَرَوْا اِل

َ
وَل
َ
 ٧يْمٍ ا

Terjemahnya:   

Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah 
menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik? (“Al-
Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya,” 1971). 

 

Makna Alquran yang menyatakan bahwa Allah swt. menginginkan umat 

manusia untuk selalu mensyukuri segala karunia-Nya dijelaskan dalam tafsir 

Quraish Shihab atas ayat tersebut. Melalui tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh 

Allah SWT dan memiliki khasiat yang bermanfaat bagi umat manusia. Tumbuhan 

yang paling baik adalah tumbuhan yang subur dan bermanfaat. Dan kami 

tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sebagian 

ulama berpendapat menumbuhkembangkan di bumi ini aneka ragam tanaman untuk 

kelangsungan hidup dan menetapkan bagi sebagian tanaman itu masa pertumbuhan 

dan penuaian tertentu. Sesuai dengan kualitas dan kebutuhan makhluk hidup. 

Demikian juga Allah swt. Menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan 

habitat alamnya (Shihab, 2012:12). 

Dalam Al-Qur’an menyebutkan potensi tumbuh-tumbuhan untuk 

dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan dalam Q.S 

Taha /20: 53  
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مَاءِۤ مَاءًًۤۗ    مِنَ السَّ
َ
نْزَل

َ
ا ا وَّ

ً
مْ فِيْهَا سُبُل

ُ
ك
َ
كَ ل

َ
سَل رْضَ مَهْدًا وَّ

َ
ا
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
ذِيْ جَعَل

َّ
ال

ى   نْ نَّبَاتٍ شَتّٰ زْوَاجًا م ِ
َ
ٖٓ ا خْرَجْنَا بِه 

َ
 ٥٣فَا

Terjemahan:  
(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan 
meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari 
langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka 

macam tumbuh-tumbuhan (“Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya,” 

1971). 

 
Dalam tafsir Al Azhar hal 4440, dijelaskan bahwa seluruh manusia lahir     

ke muka bumi ini dan hidup di atas hamparannya mengecap akan nikmat yang ada 

di dalamnya, mengutip akan kekayaannya, mendirikan bangunan yang indah-indah 

buat tempat tinggal. Dengan demikian ramailah hubungan antar manusia. Karena 

manusia itu perlu memerlukan di antara satu negeri dengan negeri yang lain. "Dan 

Allah swt. yang menurunkan air dari langit." Hujan turun, mengalir dari tempat 

yang tinggi ke tempat yang rendah; ada yang mengalir di permukaan bumi menuju 

tanah yang rendah dan belum berhenti sebelum dia berkumpul kembali di lautan. 

Yaitu dengan sebab turunnya air hujan itu. "Berbagai ragam tumbuh-tumbuhan, 

aneka warna." seperti halnya tanaman kelapa yang tumbuh dan berkembang 

memiliki banyak manfaat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah swt. (Amrullah, 

2003). 

Dalam pandangan Islam, segala ciptaan Allah swt. Tidak ada yang sia-sia 

termasuk tumbuh-tumbuhan beranekaragam dan manfaatnya yang dapat diketahui 

melalui penelitian pada selulosa dan karakteristik Na-CMC dari tanaman kelapa 

(Cocos nucifera L.). Pada bagian batang tanaman kelapa mempunyai kisaran 
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kandungan selulosa yaitu rataannya sebesar 31.95% (Wardhani et al., 2004). 

Perkebunan kelapa di Indonesia seluas 3.7 juta hektar lebih kurang 25% dari luas 

area tersebut merupakan tanaman kelapa yang telah berumur diatas 50 tahun dan 

perlu diremajakan (Ningrum, 2019). Sebagaimana diceritakan dalam hadist 

dibawah ini: 

 

لُ  عَلِي  ُ بْنُ  الْحَسَنُ  حَدَّثنََا سْلِمُ  بْنُ  عَفَّانُ  حَدَّثنََا الْخَلََّّ ادُ  حَدَّثنََا م  حَدَّثنََا سَلَمَةَُ بْن حَمَّ  

ُ عَنُْ ثاَبِتُ  أصََابِعَه ُ لَعِقَُ طَعَامًا أكََلَُ إِذاَ كَانَُ وَسَلَّمَُ عَلَيْهُِ اللَّّ ُ صَلَّى النَّبِيَُّ أنََُّ أنََس   

وَلَُ وَلْيَأكْ لْهَا الْْذَىَ عَنْهَا فَلْي مِطُْ أحََدِك مُْ ل قْمَة ُ وَقَعَتُْ مَا إذَِا وَقَالَُ الثَّلََّثَُ  

حْفَةَُ نسَْلِتَُ أنَُْ وَأمََرَنَا لِلشَّيْطَانُِ يَدَعْهَا ونَُ لَُ إِنَّك مُْ وَقَالَُ الصَّ ُِ فِي تدَْر  أيَ   

صَحِي غَرِيبُ  حَسَنُ  حَدِيثُ  هَذَا عِيسَى أبَ و قَالَُ الْبَرَكَة ُ طَعَامِك مُْ   

 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah 
menceritakan kepada kami Affan bin Muslim, telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Tsabit dari 
Anas bahwasanya; Apabila Nabi Muhammad saw. memakan makanan, maka 
beliau menjilati tiga jari tangannya. Dan beliau bersabda, "Jika seseorang 
memakan makanan lalu sebagiannya jatuh maka hendaknya dia 
menghilangkan debu yang mencampurinya kemudian memakannya dan 
janganlah dia membiarkannya untuk setan." Kemudian beliau juga 
memerintahkan kami untuk mengusap piring, dan beliau bersabda, 
"Sesungguhnya kalian tidak tahu, manakah di antara butiran makanan kalaian 
yang mengandung barakah." Abu Isa berkata, Ini adalah hadits Hasan Gharib 
Shahih. (Tirmidzi No.1725) 

 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2014) yang melarang membuang benda-

benda yang masih bisa digunakan didasarkan pada hadits ini. Ternyata selulosa 
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masih bisa dikonsumsi, seperti halnya batang kelapa. Setelah itu, selulosa ini akan 

digunakan untuk membuat Na-CMC.  

Pemanfaatan selulosa batang kelapa menjadi Na-CMC, yang dapat 

memaksimalkan manfaat batang kelapa dan memainkan peran penting dalam 

berbagai aplikasi farmasi seperti pengental, penstabil emulsi atau suspensi, dan 

bahan pengikat, adalah motivasi di balik penelitian ini, yang dilakukan oleh penulis 

(Rambe, 2018). Sebagaimana didukung dalam hadist dibawah ini: 

 

مَشِ عَنأ أبَِ  عَأ رٍ عَنِ الْأ برََناَ أبَوُ بكَأ وَدُ بأنُ عَامِرٍ أخَأ سَأ ثنَاَ الْأ ي صَالِحٍ عَنأ أبَيِ  حَدَّ

ُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ مَنأ سَلكََ طَرِيقاً يلَأتمَِسُ فِيهِ   قاَلَ قاَلَ  هرَُيأرَةَ قاَل ِ صَلَّى اللََّّ رَسُولُ اللََّّ

ُ لَهُ طَرِيقاً إِلىَ الأجَنَّةِ   عِلأمًا سَهَّلَ اللََّّ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin 'Amir, telah mengabarkan 
kepada kami Abu Bakr dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, 
dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa meniti jalan guna 
menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga." 
(Ahmad No.7965) 

 

Seruan menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan di antaranya 

diangkungkan dalam hadis diatas. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk 

membahas hadis ini yang membahas mengenai pentingnya tentang ilmu 

pengetahuan dan keutamaannya dalam lintas kehidupan. Hadits mengenai ilmu 

pengetahuan sangat banyak salah satunya (HR. Ahmad No. 7965), karena 

keutamaan ilmu itu sendiri sangat sentral di kalangan umat Islam, di samping 

dengan ilmu itu sendiri dapat mengangkat derajat seseorang yang memilikinya. 
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Hasil penelitian ini adalah bagaimana proses belajar atau menuntut ilmu peneliti 

dapat merubah cara pandang dan perilaku, karena belajar adalah suatu proses 

alamiah untuk mendapatkan suatu yang bermakna. Penelitian ini juga menegaskan 

proses pembelajaran sebagai sarana perubahan sosial dalam masyarakat secara 

sosiologis, dan selebihnya pendidikan selain memberikan amunisi memasuki masa 

depan (Thoriq et al., 2022).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium 

berupa pembuatan dan karakterisasi Na-CMC dari selulosa batang kelapa.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasetik Farmasi Program Studi 

Farmasi UIN Alauddin Makassar, laboratorium Kimia Sains dan Teknologi UIN 

Alauddin Makassar, dan laboratorium FMIPA UNM Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2022. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara kuantitatif untuk 

mengetahui pembuatan dan karakterisasi Na-CMC dari selulosa batang kelapa. 

D. Sampel Penelitian 

Sampelnya adalah bagian batang dari tanaman kelapa (Cocos nucifera L. 

var. rubescens.) yang berada di perkebunan kelapa Kabupaten Kepulauan Selayar. 

E. Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat Penelitian 

Alat yang diguanakan dalam penelitian ini antara lain lemari pengering, 

hotplate (Nesco Lab) dan magnetic stirer, grinder, oven (Memmert), blender, pH 
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meter, desikator, viscometer (Brookfield DV-E), Fourier Transform Infra-Red 

(FTIR) (Nicolet Is10), dan alat-alat gelas. 

2. Bahan Penelitian 

Batang tanaman kelapa, HNO3, NaOH, H2O2, Na MCA, isopropanol, 

metanol, asam asetat glasial, HCl, KBr dan aquades. 

F. Prosedur Kerja Penelitian 

1. Sampel 

a. Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel yaitu tanaman kelapa yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah batang batang kelapa yang diperoleh dari perkebunan kelapa di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

b. Determinasi 

Determinasi ini dilakukan untuk memastikan kunci penentuan tanaman. 

Spesies tanaman yang digunakan sebagai bahan baku dalam penelitian ini 

kemudian dapat diidentifikasi. Uji determinasi dilakukan di Laboratorium FMIPA 

Universitas Negeri Makassar. 

c. Preparasi Sampel 

Batang kelapa yang terkumpul dibersihkan, dikeringkan, kemudian 

ditimbang untuk memperkirakan berat basahnya. Lemari pengering digunakan 

untuk menyelesaikan proses pengeringan. Setelah batang kelapa kering, kemudian 

diperkecil ukurannya menggunakan grinder. Serbuk batang kelapa yang diperoleh 

ditimbang untuk mengetahui berat keringnya. 
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d. Isolasi Selulosa 

400 mL HNO3 4% digunakan untuk menghidrolisis 50 g bubuk kelapa pada 

suhu 80°C selama dua jam. Kemudian dengan menggunakan 200 mL H2O2 15% 

pada suhu 80°C selama 1 jam, saring dan pemutih bahan. Kemudian, 200 mL NaOH 

2N digunakan dalam proses delignifikasi yang berlangsung selama 1 jam pada suhu 

80°C (Supranto et al., 2015). Selulosa yang dihasilkan masih mengandung α, β, dan 

γ-selulosa, oleh karena itu pemisahan dilakukan dengan memanaskan 500 mL 

larutan NaOH 17,5% pada suhu 80°C selama 30 menit, yang menyebabkan, β, dan 

γ-selulosa larut sedangkan α-selulosa akan mengendap. Karena warna kuning 

kecoklatan dari α-selulosa yang dihasilkan, maka diputihkan sekali lagi 

menggunakan 200 mL H2O2 15% pada suhu 80°C selama satu jam. Untuk melihat 

vibrasi molekul senyawa organik, α-selulosa kemudian dikeringkan dalam oven 

60oC selama 1 jam sebelum dilakukan pengujian gugus fungsi menggunakan FTIR 

dengan bilangan gelombang referensi 400–4000 cm-1 (Putri, 2018). 

2. Sintesis Na-CMC 

Dengan 90 mL isopropanol dan 10 mL NaOH (10%, 15%, 20%, 25%, dan 

30%), ditambahkan 5 g selulosa batang kelapa sambil diaduk dengan magnetic 

stirrer selama 60 menit pada suhu ruang. Kemudian masing-masing Na MCA (1 g, 

2 g, 3 g, 4 g, dan 5 g) ditambahkan. Pengadukan kemudian dilakukan selama satu 

jam lagi pada suhu 55°C sebelum disaring. Residu yang dihasilkan direndam 

selama 24 jam dalam 100 mL metanol. kemudian disaring setelah pH 6-7 

dinetralkan dengan asam asetat glasial. Pengeringan Na-CMC padat dalam oven 
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dengan suhu 70oC (Coniwanti et al., 2015; Rahman et al., 2021; Indriyani et al., 

2021). 

3. Karakteristik Na-CMC 

a. Organoleptik 

Pemeriksaan organoleptik Na-CMC yang meliputi pemeriksaan dengan 

panca indera diamati lansung dari bentuk, warna, bau dan kelarutan. (Depkes, 

2014). 

b. Sifat Fisikokimia  

1) Penetapan pH  

Larutan Na-CMC 1% Ukur pH setelah melarutkan 1 g Na-CMC dalam 100 

mL air suling pada suhu 60 °C sambal diaduk (Salimi et al., 2021). 

2) Kadar Air  

Dalam botol penimbangan yang diketahui beratnya, sampel hingga 0,5 g 

Na-CMC ditimbang. Keringkan pada suhu 105°C dalam oven sampai tercapai berat 

yang stabil. Tutup botol timbang dibuka selama proses pemanasan di dalam oven, 

dan setelah dibuka segera ditutup dan dimasukkan ke dalam desikator lalu 

didinginkan sampai mencapai suhu ruang sebelum ditimbang (Salimi et al., 2021). 

3) Penentuan Viskositas  

Larutan Na-CMC pada 1% menggunakan viskometer Brookfield DV-E, 

untuk tentukan viskositas sediaan. Dengan 1 g Na-CMC yang dilarutkan dalam 100 

mL air suling ditimbang kering, kemudian dipanaskan pada suhu 60 °C sambil 

diaduk hingga larut. Viskositas kemudian ditentukan setelah pendinginan hingga 

suhu kamar dan dilakukan pengukuran viskositas (Salimi et al., 2021). 
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c. Penentuan Derajat Substitusi  

2,5 mL HNO3 2N digunakan untuk merendam 1 g Na-CMC hasil sintesis 

selama dua menit untuk mengukur nilai DS. Setelah disaring, sisa bahan 

dipanggang dalam oven dengan suhu 60°C hingga kering. 1 g hasil oven, 100 mL 

air suling, 25 mL NaOH 0,3N, dan HCl 0,3N untuk titrasi. Rumus di bawah ini 

digunakan untuk menentukan nilai DS (Salama et al., 2018). Standar Nasional 

Indonesia (SNI) menyatakan bahwa nilai DS yang diperlukan untuk Na-CMC 

adalah antara 0,7 dan 1,2 (Fadillah, 2018). 

𝐴 =
𝐵𝐶−𝐷𝐸

𝐹
          

𝐷𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡 𝑆𝑢𝑏𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 =  
0.162 𝐴

1 − 0.058 𝐴
   

Keterangan : 

A = Miliequivalen asam yang diperlukan per gram sampel  
B = Volume NaOH (mL) yang ditambahkan  
C = Normalitas NaOH (N)  
D = Volume HCl (mL) yang dibutuhkan dalam titrasi  
E = Normalitas HCl (N)  
F = Banyaknya Na-CMC AT yang digunakan (g)  
162 = Berat molekul unit anhydroglukosa dari selulosa (g)  
58 = Kenaikan anhydroglukosa untuk setiap gugus karboksimetil yang 

tersubstitusi 
 

4. Karakteristik Na-CMC dengan FTIR 

Setelah penyiapan bahan KBr khusus untuk FTIR, semua konsentrasi 

sampel hasil Na-CMC dari selulosa batang kelapa dikumpulkan dan diletakkan di 

atas mortar yang telah dilap dengan tisu. Setelah itu diambil sampel dan bahan KBr 

(1:8) dan diletakkan di atas mortar. Campuran tersebut kemudian dihaluskan hingga 

homogen, lalu lanjut dikompresi menjadi plat tipis dengan diameter sekitar 1 cm, 
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dan direkam menggunakan instrumen FTIR pada bilangan gelombang 400–4000 

cm-1 (Safitri et al., 2017). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Rendemen Selulosa 

Tabel 1. Hasil Rendemen Selulosa 
Berat Sampel Batang 

Kelapa Kering 
Berat Selulosa 

% Selulosa Hasil Isolasi 
Batang Kelapa 

200 gram 85 gram 42,5 % 
 

2. Karakteristik Selulosa 

Tabel 2. Hasil Karakteristik Selulosa 

Karakteristik 
Selulosa Batang 

Kelapa 
Selulosa 
Standart 

Sumber 

Warna Putih Putih 
(Fatriasari et al., 

2019) 

Bentuk Potongan Serat Potongan Serat 
(Fatriasari et al., 

2019) 
Kelarutan 

dalam 
(NaOH 17,5%) 

Larut Larut 
(Fatriasari et al., 

2019) 
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3. Karakteristik Selulosa menggunakan FTIR 

 

Gambar 5.  Hasil analisis gugus fungsi selulosa menggunakan FTIR A) Selulosa Batang Kelapa, B) Selulosa Standart

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

A
b

s

Wave number

Selulosa Standart

Selulosa Batang Kelapa

C=C

C=OA 

B 



 
 

 
 

42 

4. Karakteristik Na-CMC 

Tabel 3. Hasil Karakteristik Na-CMC 

Variasi Konsentrasi 
NaOH (%) : Na MCA (g) 

Organoleptik Kelarutan 
pH 

Kadar 
Air (%) 

Viskositas 
(cP) 

Derajat 
Substitusi Warna Bau Bentuk Aquades Etanol 

Dietil 
Eter 

10:1 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

6 0,09 74,2 0,6 

15:1 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

6,5 0,13 96,8 0,7 

20:1 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7 0,18 116 0,9 

25:1 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7 0,14 115,7 0,6 

30:1 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7 0,16 114,8 0,5 

10:2 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

6,5 0,16 70,5 0,6 



 

 
 

15:2 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

6,5 0,16 70,8 0,7 

20:2 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7 0,23 95 0,8 

25:2 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7 0,21 50,7 0,6 

30:2 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

8 0,20 50,3 0,6 

10:3 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

6,5 0,17 90 0,6 

15:3 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7 0,16 105,8 0,7 

20:3 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7 0,21 115,8 0,8 

25:3 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7 0,18 107,2 0,7 
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30:3 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

8 0,21 50,7 0,7 

10:4 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7 0,19 71,2 0,4 

15:4 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7 0,20 72,5 0,8 

20:4 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7 0,15 115,2 0,8 

25:4 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

8 0,13 114,8 0,8 

30:4 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

8 0,16 111,3 0,6 

10:5 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7 0,22 115,7 0,4 

15:5 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7,5 0,26 116 0,5 
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20:5 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

8 0,21 513,3 0,8 

25:5 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

8 0,21 510 0,7 

30:5 Krem 
Tidak 
berbau 

Serbuk 
atau 

granul 

Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

8 0,22 501,3 0,7 

Na-CMC Merck® 
Putih 

sampai 
krem 

Tidak 
berbau 

Serbuk 
Agak 
sukar 
larut 

Tidak 
Larut 

Tidak 
Larut 

7 0,17 513,3 1 
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5. Karakteristik Na-CMC menggunakan FTIR 

 

Gambar 6. Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 1 g dan NaOH (10, 
15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR 

 

 

Gambar 7. Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 2 g dan NaOH(10, 
15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR 
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Gambar 8. Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 3 g dan NaOH (10, 
15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR 

 

 

Gambar 9. Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 4 g dan NaOH (10, 
15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR 
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Gambar 10. Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 5 g dan NaOH (10, 
15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR 

 

 

Gambar 11. Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 10% dan Na MCA (1, 
2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR 
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Gambar 12. Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 15% dan Na MCA (1, 
2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR 

 

 

Gambar 13. Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 20% dan Na MCA (1, 
2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR 
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Gambar 14. Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 25% dan Na MCA (1, 
2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR 

 

 

Gambar 15. Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 30% dan Na MCA (1, 
2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR 
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Gambar 16. Grafik Perbandingan Konsentrasi Variasi terbaik NaOH dan 
Na MCA menggunakan FTIR 
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Berdasarkan Tabel.1 diambil berat sampel batang kelapa kering yaitu 200 

gram dari hasil sampel batang kelapa ini untuk digunakan pada proses isolasi 

selulosa menghasilkan 85 gram selulosa. Persentase yang didapatkan dari hasil 

isolasi selulosa yaitu 42,5% dengan perhitungan:  

 

%𝑆𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 =
85 𝑔𝑟𝑎𝑚

200 𝑔𝑟𝑎𝑚
 𝑥 100% = 42,5% 

 
Prosedur isolasi digunakan untuk memisahkan selulosa dari lignin dan 

hemiselulosa. Hidrolisis adalah metode pemecahan kimia yang melibatkan 

pelepasan ikatan suatu zat. Asam nitrat dapat ditambahkan ke batang kelapa untuk 

melarutkan ikatan hemiselulosa-selulosa. Selain itu, struktur lignin yang melapisi 

atau melindungi hemiselulosa dapat melemah selama proses hidrolisis dalam 

keadaan panas dan asam, menciptakan ruang pori yang memungkinkan asam masuk 

dan menghidrolisis hemiselulosa, yang ditandai dengan perubahan warna dari 

coklat menjadi jingga (Minah, 2010). Alkali (NaOH) ditambahkan ke proses untuk 

meningkatkan delignifikasi, yang memerlukan pemutusan ikatan ester antara lignin 

dan selulosa. Alkali dapat dengan mudah mengganggu ikatan lignin-selulosa ester 

karena sifatnya yang lemah atau kurang stabil (Subhedar, 2013). Selulosa yang 

dihasilkan ini masih mengandung α, β, dan γ-selulosa. Sehingga penting untuk 

memisahkanan α-selulosa dari β, dan γ-selulosa dan untuk itu digunakan larutan 

NaOH 17,5% yang menyebabkan β, dan γ-selulosa akan larut sedangkan α-selulosa 

akan mengendap (Putri, 2018). Untuk menghasilkan selulosa dengan warna yang 

mirip dengan selulosa standart, dilakukan tiga kali penambahan bahan pemutih 

H2O2. Selain itu, tingkat keputihan yang dihasilkan lebih dapat diandalkan dan 
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ramah lingkungan (Coniwanti, Anka, et al., 2015). Dapat dilihat dari Gambar 18. 

menunjukkan hasil selulosa dari batang kelapa.   

Terbukti bahwa gugus fungsi yang dinilai dari spektrum FTIR mengikuti 

struktur selulosa yang khas dari temuan setiap serapan pada daerah bilangan 

gelombang tertentu. Pada selulosa batang kelapa maupun selulosa biasa, hasil 

pembacaan analisis spektrum FTIR dapat dideteksi panjang gelombangnya. 

Pembacaan dari selulosa konvensional dan selulosa batang kelapa pada kisaran 

400–4000 cm-1 dari spektrum FTIR diberikan pada Gambar 5 dan dijelaskan pada 

Tabel 4. 

Berdasarkan pada daerah gelombang dekat 1510 dan 1590 cm-1 yang 

merupakan rentang gelombang milik gugus fungsi lignin cincin aromatik C=C 

menunjukkan persamaan peak. Pada sampel selulosa batang kelapa terjadi pada 

panjang gelombang 1547,21 cm-1 sedangkan pada selulosa standart 1547,34 cm-1. 

Peak C=C menunjukkan bahwa intensitas lignin pada sampel yaitu batang kelapa. 

Pada daerah gelombang sekitar 1690 dan 1760 cm-1 yakni milik gugus fungsi C=O 

(karbonil), di sampel selulosa batang kelapa 1715,47 cm-1 dan 1715,52 cm-1 

selulosa standart menunjukkan bahwa intensitas hemiselulosa dari selulosa batang 

kelapa tidak jauh berbeda pada daerah frekuensi gugus fungsi karbonil selulosa 

standart. Keberadaan intensitas gugus fungsi molekul lignin (C=C) dan milik gugus 

fungsi karbonil (C=O) menunjukkan bahwa intensitas hemiselulosa juga pada 

daerah frekuensi tersebut semakin lemah (Stuart, 2005; Zulfikar et al., 2020).  

Alkalisasi dan karboksimetilasi adalah dua proses utama dalam produksi 

Na-CMC. Sebelum karboksimetilasi, alkalisasi dilakukan dengan NaOH untuk 
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mengaktifkan gugus OH pada molekul selulosa dan berfungsi sebagai pengembang. 

Penyebaran agen karboksimetilasi akan dibantu oleh pertumbuhan selulosa ini. 

Prosedur karboksimetilasi memanfaatkan natrium monokloroasetat. Substitusi unit 

anhidroglukosa pada selulosa akan dipengaruhi oleh jumlah natrium 

monokloroasetat yang digunakan (Prayitno et al., 2020). Selulosa batang kelapa 

diambil sebanyak 5 g, ditambahkan 90 mL isopropanol dan 10 mL NaOH (10%, 

15%, 20%, 25%, dan 30%). Gugus OH dari isopropanol (C3H7OH), bahan kimia 

organik, membantu dalam pembubaran molekul polar. Karena gugus COH-nya 

dapat mengikat dua karbon, isopropanol adalah bentuk sekunder dari molekul 

alkohol. Isopropanol ditambahkan untuk memperbaiki prosedur selanjutnya, 

karboksimetilasi (Zuraida, 2016). Prosedur ini mengubah selulosa menjadi selulosa 

basa dalam lingkungan basa yang dibuat dengan penambahan gugus Na+ dari 

NaOH dan pelarut isopropanol (Hildayani, 2018). Penambahan NaOH dengan 

menggunakan beberapa variasi pada selulosa juga berfungsi untuk melihat 

pengaktifkan gugus-gugus hidroksil dari selulosa yang ditandai dengan 

pembengkakan pada selulosa dan terjadinya perubahan warna dari putih menjadi 

kekuningan (Nur’ain et al., 2017). 

Kemudian pada tahap karboksimetilasi, masing-masing Na MCA 

ditambahkan dengan variasi (1 g, 2 g, 3 g, 4 g, dan 5 g) dengan mereaksikan alkali 

selulosa yang dibuat pada tahap alkalisasi dengan Na MCA. Gugus natrium selulosa 

alkali dan gugus natrium dalam reagen Na MCA bereaksi selama tahap 

karboksimetilasi untuk menghasilkan Na-CMC. Residu yang dihasilkan kemudian 

direndam dalam metanol selama 24 jam. kemudian disaring setelah pH 6-7 
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dinetralkan dengan asam asetat glasial. Padatan Na-CMC dikeringkan 

menggunakan oven dengan suhu 70oC. Metanol (CH3OH) digunakan karena 

bersifat polar sehingga lebih mudah larut dibandingkan pelarut lainnya (Suharto et 

al., 2016). Selanjutnya pada tahap netralisasi digunakan asam asetat glasial untuk 

menetralkan Na-CMC yang disintesis karena selama proses sintesis berlangsung 

dalam lingkungan basa (Salimi et al., 2021). Menurut Pitaloka et al., (2015) 

menyatakan bahwa konsentrasi NaOH akan mempengaruhi tingkat kualitas Na-

CMC dan penambahan natrium monokloroasetat akan mempengaruhi substitusi 

pada struktur selulosa. 

Setelah didapatkan sampel Na-CMC yang diperoleh, lalu dibandingkan 

dengan Na-CMC Merck®. Dari Tabel 3 hasil Na-CMC yang diperoleh dari selulosa 

batang kelapa memiliki karakter yang hampir sama dengan NaCMC Merck® juga 

memenuhi persyaratan farmakope dan standar nasional Indonesia (SNI). Uji 

organoleptik pada Na-CMC berdasarkan pemeriksaan bentuk, warna, dan bau. 

Beberapa hasil variasi Na-CMC menunjukkan adanya granul seiiring dengan 

meningkatnya konsentrasi variasi. Hasil pemeriksaan organoleptik yang berupa 

bentuk, warna, dan bau untuk Na-CMC dan Na-CMC Merck® berturut-turut 

adalah: serbuk atau granul berwarna krem, dan tidak berbau. Tingkat kecerahan 

(lightness) Na-CMC batang kelapa sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Na-

CMC Merck®. Hal ini dimungkinkan karena bahan baku selulosa masih 

mengandung residu lignin yang bereaksi dengan NaOH selama proses produksi Na-

CMC. Tingkat kecerahan berpengaruh pada aplikasi Na-CMC, dimana semakin 

cerah penampakan Na-CMC maka daya terima konsumen cenderung lebih tinggi. 
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Tiga pelarut dengan berbagai jumlah polaritas digunakan untuk melakukan 

uji kelarutan. Berdasarkan farmakope Indonesia, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kelarutan Na-CMC berbahan dasar batang kelapa dalam berbagai 

pelarut. Aquadest, etanol 96%, dan dietil eter adalah berbagai pelarut yang 

digunakan masing-masing dengan polaritas tinggi hingga non-polaritas. Hasil 

kelarutan dalam media aquadest ditunjukkan pada Tabel 6, dan kesimpulannya 

adalah terdispersi dalam air dengan kelarutan yang sangat menantang untuk 

membentuk larutan koloid. Sementara etanol ditunjukkan pada Tabel 7 dan dietil 

eter Tabel 8 terbukti tidak larut, hal ini menyebabkan terbentuknya endapan pada 

basa Na-CMC. 

Uji fisikokimia meliputi pH, kadar air, viskositas dan derajat substitusi. 

Hasil pemeriksaan pH Na-CMC dan Na-CMC Merck® seluruh variasi telah 

memenuhi syarat SNI 06-3736-1995 yaitu dengan rentang pH 6-8,5. Berdasarkan 

Tabel 3, pH yang dihasilkan cenderung naik semakin tinggi konsentrasi natrium 

monokloroasetat. Masrullita et al., (2021) mengaitkan hal ini dengan penambahan 

gugus natrium monokloroasetat, yang memungkinkan pH terionisasi total dalam 

larutan dan menghasilkan kenaikan pH. PH dari Na-CMC yang dihasilkan berada 

dalam kisaran pH yang dapat diterima dan hanya sedikit berbeda dari pH NaCMC 

Merck®, yaitu pH 7 berkat proses penetralan yang cukup efektif. 

Pemeriksaan kadar air dilakukan pada semua variasi Na-CMC dan Na-CMC 

Merck®. Menurut Farmakope Edisi V kadar air yang disyaratkan Na-CMC adalah 

0,25% dan begitu pula syarat SNI 06-3736-1995 menetapkan syarat kadar air 

<10%. Kadar air yang dihasilkan oleh semua variasi Na-CMC dari batang kelapa 
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yang memenuhi parameter seperti yang dipersyaratkan oleh farmakope dan SNI 

ditunjukkan pada Tabel 3. Menurut Nisa dan Putri (2014), kadar air Na-CMC yang 

dihasilkan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi natrium monokloroasetat 

dan waktu reaksi. Hal ini dikarenakan Na-CMC mampu mengikat air sehingga 

kadar air semakin naik. 

Viskositas merupakan salah satu parameter yang menentukan kualitas Na-

CMC. Viskositas Na-CMC berhubungan dengan kemampuan Na-CMC untuk 

mengikat air. Pengujian terhadap viskositas Na-CMC dengan beberapa variasi 

konsentrasi NaOH dan Na MCA. Dari pengujian tersebut terlihat adanya 

perbandingan antara kenaikan dan penurunan viskositas Na-CMC yang terbuat dari 

batang kelapa. Karena komponen isopropanol, yang membuatnya lebih mudah 

untuk reagen eterifikasi mencapai ikatan selulosa, viskositas Na-CMC meningkat 

seiring dengan peningkatan konsentrasi Na-MCA. Setelah mencapai maksimum 

tersebut, viskositas Na-CMC mulai turun akibat terlalu banyak zat eterifikasi yang 

meresap ke dalam selulosa karena adanya isopropanol (Eriningsih et al., 2011). 

Menurut  penelitian oleh Alizadeh Asl et al. (2017), ada juga pengaruh NaOH yang 

menyebabkan viskositas turun ketika konsentrasi NaOH naik di atas 20%. Temuan 

ini dapat dijelaskan dengan penurunan DS, yang menawarkan lebih sedikit gugus 

hidrofilik dan mengurangi kapasitas polimer untuk mengikat molekul air. 

Viskositas selanjutnya dikurangi dengan efek pemecahan NaOH pada tingkat yang 

lebih tinggi dalam rantai polimer. 

Menggunakan spindel 1, viskometer Brookfield mengukur viskositas Na-

CMC pada kecepatan 60 rpm. Ini mempengaruhi dimana semakin tinggi nomor 
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spindle, maka semakin besar alat pemutarnya dan berpengaruh terhadap nilai 

kecepatan putar (rpm). Semakin besar spindle, maka semakin besar gaya yang 

diperlukan untuk memutar alat, sehingga kecepatan putar menurun dan nilai 

viskositas juga menurun. Kecepatan putaran spindel yang diperlukan untuk 

memutar alat berpengaruh terhadap hasil uji viskositas. Pembacaan viskositas dari 

alat pengukur viskometer berkurang dengan meningkatnya kecepatan spindel. 

Viskositas atau kekentalan akan lebih tinggi atau lebih tebal jika spindel berputar 

lebih lambat (Caesaron, D., dan Sri, 2015). 

Derajat Substitusi (DS) seluruh varian Na-CMC yang dikembangkan 

berkisar antara 0,7 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkisar antara 0,7 hingga 

1,2. Jika DS yang diperoleh 0,4 maka Na-CMC akan mudah mengembang, dan jika 

> 0,4 akan larut dengan baik dalam air dan sifat higroskopisnya akan menaikkan 

nilai DS. Semakin tinggi DS tentunya kompatibilitasnya akan semakin baik. DS 

sangat berpengaruh dengan derajat polimerasi Na-CMC dan keseragaman substitusi 

(Eriningsih et al., 2011).  

Safitri et al., (2017) mengklaim bahwa nilai derajat substitusi lebih tinggi 

karena natrium monokloroasetat yang lebih banyak menghasilkan substitusi gugus 

anhidroglukosa yang lebih banyak. Namun penggunaan natrium monokloroasetat 4 

dan 5 gram mengalami penurunan derajat substitusi. Menurut Wijayani et al., 

(2010) bahwa jika konsentrasi natrium monokloroasetat meningkat maka 

kemurnian Na-CMC juga akan turunHal ini disebabkan penurunan derajat 

substitusi dan peningkatan pembentukan natrium klorida dan natrium glikolat.  

Adapun menurut Coniwanti, et al., (2015), pengaruh NaOH dimana didapatkan DS 
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optimum pada penambahan NaOH 20% dan mengalami penurunan nilai DS pada 

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

dalam hal ini masih kurang. Adanya penurunan nilai DS karena konsentrasi atau 

penambahan NaOH yang rendah ini disebabkan karena konsentrasi NaOH yang 

rendah atau terbatas tidak dapat mengkonversi selulosa menjadi alkali selulosa yang 

nantinya membentuk Na CMC. 

Karakteristik Na-CMC dengan FTIR perbedaan bilangan gelombang pada 

setiap variasi dapat mempengaruhi hasilnya. Hal ini ditandai dengan terdapatnya 

vibrasi alkohol (-OH), ikatan –CH, gugus karboksil (C=O), ikatan (C-O) dan gugus 

ester (C-O-C) (Purba, 2018). Berdasarkan Gambar 16. Grafik perbandingan 

konsentrasi variasi terbaik NaOH dan Na MCA menggunakan FTIR yaitu ada 20:1. 

Hasil dari analisis menggunakan FTIR menunjukkan gugus fungsi pada Na-

CMC Merck® dan Na-CMC (20:1) dari batang kelapa. Adanya perubahan gugus 

fungsi pada Na-CMC menunjukkan bahwa proses sintesis Na-CMC dari batang 

kelapa telah berhasil dilakukan. Hasil dari analisis menggunakan FTIR juga 

menunjukkan adanya puncak yang dimiliki oleh Na-CMC Merck® dan Na-CMC 

(20:1). Puncak tersebut terletak pada daerah 3449,18 cm-1 dan 3449,17 cm-1 yang 

menunjukkan adanya gugus O-H stretching vibration yang berasal dari rantai siklik 

maupun Na-CMC. Puncak lain terdapat pada daerah 2924,32 cm-1 dan 2925,23 cm-

1 yang menunjukkan adanya gugus C-H stretching. Gugus C-H ini berasal dari 

rantai piranosa selulosa maupun Na-CMC. Lalu ada pula puncak pada 1606,06 cm-

1 dan 1605,35 cm-1 yang menunjukkan adanya gugus karbonil. Selanjutnya puncak 

pada daerah 1059,62 cm-1 dan 1060,15 cm-1 yang menunjukkan adanya asymmetric 
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C-O stretching vibration. Gugus berasal dari rantai piranosa selulosa dan Na-CMC 

yang menunjukkan regangan C-O dan struktur dari komponen selulosa. Selanjutnya 

puncak pada daerah 913,16 cm-1 dan 913,25 cm-1yang menunjukkan adanya gugus 

asymmetric C-O-C stretching vibration. Gugus tersebut berasal dari ikatan β-1,4 

glikosida antara monomer dari selulosa maupun Na-CMC. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan serangkaian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kadar selulosa yang didapatkan dari batang kelapa yaitu 42,5%. 

2. Konsentrasi terbaik Na-CMC dari variasi NaOH dan Na MCA yang 

dihasilkan yaitu 20:1 sesuai standar nasional Indonesia (SNI) yaitu mutu 1. 

3. Adapun karakteristik sebagai berikut. pH: 7; kadar air: 0,18; viskositas: 116 

Cp; DS: 0,9; FTIR: OH 3449,17 cm-1; –CH 2925,23 cm-1; C=O 1605,35 cm-

1; C-O 1060,15 cm-1; dan C-O-C 913,25 cm-1. 

 

B. Saran 

Bagi peneliti selanjutnya agar mendapat hasil optimal, penulis 

menyarankan: 

1. Saat pengambilan sampel mengambil batang kelapa yang lebih muda 

umurnya untuk melihat Na-CMC yang dihasilkan.  

2. Saat proses sintesis Na-CMC menggunakan perbandingan konsentrasi 

variasi yang berbeda. 
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Lampiran 1. Kode Etik Penelitian  
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Lampiran 2. Hasil Determinasi Tanaman 
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Lampiran 3. Kerangka Konsep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batang kelapa 

Determinasi Preparasi Batang kelapa 

Isolasi Selulosa Batang 

kelapa 

Selulosa Batang kelapa 

Pembuatan Na-CMC dari 

Selulosa batang kelapa 

Na-CMC Selulosa Batang kelapa 

Variasi NaoH  
(10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%) 

Variasi Na MCA  
(1 g, 2 g, 3 g, 4 g, dan 5 g) 

Karakteristik Na-CMC Selulosa Batang kelapa 

Organoleptik 

Bentuk 

Warna 

Bau 

Fiskokimia 

pH 

Kadar Air 

Viskositas 

Derajat Substitusi FTIR 

Kelarutan 
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Lampiran 4. Perhitungan dan Pembuatan Larutan Isolasi Selulosa 
 
A. Pembuatan HNO3 4% 500 mL  

𝑚1 𝑥 𝑣1 = 𝑚2 𝑥 𝑣2 

65% 𝑥 𝑋 = 4% 𝑥 500 𝑚𝐿 

𝑋 =
4% 𝑥 500 mL

65%
         

 𝑋 = 30.77 𝑚𝐿 

 
 
 
 

- Dimasukkan beaker glass 500 mL 
  

 
 

- Diaduk hingga homogen 
 

 
 

- Dimasukkan ke dalam labu ukur 500 mL 
- Ditambah aquadest hingga tanda batas 
- Dikocok hingga homogen 
- Dituang ke dalam botol coklat 

 
 
 

 

B. Pembuatan 2N NaOH 250 mL 

𝑁 =
𝑚

𝑀𝑟
𝑥 

𝑛

𝑉𝑜𝑙
 

2𝑁 =
𝑚

40
𝑥 

1

0.25 𝐿
 

𝑚 =
2 𝑥 40 𝑥 0.25

1
 

𝑚 = 20 𝑔 

Diambil 300 mL aquades Diambil 30.77 mL HNO3  

- Dimasukkan 
aquades 
melalui 
dinding 
gelas 

 

Campuran HNO3 

Larutan HNO3 

Larutan HNO3 4% 500 mL 



73 
 

 
 

 
 

- Dimasukkan beaker glass 500 mL 
  

 
 

- Diaduk hingga homogen 
 

 
 

- Dimasukkan ke dalam labu ukur 250 mL 
- Ditambah aquadest hingga tanda batas 
- Dikocok hingga homogen 
- Dituang ke dalam botol coklat 

 
 

 
 
 
C. Pembuatan H2O2 15% 500 mL 

𝑚1 𝑥 𝑣1 = 𝑚2 𝑥 𝑣2 

30% 𝑥 𝑋 = 15% 𝑥 500 𝑚𝐿 

𝑋 =
15% 𝑥 500 𝑚𝐿

30%
 

𝑋 = 250 𝑚𝐿 

 
 
 

- Dimasukkan beaker glass 500 mL 
  

 
 

- Diaduk hingga homogen 
 

 
 

- Dimasukkan ke dalam labu ukur 500 mL 
- Ditambah aquadest hingga tanda batas 
- Dikocok hingga homogen 
- Dituang ke dalam botol coklat 
-  

Diambil 150 mL aquades Diambil 20 g NaOH 

- Dimasukkan 
kedalam 
aquades  

 
Campuran NaOH 

Larutan NaOH 

Larutan 2N NaOH 250 mL 

Diambil 300 mL aquades Diambil 250 mL H2O2  

- Dimasukkan 
kedalam 
aquades  

 
Campuran H2O2 

Larutan H2O2 

Larutan H2O2 15% 500 mL 
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D. Pembuatan NaOH 17.5% 500 mL 

17.5 𝑔

100 𝑚𝐿
=  

𝑥

500 𝑚𝐿
 

𝑥 =  
17.5 𝑔 𝑥 500 𝑚𝐿

100 𝑚𝐿
 

𝑥 =  87.5 𝑔  

 

 
-  

- Dimasukkan beaker glass 500 mL 
  

 
 

- Diaduk hingga homogen 
 

 
 

- Dimasukkan ke dalam labu ukur 500 mL 
- Ditambah aquadest hingga tanda batas 
- Dikocok hingga homogen 
- Dituang ke dalam botol coklat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diambil 200 mL aquades Diambil 87.5 g NaOH 

- Dimasukkan 
kedalam 
aquades  

 
Campuran NaOH 

Larutan NaOH 

Larutan NaOH 17.5% 500 mL 
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Lampiran 5. Perhitungan dan Pembuatan Reagen Na-CMC 
 
A. Pembuatan NaOH 10% 25 mL 

10 𝑔

100 𝑚𝐿
=  

𝑥

25 𝑚𝐿
 

𝑥 =  
10 𝑔 𝑥 25 𝑚𝐿

100 𝑚𝐿
 

𝑥 =  2.5 𝑔 

 

 
-  
- Dimasukkan beaker glass 50 mL 

  
 
 

- Diaduk hingga homogen 
 

 
 

- Dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL 
- Ditambah aquadest hingga tanda batas 
- Dikocok hingga homogen 
- Dituang ke dalam botol coklat 

 
 

 
 
 
 

B. Pembuatan NaOH 15% 25 mL 

15 𝑔

100 𝑚𝐿
=  

𝑥

25 𝑚𝐿
 

𝑥 =  
15 𝑔 𝑥 25 𝑚𝐿

100 𝑚𝐿
 

𝑥 =  3.75 𝑔 

 

 

Diambil 10 mL aquades Diambil 2.5 g NaOH 

- Dimasukkan 
kedalam 
aquades  

 
Campuran NaOH 

Larutan NaOH 

Larutan NaOH 10% 25 mL 
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-  
- Dimasukkan beaker glass 50 mL 

  
 
 

- Diaduk hingga homogen 
 

 
 

- Dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL 
- Ditambah aquadest hingga tanda batas 
- Dikocok hingga homogen 
- Dituang ke dalam botol coklat 

 
 
 
 
C. Pembuatan NaOH 20% 25 mL 

20 𝑔

100 𝑚𝐿
=  

𝑥

25 𝑚𝐿
 

𝑥 =  
20 𝑔 𝑥 25 𝑚𝐿

100 𝑚𝐿
 

𝑥 =  5 𝑔 

 

 
 

- Dimasukkan beaker glass 50 mL 
  

 
 

- Diaduk hingga homogen 
 

 
 

- Dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL 
- Ditambah aquadest hingga tanda batas 
- Dikocok hingga homogen 
- Dituang ke dalam botol coklat 

 
 
 

Diambil 10 mL aquades Diambil 3.75 g NaOH 

- Dimasukkan 
kedalam 
aquades  

 
Campuran NaOH 

Larutan NaOH 

Larutan NaOH 15% 25 mL 

Diambil 10 mL aquades Diambil 5 g NaOH 

- Dimasukkan 
kedalam 
aquades  

 
Campuran NaOH 

Larutan NaOH 

Larutan NaOH 20% 25 mL 
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D. Pembuatan NaOH 25% 25 mL 

25 𝑔

100 𝑚𝐿
=  

𝑥

25 𝑚𝐿
 

𝑥 =  
25 𝑔 𝑥 25 𝑚𝐿

100 𝑚𝐿
 

𝑥 = 6.25 𝑔 

 

 
 

- Dimasukkan beaker glass 50 mL 
  

 
 

- Diaduk hingga homogen 
 

 
 

- Dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL 
- Ditambah aquadest hingga tanda batas 
- Dikocok hingga homogen 
- Dituang ke dalam botol coklat 

 
 
 
 
 
 

E. Pembuatan NaOH 30% 25 mL 

30 𝑔

100 𝑚𝐿
=  

𝑥

25 𝑚𝐿
 

𝑥 =  
30 𝑔 𝑥 25 𝑚𝐿

100 𝑚𝐿
 

𝑥 = 7.5 𝑔 

 
 
 
 
 

Diambil 10 mL aquades Diambil 6.25 g NaOH 

- Dimasukkan 
kedalam 
aquades  

 
Campuran NaOH 

Larutan NaOH 

Larutan NaOH 25% 25 mL 
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- Dimasukkan beaker glass 50 mL 
  

 
 

- Diaduk hingga homogen 
 

 
 

- Dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL 
- Ditambah aquadest hingga tanda batas 
- Dikocok hingga homogen 
- Dituang ke dalam botol coklat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diambil 10 mL aquades Diambil 7.5 g NaOH 

- Dimasukkan 
kedalam 
aquades  

 
Campuran NaOH 

Larutan NaOH 

Larutan NaOH 30% 25 mL 
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Lampiran 6. Perhitungan dan Pembuatan Larutan Derajat Substitusi 
 
A. Pembuatan HNO3 2N 2,5 mL 

𝑁 =
𝑚

𝑀𝑟
𝑥 

𝑛

𝑉𝑜𝑙
 

2𝑁 =
𝑚

63
𝑥 

1

0.0025 𝐿
 

𝑚 =
2 𝑥 63 𝑥 0.0025

1
 

𝑚 = 0.315 𝑔 

 
 

 
- Dimasukkan beaker glass 10 mL 

  
 
 

- Diaduk hingga homogen 
 

 
 

- Dimasukkan ke dalam gelas ukur 5 mL 
- Ditambah aquadest hingga tanda batas 
- Dikocok hingga homogen 
- Dituang ke dalam botol coklat 

 
 

 
 

B. Pembuatan NaOH 0.3 N 25 mL 

𝑁 =
𝑚

𝑀𝑟
𝑥 

𝑛

𝑉𝑜𝑙
 

0.3 𝑁 =
𝑚

40
𝑥 

1

0.025 𝐿
 

𝑚 =
0.3 𝑥 40 𝑥 0.025

1
 

𝑚 = 0.3 𝑔 

Diambil 1 mL aquades Diambil 0.315 g HNO3 

- Dimasukkan 
kedalam 
aquades  

 
Campuran HNO3 

Larutan HNO3 

Larutan HNO3 2N 2,5 mL 
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- Dimasukkan beaker glass 50 mL 

  
 
 

- Diaduk hingga homogen 
 

 
 

- Dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL 
- Ditambah aquadest hingga tanda batas 
- Dikocok hingga homogen 
- Dituang ke dalam botol coklat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diambil 10 mL aquades Diambil 0.3 g NaOH 

- Dimasukkan 
kedalam 
aquades  

 
Campuran NaOH 

Larutan NaOH 

Larutan NaOH 0.3 N 25 mL 
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Lampiran 7. Skema Kerja 
1. Preparasi Sampel 

 
 
 

- Ditimbang,  
- Dicuci di air mengalir,  
- Dikeringkan di lemari pengering,  
- Dihaluskan dengan grinder 

 
 
2. Isolasi Selulosa 

 
 
 

- Direndam 400 mL HNO3 4% suhu 80o C 2 
jam 

- Disaring, dicuci dengan Aquadest 
 

 
- Direndam 200 mL H2O2 15% suhu 80o C 
1 jam 

- Disaring, dicuci dengan Aquadest 

 
- Direndam 200 mL NaOH 2N suhu 80o C 1 
jam 

- Disaring, dicuci dengan Aquadest 
 
 

- Direndam 500 mL NaOH 17.5% 80o C 30 
menit 

- Disaring, dicuci dengan Aquadest 
 

 
- Direndam 200 mL H2O2 15% suhu 80o C 
1 jam 

- Disaring, dicuci dengan Aquadest 
 
-  
- Dioven suhu 60oC selama 1 jam 
- Analisis Selulosa dengan FTIR  

 
 
 

Batang kelapa 

Serbuk batang kelapa 

Serbuk batang kelapa (50 gram) 

Filtrat Residu 

Residu 

Residu 

Residu 

Selulosa 

Residu 
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3. Pembuatan Na-CMC 
 
 
 
 

- Ditambah 90 mL isopropyl 
- Ditambah 10 mL NaOH (10%, 15%, 20%, 25%, dan 

30%) 
- Diaduk 30 menit  

 
 

- Ditambah Na MCA (1 g, 2 g, 3 g, 4 g, dan 5 g) 
- Dilanjutkan aduk 3 jam pada suhu 55O C 

 
 
 

- Disaring dengan kertas saring 
 
 

 
- Direndam dengan 100 mL Metanol 24 jam 
- Dinetralkan dengan Asam Asetat Glasial ad pH 

6-7 

 
 

- Disaring dengan kertas saring 

 
 
 

- Dioven pada suhu 70OC 
- Diblender 

 
 
 

(disesuaikan dengan variasi NaOH dan Na MCA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selulosa (5 gram) 

Bubur 

Terbentuk 2 fase 

Filtrat Residu 

Terbentuk 2 fase 

Filtrat Residu 

Serbuk Na-CMC 
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4. Karakteristik Na-CMC 
 
a. Organoleptik 

 
 
 

 
 
 

b. Kelarutan 
1) Kelarutan pada Aquades 
 
 

- Dimasukkan ke dalam tabung reaksi 
- Ditambah 10 mL aquades 
- Dikocok  

 
 
 

2) Kelarutan pada Etanol 
 
 

- Dimasukkan ke dalam tabung reaksi 
- Ditambah 10 mL etanol 96% 
- Dikocok  

 
 
 

3) Kelarutan pada Dietil Eter 
 
 

- Dimasukkan ke dalam tabung reaksi 
- Ditambah 10 mL dietil eter 
- Dikocok  

 
 
 
 

c. Fisikokimia 
1) pH 

 
 
 

- Dilarutkan dalam aquades 100 mL suhu 
60OC 

 

Serbuk Na-CMC 

Bentuk Bau Warna 

1 g Serbuk Na-CMC 

Ukur pH 

0,1 g Serbuk Na-CMC 

Hasil 

0,1 g Serbuk Na-CMC 

Hasil 

0,1 g Serbuk Na-CMC 

Hasil 
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2) Kadar air 
 
 
 
 
 
 

- Tutup botol dibuka 
- Keringkan dalam oven suhu 105OC hingga 
diperoleh bobot tetap 

 
 

- Masukkan kedalam desikator 
- Didinginkan 

 
 
 
 

3) Viskositas 
 
 
 

- Dilarutkan dalam aquades 100 mL suhu 
60OC 

- Didinginkan (suhu ruang) 
 
 
 

 
d. Derajat substitusi 

 
 

- Dimasukkan ke dalam beaker glass 50 mL 
- Ditambah 2.5 mL HNO3 2 N, direndam 2 menit 
- Dipisahkan residu dengan filtrate 
- Residu dioven pada suhu 60°C hingga kering 

 
 

- Diambil 1 g, dimasukkan ke dalam beaker glass 
250 mL 

- Ditambah aquadest 100 mL dan 25 mL NaOH 0.3 
N 

- Dititrasi dengan HCl 0.3 N 

 

 

1 g Serbuk Na-CMC 

Botol timbang (timbang) 

Botol timbang (ambil) 

Botol timbang (timbang kembali) 

1 g Serbuk Na-CMC 

Ukur viskositas 

1 g Na-CMC 

Residu bebas HNO3 

Hasil 
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e. FTIR 
 

 
 

- KBr khusus untuk IR Spektroskopi 
 
 

-  
- Diatas montar yang sudah dibersihkan dengan 

tissue 
 

 
 

- Diatas montar bersama sampel 
- Gerus hingga homogen 
- Dipress menjadi lempeng tipis diameter 1 cm 
- Dimasukkan kedalam alat FTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan KBr  

200 mg Serbuk Na-CMC 

Ambil Sampel dan KBr (1:8) 

FTIR (400-4000 cm-1) 
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Lampiran 8. Peta Lokasi Pengambilan Sampel 
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Lampiran 9. Preparasi Sampel 
 

   
 

 

 
 

  
 

Gambar 17. Hasil Preparasi Sampel A) Tanaman Kelapa, B) Batang Kelapa 
dipotong, C) Batang Kelapa diperkecil, D) Batang Kelapa dicuci, E) 
Batang Kelapa dikeringkan dan F) Batang Kelapa setelah dihaluskan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

F E D 

C 
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Lampiran 10. Isolasi Selulosa 
 

 

Gambar 18. Hasil Selulosa dari Isolasi Batang Kelapa 
 

 

Tabel 4. Hasil Bilangan Gelombang FTIR Selulosa Batang Kelapa dan Selulosa 
Standart 

No. Nama 
Vibrasi C=C 

(cm-1) 
Vibrasi C=O 

(cm-1) 
1. Selulosa Standart 1547,34 1715,52 
2. Selulosa Batang Kelapa 1547,21 1715,47 
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Lampiran 11. Pembuatan Na-CMC 
 
 

 

Gambar 19. Hasil Na-CMC dari Sintesis Na-CMC Batang Kelapa 
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Lampiran 12. Karakteristik Na-CMC 
 
Tabel 5. Hasil Karakteristik Organoleptik Na-CMC 

Konsentrasi 
NaOH (%) : Na. MCA (g) 
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Tabel 6. Hasil Karakteristik Na-CMC Kelarutan Aquadest 

Gambar 
Konsentrasi 

NaOH (%) :  Na. MCA (g) 

 

10 : 1 

15 : 1 

20 : 1 

25 : 1 

30 : 1 

 

10 : 2 

15 : 2 

20 : 2 

25 : 2 

30 : 2 

 

10 : 3 

15 : 3 

20 : 3 

25 : 3 

30 : 3 

 

10 : 4 

15 : 4 

20 : 4 
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10 : 5 
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20 : 5 

25 : 5 

30 : 5 
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Tabel 7. Hasil Karakteristik Na-CMC Kelarutan Etanol 96% 
Gambar Konsentrasi 

NaOH (%) :  Na. MCA (g) 

 

10 : 1 

15 : 1 

20 : 1 

25 : 1 

30 : 1 

 

10 : 2 
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20 : 2 

25 : 2 

30 : 2 

 

10 : 3 
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30 : 4 
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Tabel 8. Hasil Karakteristik Na-CMC Kelarutan Dietil Eter 
Gambar Konsentrasi 

NaOH (%) :  Na. MCA (g) 

 

10 : 1 

15 : 1 

20 : 1 

25 : 1 

30 : 1 

 

10 : 2 

15 : 2 

20 : 2 

25 : 2 

30 : 2 

 

10 : 3 

15 : 3 

20 : 3 

25 : 3 

30 : 3 

 

10 : 4 

15 : 4 

20 : 4 

25 : 4 

30 : 4 

 

10 : 5 

15 : 5 

20 : 5 

25 : 5 

30 : 5 
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Tabel 9. Hasil Bilangan Gelombang FTIR Variasi Na-CMC dan Na-CMC Merck® 

No. NaOH (%) : Na MCA (g) 

Vibrasi 

-OH 

(cm-1) 

Vibrasi 

-CH 

(cm-1) 

Vibrasi 

C=O 

(cm-1) 

Vibrasi 

C-O 

(cm-1) 

Vibrasi 

C-O-C 

(cm-1) 

1 10 : 1 3449,33 2925,38 1599,13 1060,59 913,17 

2 15 : 1 3449,60 2925,30 1599,95 1060,21 913,28 

3 20 : 1 3449,17 2925,23 1605,35 1060,15 913,25 

4 25 : 1 3447,84 2926,78 1598,81 1061,00 914,10 

5 30 : 1 3449,36 2925,05 1604,74 1060,04 913,13 

6 10 : 2 3449,60 2925,27 1605,27 1059,94 913,37 

7 15 : 2 3447,76 2926,11 1599,01 1060,77 898,33 

8 20 : 2 3446,21 2926,13 1598,64 1060,77 913,14 

9 25 : 2 3448,08 2924,94 1604,97 1060,15 913,35 

10 30 : 2 3449,09 2926,77 1600,09 1060,82 913,02 

11 10 : 3 3449,54 2925,08 1605,09 1060,04 913,41 

12 15 : 3 3449,49 2925,08 1599,95 1060,39 913,34 

13 20 : 3 3449,20 2925,86 1600,21 1060,47 913,11 

14 25 : 3 3449,50 2926,46 1599,01 1060,89 913,15 

15 30 : 3 3449,29 2924,93 1604,59 1060,18 913,20 

16 10 : 4 3449,50 2925,03 1606,13 1060,16 913,26 

17 15 : 4 3436,00 2925,14 1599,91 1060,62 913,21 

18 20 : 4 3447,04 2925,40 1599,97 1060,69 913,28 

19 25 : 4 3449,36 2924,57 1605,39 1059,74 913,17 

20 30 : 4 3448,04 2926,73 1598,23 1060,72 913,15 

21 10 : 5 3448,67 2927,69 1598,46 1060,88 897,82 

22 15 : 5 3450,96 2926,21 1606,61 1059,05 913,16 

23 20 : 5 3449,62 2926,23 1599,55 1060,60 913,23 

24 25 : 5 3449,08 2925,74 1559,90 1060,61 913,18 

25 30 : 5 3449,65 2926,35 1599,46 1060,99 913,80 

26 Na-CMC Merck® 3449,18 2924,32 1606,06 1059,62 913,16 

 



97 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Tasya Nurqolby Firdaus, biasa disapa tasya dan orang 

terdekat memanggil dengan tasya, dilahirkan di 

Makassar pada tanggal 07 Maret 2000. Penulis 

merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari 

pasangan suami istri H. Firdaus, SE dan Dra. Yuliana. 

Penulis memiliki 1 kakak laki-laki dan 1 adik laki-laki. 

Penulis mengawali pendidikan di salah satu Taman Kanak-kanak yaitu TK Aisiyah 

Busnatul Anfal. Kemudian melanjutkan pendidikan tahun 2006 di SD 

Muhammadiyah dan menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2012, kemudian 

melanjutkan pendidikan di SMP Unismuh, pada tahun 2015 penulis melanjutkan 

pendidikan di SMK Farmasi Yamasi dan menyelesaikan pada tahun 2018. Setelah 

lulus pada jenjang Sekolah Menegah Atas penulis melanjutkan studi Sarjana-nya di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya pada jurusan Farmasi 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 

 


