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ABSTRAK 

 

Nama :  PUTRI RIZKI AMANDA 

NIM :  70100118052 

Judul : PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI EDIBLE FILM  DARI 

NATRIUM KARBOKSIMETIL SELULOSA (NA-CMC) 

 

Edible film merupakan pengemas makanan yang terbuat dari bahan-bahan 

alami sehingga ramah terhadap lingkungan, maka edible film ini dapat dikomsumsi 

dan dijadikan sebagai alternatif pengganti kemasan makanan atau obat-obatan 

berbahan plastik. Penelitian menggunakan natrium karboksimetil selulosa (Na-

CMC) sebagai bahan baku pembuatan edible film dan bertujuan untuk 

mengkarakterisasi edible film berbasis Na-CMC. Edible film yang dibuat dengan 

variasi konsentrasi yaitu 3%,4%,5%,6% dan 10% dengan menggunakan gliserol 

sebagai plasticizer 2,5 mL dan aquadest sebagai pelarut. Pembuatan edible film 

menggunakan metode casting atau tuang. Edible film yang diperoleh kemudian 

dikarakterisasi yaitu organoleptis, ketebalan, pH, daya serap air, kuat tarik, dan 

pemanjangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi Na-CMC 

yang berbeda-beda berpengaruh terhadap karakteristik yang dihasilkan. Hasil 

terbaik yang memenuhi standarisasi Japanese Industrial Standard (JIS) yaitu F2 

dengan konsentrasi 4% yang memiliki nilai kuat tarik 0,5392% dan nilai 

pemanjangan 77,24% dan juga pada F2 memenuhi karakterisasi sebagai edible film 

yang meliputi organoleptis, ketebalan, pH, daya serap air, daya tarik, pemanjangan.  

 

 

Kata kunci: Edible film , Na-CMC, gliserol 
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ABSTRACK 

 

Name   : PUTRI RIZKI AMANDA 

Student ID  : 70100118052 

Title  : MANUFACTURE AND CHARACTERIZATION OF 

EDIBLE FILM  FROM SODIUM CARBOXYMETHYL 

CELLULOSE (NA-CMC) 

 

Edible film is a food packaging made of ingredients naturally, then edible 

film this can be consumed and used as an alternative to plastic food packaging. This 

study used sodium carboxymethyl cellulose (Na-CMC) as a raw material for 

making edible films and aimed to characterize Na-CMC based edible films. Edible 

films were made with various concentrations of 3%, 4%, 5%, 6% and 10% using 

2.5 mL of glycerol as a plasticizer and distilled water as a solvent. Making edible 

film using the casting method. The edible film obtained were then characterized, 

namely organoleptic, thickness, pH, water absorption, tensile strength, and 

elongation. The results of this study indicate that the different concentrations of Na-

CMC affect the resulting characteristics. The best results meet JIS standardization, 

namely F2 with a concentration of 4% which has a tensile strength value of 

0.5392% and an elongation value of 77.24% and also F2 fulfills the characterization 

as an edible film  which includes organoleptic, thickness, pH, water absorption 

capacity, traction, elongation. 

 

 

Keywords: Edible film , Na-CMC, gliserol 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia masuk 

kedalam peringkat kedua didunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah 

Tiongkok. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia 

(INAPLAS) dan Badan Pusat Statsitik (BPS), sampah plastik di Indonesia 

mencapai 64 juta ton/tahun dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik 

yang dibuang ke laut. Plastik merupakan pengemas makanan yang banyak 

digunakan karena ekonomis, tetapi keberadaan plastik sangat tidak aman karena 

memiliki beberapa kelemahan yaitu menyebabkan terjadinya transfer senyawa-

senyawa dari degradasi polimer, residu pelarut, dan biopolimerisasi ke bahan 

pangan sehingga dapat menimbulkan resiko toksis. Selain itu plastik juga 

merupakan bahan yang sukar dirombak secara biologis (nonbiodegradable) sehinga 

banyak mencemari lingkungan. Selain itu yang perlu diperhatikan setelah produksi 

pangan adalah penyimpanan produk pangan dan salah satu metode penyimpanan 

bahan pangan yang aman dan bersifat biodegradable. Edible film  yang merupakan 

alternatif karena bersifat biodegradable (Ismaya et al., 2021).  

 Edible film  adalah pengemas makanan yang aman untuk digunakan karena 

dapat dimakan dan memiliki sifat biodegradable sehingga tidak menimbulkan 

pencemaran lingkungan dan dapat mengurangi jumlah sampah dunia (Kinzel, 

1992).  Edible film  adalah lapisan tipis kontinyu yang dibuat dari bahan yang dapat 

dimakan, diletakkan diantara komponen makanan atau yang berfungsi sebagai 

barrier terhadap transfer massa (misalnya kelembaban, oksigen, lipid dan zat 

terlarut), dan sebagai pembawa bahan makanan (Polnaya et al., 2016).  Edible film  

dapat diproduksi dari bahan yang memiliki kemampuan untuk membentuk lapisan 
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tipis (film formingability). Dalam proses pembuatannya bahan pembuat film harus 

terlarut dan terdispersi dalam suatu pelarut seperti air, alkohol, campuran air-

alkohol, atau campuran pelarut lainnya. Dalam pembuatan edible film  juga 

dibutuhkan plasticizer untuk mengubah sifat fisik dari film. Penambahan plasticizer 

dapat menurunkan ikatan hidrogen intermolekular antar polimer atau kekuatan 

intermolekular (mengatasi sifat rapuh lapisan film), meningkatkan fleksibilitas film 

dan menurunkan sifat-sifat penghalang film (Krochta, 1997). Salah satu plasticizer 

yang umum digunakan dalam pembuatan edibel film yaitu gliserol. Dan pada 

penelitian ini mencoba untuk mengembangkan alternatif baru dengan material yang 

berpotensi dapat dijadikan bahan pembuatan edible film  yaitu Na-CMC. 

 Na-CMC adalah polisakarida linier anionik yang merupakan derivat dari 

selulosa. Na-CMC adalah senyawa turunan selulosa yang dapat larut dalam air. Na-

CMC sering digunakan sebagai zat aditif dalam dunia industri seperti industri 

makanan, farmasi, detergen, tekstil dan produk kosmetik sebagai pengental, 

penstabil emulsi atau suspensi serta bahan pengikat (Wijaya et al., 2014). Na-CMC 

digunakan dalam beberapa formulasi sebagai zat penyalut, penstabil, suspending 

agent, disintegram tablet dan kapsul, pengikat tablet, zat peningkat viskositas dan 

zat penyerap air. Na-CMC juga banyak digunakan dalam kosmetik, perlengkapan 

mandi dan produk makanan (Rowe et al., 2009). Penggunaan Na-CMC sebagai 

bahan dasar pembuatan edible film  didasarkan pada biaya yang relatif murah 

dibandingkan dengan bahan lain seperti protein dan lipid, kelimpahan bahan, dapat 

dimakan (edible). Na-CMC sebagai senyawa polimer dengan berat molekul yang 

tinggi, sehingga edible film  yang dihasilkan lebih kuat dalam menahan beban. 

Penggunaan Na-CMC juga didasarkan pada sifat Na-CMC yang tidak berbau 

(Tongdeesoontorn et al., 2011).  
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 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Na-CMC 

terhadap karakteristik edible film , dengan tujuan menghasilkan edible film  yang 

dapat melindungi produk, transparan, memiliki sifat mekanis yang baik, bersifat 

biodegradable serta dapat dimakan sehingga dapat mengatasi pencemaran 

lingkungan oleh plastik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apakah natrium karboksimetil selulosa dapat dijadikan edible film  dengan 

karakteristik yang baik ? 

2. Berapa konsentrasi natrium karboksimetil selulosa sebagai bahan baku 

formulasi edible film  dengan karakteristik dan mutu yang baik ? 

3. Bagaimana karakteristik edible film yang dihasilkan oleh natrium 

karboksimetil selulosa ? 

C. Defisini Operasional dan Ruang Lingkup  

1. Definisi Operasional 

a. Formulasi merupakan perumusan dalam menyusun bentuk sediaan yang baik. 

b. Edible film  adalah pengemas makanan yang aman untuk digunakan karena 

dapat dimakan dan memiliki sifat biodegradable. 

c. Na-CMC adalah polisakarida linier anionik yang merupakan derivat dari 

selulosa. Na-CMC sebagai senyawa polimer dengan berat molekul yang tinggi, 

sehingga edible film  yang dihasilkan lebih kuat dalam menahan beban 

d. Karakterisasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengenali 

karakter yang dimiliki edible film  yang meliputi, pemeriksaan organoleptis, uji 

ketebalan, uji pH, uji daya serap air,  uji daya tarik, dan uji pemanjangan. 
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2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini adalah pembuatan dan karakterisasi edible film  

dari Na-CMC 

D. Kajian Pustaka  

Penelitian yang dilakukan oleh Furqon Cipta Ismaya, Nurul Hidayati 

Fithriyah, Tri Yuni Hendrawati. Pada tahun 2020 dengan judul Pembuatan dan 

Karakterisasi Edible film  dari Nata De Coco dan Gliserol yang dimana pada 

penelitian ini menggunakan gliserol sebagai plasticizer dan kesimpulan yang 

didapatkan Penambahan konsentrasi gliserol sebagai plasticizer berpengaruh 

terhadap elongation edible film ; semakin banyak gliserol yang ditambahkan maka 

elongation semakin meningkat dari 1,589% sampai 13,75 %. 

Penelitian R. Baskara Katri Anandito, Edhi Nurhartadi, Akhmad Bukhori. 

Pada tahun 2012 dengan judul Pengaruh Gliserol Terhadap Karakteristik Edible 

film  Berbahan Dasar Tepung Jali. Dimana pada penelitian ini hasil analisis 

karakteristik fisik dan mekanik edible film  tepung jali dapat disimpulkan bahwa 

penambahan gliserol pada edible film  tepung jali berbanding lurus dengan 

kelarutan dan ketebalan edible film , serta berbanding terbalik dengan permeabilitas 

edible film  terhadap uap air. Semakin tinggi konsentrasi gliserol yang ditambahkan 

pada awalnya akan meningkatkan elongasi dan tensile strength tetapi pada kondisi 

tertentu, yaitu saat mencapai titik jenuh, kedua parameter tersebut justru mengalami 

penurunan. 

Penelitian Merilla Stefani Angelina Hadi. Pada tahun 2020 dengan judul 

Formulasi dan Karakterisasi Edible film dari Pati Bonggol Pisang Kepok (Musa 

Balbisiana Colla) Dengan Polietilen Glikol 400 Sebagai Plasticizer, Dimana  pada 

penelitiaanya menggunakan konsentrasi pati 5% dan konsentrasi plasticizer yang 

bervariasi dari 1,5 ml, 2ml, dan 2,5ml. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
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dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dapat dibuat menjadi edible film dan memenuhi 

karakteristik sebagai edible film yang meliputi ketebalan, pH, kadar air, daya tarik, 

Transmisi uap air, dan sweling. 

Penelitian Wirongrong Tongdeesoontorn, Lisa J Mauer, Sasitorn 

Wongruong, Pensiri Sriburi, Pornchai Rachtanapun. Pada tahun 2011 yang berjudul 

Effect of carboxymethyl cellulose concentration on physical properties of 

biodegradable cassava starch-based films dimana pada penelitian ini mejelaskan 

Efek konsentrasi CMC dan kelembaban relatif pada sifat fisik film berbasis pati 

singkong adalah dipelajari. Penambahan CMC ke film pati singkong meningkatkan 

kekuatan tarik dan mengurangi pemanjangan pada istirahat dari film campuran. Ini 

dianggap berasal dari kebaikan interaksi antara pati singkong dan CMC.  

Nurindra (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Karakterisasi Edible 

film  dari Pati Propagul Mangrove Lindur (Bruguiera gymnorrhiza) dengan 

Penambahan Carboxy Methyl Cellulose (CMC) sebagai Pemlastis. Dalam 

penelitian ini digunakan 4% pati protugul yang dilarutkan dalam 25 ml aquades. 

CMC yang digunakan 0%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8%, 1% dan 1,2% (v/v). 

Berdasarkan parameter yang diukur perlakuan terbaik untuk digunakan adalah 

dengan penambahan CMC 1,2 %. Edible film  yang dihasilkan memiliki nilai 

ketebalan 0,0987 mm, laju transmisi uap air 15,7156 g/m2 /hari, kuat tarik 1,5294 

MPa dan pemanjangan putus 12,9614%. 

Arifin (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penambahan 

Gliserol Terhadap Karakteristik Penyalut Edible Gel Lidah Buaya (Aloe vera). 

Edible film  dalam penelitian ini tidak memiliki rasa pahit, menghasilkan edible film  

yang tidak rapuh, berwarna cerah, dan bertekstur baik, mempunyai ketebalan 

sebesar 0,076 mm, mempunyai nilai laju transmisi air (WVTR) sebesar 906,65 
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g/m2/24jam dan kuat tarik (Tensile Strength) sebesar 6,3 MPa yang memenuhi 

syarat penyalut yang baik.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah Na-CMC dapat dijadikan sebagai edible film  

dengan karakteristik yang baik. 

b. Untuk mengetahui konsentrasi Na-CMC sebagai bahan baku pada pembuatan 

edible film  dengan karakteristik yang baik. 

c. Untuk mengetahui karakteristik edible film  yang dihasilkan oleh Na-CMC 

dengan mutu yang baik. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Dapat menghasilkan edible film  yang dapat melindungi produk makanan, obat-

obatan, dan mudah terurai secara alami oleh lingkungan. 

b. Dapat menambah data ilmiah pengetahuan serta gambaran mengenai formulasi 

edible film  dari natrium karboksimetil selulosa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi Edible film  

Edible film  dapat didefinisikan sebagai bahan pengemas yang telah 

dibentuk terlebih dahulu dan berupa lapisan tipis (film) sebelum digunakan untuk 

mengemas produk pangan, atau dapat diartikan edible film  bertindak sebagai bahan 

lembaran tipis yang berdiri sendiri dan dapat digunakan sebagai pengemas atau 

pembungkus produk makanan. Perbedaan antara edible film  dan coating adalah 

dari proses pengaplikasiannya. Coating diaplikasikan dan dibentuk secara langsung 

pada permukaan bahan pangan, sementara film adalah lapisan tipis yang 

diaplikasikan setelah sebelumnya dicetak dalam bentuk lembaran (Supeni et al., 

2015).  

Pengemasan produk pangan merupakan suatu proses pembungkusan dengan 

bahan pengemas yang sesuai untuk mempertahankan dan melindungi makanan 

hingga ketangan konsumen, sehingga kualitas dan keamanannya dapat 

dipertahankan. Salah satu bahan pengemas yang sering digunakan adalah plastik 

yang selain mengandung bahan kimia yang cukup berbahaya, penggunaannya juga 

telah banyak menyumbangkan limbah yang sulit diuraikan. Meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan dan lingkungan memicu kenaikan 

permintaan kemasan biodegradable yang mampu menjamin keamanan produk 

pangan antara lain melalui pengemasan dengan edible coating atau film. Edible film  

merupakan suatu lapis tipis yang melapisi bahan pangan yang layak dikonsumsi, 

dan dapat terdegradasi oleh alam secara biologis. Semua jenis bahan yang 

digunakan untuk pelapisan atau pembungkus berbagai makanan untuk 

memperpanjang umur simpan produk yang dapat dimakan bersama dengan 
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makanan dengan atau tanpa pemindahan lebih lanjut dianggap film yang dapat 

dimakan. Contoh penggunaan edible film  antara lain sebagai pembungkus permen, 

sosis, buah, dan sup kering (Yulianti & Ginting, 2012). 

Edible film  berbentuk lapisan tipis yang dapat dikonsumsi, lapisan pada 

makanan atau diletakkan sebagai penghalang antara makanan dan lingkungan 

sekitar. Selama 10 tahun penelitian tentang edible film  dan coating pada makanan 

yang dilakukan oleh ahli pangan karena tingginya permintaan kebutuhan konsumen 

terhadap daya awet dan kualitas yang baik dari makanan yang segar. Contoh yang 

umum dari pengemasan edible adalah sosis daging yang tidak perlu dibuang 

bungkusnya ketika dimasak dan dimakan. Film seperti itu dapat melindungi 

makanan secara mekanik, mencegah kontaminasi dari mikroorganisme, mencegah 

turunnya kualitas makanan karena perpindahan massa (misal kelembaban, gas, rasa, 

dan lain-lain). Edible film  dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan 

komponennya yaitu: hidrokoloid (mengandung protein, polisakarida atau alginat), 

lemak (asam lemak, acylgliserol atau lilin) dan kombinasi (dibuat dengan 

menyatukan kedua substansi dari dua kategori) (Skurtys et al., 2011). 

Semua jenis bahan yang digunakan untuk pelapisan atau pembungkus 

berbagai makanan untuk memperpanjang umur simpan produk yang dapat dimakan 

bersama dengan makanan dengan atau tanpa pemindahan lebih lanjut dianggap film 

yang dapat dimakan. Contoh penggunaan edible film  antara lain sebagai 

pembungkus permen, sosis, buah, dan sup kering (Rodriguez et al. 2006). Bahan 

polimer penyusun edible film  dibagi menjadi tiga kategori yaitu hidrokoloid, 

lemak, dan komposit keduanya. Salah satu bahan edible film  dari golongan 

hidrokoloid adalah polisakarida yang memiliki beberapa kelebihan, di antaranya 

selektif terhadap oksigen dan karbondioksida, penampilan tidak berminyak, dan 

kandungan kalorinya rendah. Di antara jenis polisakarida, pati merupakan bahan 
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baku yang potensial untuk pembuatan edible film  dengan karakteristik fisik yang 

mirip dengan plastik. Sifat fisik yang menentukan kualitas dan penggunaan edible 

film  antara lain ketebalan, pemanjangan (elongation), dan kekuatan peregangan 

(tensile strength). Ketebalan menentukan ketahanan film terhadap laju perpindahan 

uap air, gas, dan senyawa volatil lainnya. Edible film  relatif tahan terhadap 

perpindahan oksigen dan karbondioksida, namun kurang tahan terhadap uap air. 

Pemanjangan menunjukkan kemampuan rentang edible film  yang dihasilkan. 

Penambahan sorbitol dapat meningkatkan nilai pemanjangan sehingga kerapuhan 

edible film  menurun dan permeabilitasnya meningkat (Yulianti & Ginting, 2012).  

Fungsi dari edible film  sebagai penghambat perpindahan uap air, 

menghambat pertukaran gas, mencegah kehilangan aroma, mencegah perpindahan 

lemak, meningkatkan karakteristik fisik, dan sebagai pembawa zat aditif. Edible 

film  yang terbuat dari lipida dan juga film dua lapis (bilayer) ataupun campuran 

yang terbuat dari lipida dan protein atau polisakarida pada umumnya baik 

digunakan sebagai penghambat perpindahan uap air dibandingkan dengan edible 

film  yang terbuat dari protein dan polisakarida dikarenakan lebih bersifat 

hidrofobik (Hui, 2006).  

Menurut Gontard (1993) edible film  mempunyai banyak keunggulan jika 

dibandingkan dengan pengemas sintetik yang tidak dapat dimakan yaitu: 

1. Jika film tidak dikonsumsi, film tersebut dapat didaur ulang atau dapat   

terdegradasi oleh mikroorganisme.  

2. Film dapat berfungsi sebagai suplemen gizi pada makanan terutama film yang 

dibuat dengan bahan dasar yang memiliki kandungan nutrisi tinggi.  

3. Film sangat baik digunakan untuk mikro enkapsulasi aroma bahan makanan dan 

dapat memperbaiki sifat-sifat organoleptik makanan yang dikemas dengan 
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memberi variasi komponen (pewarna, pemanis, pemberi aroma) yang menyatu 

dengan makanan.  

4. Film dapat digunakan sebagai pengemas satuan (individu) untuk bahan makanan 

yang berukuran kecil seperti kacang, biji-bijian, dan strawberry.  

5. Edible film  dapat diterapkan pada sistem pengemasan berlapis-lapis dengan 

edible film  sebagai pengemas bagian dalam dan pengemas nonedible di bagian luar. 

Kemampuan edible film  dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut tergantung 

pada sifat-karakteristiknya. 

a. Bahan Baku Edible film  

Pada umumnya film yang dibuat dari hidrokoloid memiliki sifat mekanis 

yang baik, namun tidak efisien sebagai penahan uap air karena bersifat hidrofilik. 

Untuk mengatasi hal tersebut pada pembuatan edible film  sering ditambahkan 

bahan plasticizer. Plastik edible yang dibentuk dari polimer murni bersifat rapuh 

sehingga digunakan plasticizer untuk meningkatkan fleksibilitasnya. Selama waktu 

penyimpanan maupun penggunaannya, plastik edible dapat mengalami perubahan 

sifat, dan tidak diharapkan berlangsung cepat. Sifat mekanik ini dipengaruhi oleh 

lama penyimpanan plastik edible. (Krochta et al., 1994). 

Plasticizer adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang 

ditambahkan dengan maksud untuk memperlemah kekakuan dari polimer sekaligus 

meningkatkan fleksibilitas polimer. Plasticizer yang digunakan dapat diambil dari 

golongan poliol. Sorbitol merupakan salah satu golongan poliol selain gliserol dan 

manitol. Sorbitol merupakan plasticizer yang efektif karena memiliki kelebihan 

mampu untuk mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan intermolekuler 

sehingga baik untuk menghambat penguapan air dari produk, dapat larut dalam 

tiap-tiap rantai polimer sehingga akan mempermudah gerakan molekul polimer, 

tersedia dalam jumlah yang banyak, harganya murah dan bersifat non toksik 
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(Astuti, 2011). Sifat fisik yang menunjukkan kualitas edible film  antara lain 

ketebalan, pemanjangan (elongation) dan kuat tarik (tensile strength). Ketebalan 

merupakan parameter yang sangat penting dalam edible film  karena berpengaruh 

terhadap tujuan penggunaanya yaitu untuk mengemas atau melapisi produk (Jacoeb 

dkk., 2014). 

Adapun nilai standar yang dijadikan acuan dalam melihat dan mengukur 

kelayakan kuliatas dari suatu edible dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 (Sudarno et al. 

2015). 

 

Tabel 1. Nilai Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) 7818:2014 

 

Tabel 2. Nilai Jappanese Industrial Standar (JIS) Tahun 1975 

 

Komponen penyusun edible film  dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

hidrokoloid, lipida, dan komposit. Hidrokoloid yang cocok antara lain senyawa 

protein, turunan selulosa, alginat, pektin, pati, dan polisakarida lainnya. Lipida yang 

biasa digunakan waxes, asilgliserol, dan asam lemak. Sedangkan komposit 

merupakan gabungan lipida dengan hidrokoloid (Krochta et al., 1994). 

 

Karakteristik edible film  Standarisasi Nasional Indonesia 

Kuat tarik 24,302 Mpa 

Persen Pemanjangan 21 – 220% 

Karakteristik edible film  Jappanese Industrial Standar 

Ketebalan Maks. 0,25 mm 

Kuat tarik Min. 0,392 MPa 

Elongasi (Pemanjangan) Min. 70% 
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1. Hidrokolid  

Hidrokoloid adalah suatu polimer larut dalam air, yang mampu membentuk 

koloid dan mampu mengentalkan larutan atau mampu membentuk gel dari larutan 

tersebut. Akhir-akhir ini istilah hidrokolid yang merupakan kependekan dari koloid 

hidrofilik ini menggantikan istilah gum karena dinilai istilah gum tersebut terlalu 

luas artinya. Ada beberapa jenis hidrokoloid yang digunakan dalam industri pangan 

baik yang alami maupun sintetik. Jika ditinjau dari asalnya, hidrokoloid tersebut 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu hidrokolid utama, hidrokoloid 

utama termodifikasi, dan hidrokoloid sintetik. Hidrokoloid yang digunakan dalam 

pembuatan edible film  adalah protein atau karbohidrat. Film yang dibentuk dari 

karbohidrat dapat berupa pati, gum (seperti contoh alginat, pektin, dan gum arab), 

dan pati yang dimodifikasi secara kimia. Pembentukan film berbahan dasar protein 

antara lain dapat menggunakan gelatin, kasein, protein kedelai, protein whey, 

gluten gandum, dan protein jagung. Film yang terbuat dari hidrokoloid sangat baik 

sebagai penghambat perpindahan oksigen, karbondioksida, dan lemak, serta 

memiliki karakteristik mekanik yang sangat baik, sehingga sangat baik digunakan 

untuk memperbaiki struktur film agar tidak mudah hancur. Polisakarida sebagai 

bahan dasar edible film  dapat dimanfaatkan untuk mengatur udara sekitarnya dan 

memberikan ketebalan atau kekentalan pada larutan edible film . Pemanfaatan dari 

senyawa yang berantai panjang ini sangat penting karena tersedia dalam jumlah 

yang banyak, harganya murah, dan bersifat nontoksik (Krochta et al., 1994). 
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2. Lipida 

Lipida adalah nama suatu golongan senyawa organik yang meliputi 

sejumlah senyawa yang terdapat di alam yang semuanya dapat larut dalam pelarut-

pelarut organik tetapi sukar larut atau tidak larut dalam air. Pelarut organik yang 

dimaksud adalah pelarut organik nonpolar, seperti benzen, pentana, dietil eter, dan 

karbon tetraklorida. Dengan pelarut-pelarut tersebut lipid dapat diekstraksi dari sel 

dan jaringan tumbuhan ataupun hewan. Film yang berasal dari lipida sering 

digunakan sebagai penghambat uap air, atau bahan pelapis untuk meningkatkan 

kilap pada produk-produk kembang gula. Film yang terbuat dari lemak murni 

sangat terbatas dikarenakan menghasilkan kekuatan struktur film yang kurang baik 

(Krochta et al., 1994). 

3. Komposit 

Komposit film terdiri dari komponen lipida dan hidrokoloid. Aplikasi dari 

komposit film dapat dalam lapisan satu-satu (bilayer), dimana satu lapisan 

merupakan hidrokoloid dan satu lapisan lain merupakan lipida, atau dapat berupa 

gabungan lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan film. Gabungan dari 

hidrokoloid dan lemak digunakan dengan mengambil keuntungan dari komponen 

lipida dan hidrokoloid. Lipida dapat meningkatkan ketahanan terhadap penguapan 

air dan hidrokoloid dapat memberikan daya tahan. Film gabungan antara lipida dan 

hidrokoloid ini dapat digunakan untuk melapisi buah-buahan dan sayuran yang 

telah diolah minimal (Krochta et al., 1994). 

4. Pati 

Pati adalah cadangan karbohidrat utama dalam umbi tanaman dan 

endosperma biji dimana ia ditemukan sebagai butiran, masing-masing biasanya 

mengandung beberapa juta molekul amilopektin disertai dengan jumlah molekul 

amilosa kecil yang jauh lebih besar. Amilosa bertanggung jawab atas kapasitas 
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pembentukan film pati karena sifat linier yang dominan. Pati terdiri dari dua fraksi 

yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut tersebut adalah amilosa dan 

fraksi tidak larut disebut amilopektin. Struktur amilosa merupakan rantai lurus D-

glukan sedangkan amilopektin terdiri dari rantai bercabang (Mariati, 2001). Pati 

dalam keadan murni berwarna putih, mengkilap, tidak berbau, dan tidak berasa. 

Namun, pada umumnya pati tidak terdapat dalam keadan murni karena terdapat 

bahan antara seperti protein dan lemak. Granula pati sedikitnya mengandung tiga 

komponen yaitu amilosa, amilopektin, dan bahan antara sekitar 5-10%. 

Amilopektin merupakan komponen pati yang menimbulkan sifat-sifat kristalisasi 

dan birefringence, yaitu sifat merefleksikan cahaya terpolarisasi apabila granula 

pati dilihat dibawah mikroskop polarisasi sehingga terlihat kristal gelap terang yang 

tampak sebagai warna biru-kuning. Sedangkan kandungan amilosa pada pati 

memberi pengaruh yang nyata terhadap bentuk dan ukuran granula. Amilosa 

merupakan rantai lurus dari D-Glukan yang dihubungkan dengan ikatan α 1-4. 

Rantai percabangan mungkin dapat ditemui namun dalam jumlah yang sangat 

terbatas. Rantai percabangan akan terbentuk setelah 500 unit glukosa membentuk 

rantai lurus. Panjang rantai polimer akan berpengaruh terhadap berat molekul 

amilosa. Rantai polimer sendiri dipengaruhi oleh sumber pati. Rantai amilosa dalam 

larutan berbentuk melingkar seperti spiral, dan larutan pati dengan iodium akan 

meberikan warna biru sampai biru tua menandakan keberadaan amilosa. Sifat 

penting amilosa dibanding dengan amilopektin adalah amilosa lebih mudah keluar 

dari granula dan memiliki kemampuan lebih mudah untuk berasosiasi dengan 

sesamanya. Banyaknya amilosa yang terdapat di dalam granula pati disebut kadar 

amilosa. Amilosa berperan pada proses gelatinisasi dan lebih menentukan 

karakteristik pasta pati. Pati yang mempunyai amilosa lebih tinggi akan memiliki 

kekuatan ikatan hidrogen yang lebih besar dan viskositas yang bertambah karena 
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jumlah rantai lurus yang lebih besar dalam granula, sehingga membutuhkan energi 

yang lebih besar untuk gelatinisasi (Suriani, 2008). 

Amilopektin merupakan rantai polimer D-Glukosa yang mempunyai rantai 

lurus dan bercabang. Rantai lurus tersebut dihubungkan dengan ikatan α 1-6, dan 

mempunyai cabang ikatan α 1-4-D-Glukosa. Titik-titik percabangan amilopektin 

lebih banyak dibandingkan dengan amilosa, rata-rata setiap 20-25 unit glukosa yang 

membentuk rantai lurus memiliki titik percabangan (Mariati, 2001). Larutan pati 

dengan iodium akan membentuk warna merah bata menandakan keberadaan 

amilopektin. Amilopektin yang memliki rantai cabang yang panjang memiliki 

kecenderungan yang kuat untuk membentuk gel selain itu amilopektin juga 

merupakan komponen pati yang mampu membentuk kristalisasi granula pati. 

Viskositas amilopektin akan meningkat apabila konsentrasinya dinaikkan (0-3%). 

Namun, hubungan ini tidak linier sehingga diperkirakan terjadi pengikatan secara 

acak diantara molekul-molekul cabang (Suriani, 2008). Dalam bentuk aslinya pati 

merupakan butiran-butiran kecil yang disebut granula. Bentuk dan ukuran granula 

pati berbeda-beda tergantung dari sumbernya. Granula pati memiliki bentuk 

semikristal yang terdiri dari unit kristal dan unit amorphous. Unit kristal pati lebih 

tahan terhadap perlakuan asam kuat dan enzim, sedangkan unit amorphous bersifat 

labil terhadap asam kuat dan enzim. Granula pati tersusun dari lembaran lapisan-

lapisan tipis yang merupakan susunan melingkar dari molekul pati. Lapisan tipis di 

dalam granula merupakan susunan dari molekul pati yang berantai lurus dan 

bercabang, susunan tersebut dihubungkan dengan ikatan hidrogen membentuk 

daerah kristalisasi atau misela. Granula pati tidak larut dalam air dingin, hal ini 

karena molekul rantai lurus dan bercabang yang tidak berpasangan akan 

membentuk suatu jaringan yang mempersatukan granula pati (Mariati, 2001; 

Suriani, 2008). 
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a. Fungsi Edible film  

1. Penggunaan edible memberikan keuntungan lingkungan, serta keuntungan 

biaya dan kenyamanan, lebih konvensional sistem kemasan sintetis. 

2. Edible film  dan coating telah menunjukkan potensi untuk mengendalikan 

transfer kelembaban, oxygen, lipid, aroma, dan rasa senyawa dalam sistem 

makanan, dengan hasil peningkatan kualitas makanan. 

3. Tergolong dalam kemasan yang lebih murah dibandingkan dengan kemasan 

yang lainnya misalnya dibandingkan dengan plastik. 

4. Edible film  yang dibuat dari hidrokoloid merupakan barrier yang baik terhadap 

transfer oksigen, karbohidrat, karbon dan lipid. Kebanyakan dari film 

hidrokoloid memiliki sifat yang baik sehingga sangat baik dijadikan bahan 

pengemas. 

5. Film hidrokoloid umumnya mudah larut dalam air sehingga sangat 

menguntungkan dalam penggunaannya (Ahmed et al., 2008). 

a.  Dalam pembuatan edible film  factor yang perlu diperhatikan adalah : suhu, 

konsentrasi polimer, dan jenis plasticizer.  

1. Suhu Perlakuan suhu diperlukan untuk membentuk edible film  yang utuh, 

tanpa adanya perlakuan panas kemungkinan terjadinya interaksi molekuler 

sangatlah kecil. Sehingga pada saat film dikeringkan akan menjadi retak dan 

berubah menjadi potongan-potongan kecil. Perlakuan panas diperlukan untuk 

membuat pati tergelatinisasi, sehingga terbentuk pasta pati yang merupakan 

bentuk awal dari edible film  . Kisaran suhu gelatinisasi pati rata-rata 65ºC - 

70ºC (Khotimah, 2006).  

2. Konsentrasi Polimer Konsentrasi polimer ini sangat berpengaruh, terutama 

pada sifat fisik edible film  yang dihasilkan dan juga menentukan sifat pasta 

yang dihasilkan. Semakin besar konsentrasinya maka jumlah polimer 
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penyusun matrik film semakin banyak sehingga dihasilkan film yang tebal 

(Khotimah, 2006).  

3. Jenis Platicizer Plasticizer ini merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam 

formula film akan berpengaruh terhadap sifat mekanik dan fisik film yang 

terbentuk karena akan mengurangi sifat intermolekuler dan menurunkan ikatan 

hidrogen internal. Plasticizer ini mempunyai titik didih tinggi dan penambahan 

plasticizer dalam film sangat penting karena diperlukan untuk mengatasi sifat 

rapuh film yang disebabkan oleh kekuatan intermolekuler ekstensif (Khotimah, 

2006). 

b. Karakteristik Edible film   

Secara umum parameter yang sering digunakan dalam mengukur sifat 

mekanik edible film  adalah organoleptis, pH, ketebalan, kuat tarik (tensile 

strength), elongasi (elongation), Daya Serap air.  

1. Organoleptis 

Uji organoleptis adalah uji untuk melihat kualitas dan stabilitas sediaan 

seperti bentuk, warna dan bau (Tyas & Meinitasari, 2020). 

2. pH 

Pengukuran pH edible film Na-CMC dilakukan menggunakan kertas pH 

dengan cara 1g edible film dilarutkan dengan aquades hingga 10 ml. (Tyas & 

Meinitasari, 2020). 

3. Ketebalan  

Ketebalan merupakan kemampuan edible film  sebagai pengemas produk. 

Kenampakan edible film  yang tebal akan memberikan warna yang tidak transparan 

(Siskawardani dkk., 2020). Faktor yang dapat mempengaruhi ketebalan pada edible 

film  adalah konsentrasi hidrokoloid pembentuk edible film  dan ukuran cetakan 

yang digunakan. Semakin tinggi penambahan konsentrasi padatan terlarut, maka 
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ketebalan film yang terbentuk juga akan meningkat begitupun sebaliknya. Edible 

film adalah lapisan tipis yang digunakan untuk melapisi produk pangan yang 

berfungsi untuk menahan laju transmisi uap air dan gas baik oksigen maupun 

karbondioksida (faktor eksternal). Makin tebal edible film maka makin efektif untuk 

menahan laju faktor eksternal untuk penetrasi kedalam produk pangan dan hal ini 

berpengaruh terhadap peningkatan umur simpan. Namun ketebalan edible film 

dipersyaratkan oleh Japanese Industrial Standard (JIS,1975) maksimal 0,25mm, 

jika melebih batas ini akan menyebabkan edible film mudah mengalami keretakan 

(Krisna, 2011). 

4. Kuat Tarik 

Pengukuran tensile strength atau kuat tarik berfungsi untuk mengetahui 

besarnya gaya yang dicapai untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap satuan 

luas area film untuk merenggang atau memanjang. Perubahan sifat mekanik 

ditandai dengan plasticizer melemahnya gaya antarmolekul antara rantai 

makromolekul yang berdekatan. Pengukuran ini untuk mengetahui besarnya gaya 

yang diperlukan untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap luas area edible 

film . Sifat kekuatan tarik bergantung pada konsentrasi dan jenis bahan penyusun 

edible film  tersebut. Semakin besar kuat tariknya maka edible film  tidak mudah 

patah atau sobek (Purwanti, 2010). 

5. Pemanjangan (Elongasi) 

Pemanjangan edible film  atau elongasi merupakan kemampuan 

pemanjangan bahan saat diberikan gaya tarik. Nilai elongasi edible film  

menunjukkan kemampuan rentangnya. Kemuluran juga merupakan perubahan 

panjang maksimum pada saat terjadi peregangan hingga sampel edible film  

terputus. Umumnya penambahan plasticizer akan membuat nilai persen kemuluran 

suatu film meningkat (Siskawardani dkk., 2020). Elastisitas menurun berarti 
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fleksibilitas film meningkat. Modulus elastisitas merupakan ukuran dasar dari 

kekakuan (stiffness) sebuah film (Wulandari, 2019).  

Persen pemanjangan merupakan persentase pertambahan panjang edible 

film setelah mengalami penarikan hingga putus. Persen pemanjangan edible film 

berbanding lurus dengan elastisitas, makin tinggi persen pemajangan makin elastis 

edible film. Produk pangan yang dikemas dengan edible film memiliki persen 

pemanjangan sesuai dengan JIS 1975 akan lebih tahan terhadap kerusakan mekanis 

seperti tekanan. Persen pemanjangan dipengaruhi oleh komponen plastisizer baik 

jenis maupun konsentrasi yang digunakan. Makin tinggi konsentrasi plastisizer 

makin tinggi persen pemanjangan dan sebaliknya (Santoso, 2020). 

6. Daya Serap Air  

Uji serap atau ketahanan air merupakan salah satu uji yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat ketahanan edible film  terhadap serap air, pengujian ini 

dilakukan untuk melihat persen serap yang dimiliki oleh film dan melihat 

kemampuan plastik dalam melindungi produk dari air (Lazuardi dan Edi, 2013). 

Pengujian daya serap air penting dilakukan karena edible film  yang baik adalah 

edible film  yang mampu melindungi produk dari air, sehingga nantinya air akan 

diserap oleh film. Prosedur uji ketahanan air yaitu dengan menimbang berat awal 

sampel yang akan diuji (wo), kemudian dimasukan ke dalam wadah yang berisi air 

suling selama 10 detik. Sampel diangkat dari wadah yang berisi air suling yang 

terdapat pada permukaan plastik dihilangkan dengan tisu kertas, setelah itu baru 

dilakukan penimbangan. Prosedur perendaman dan penimbangan dilakukan 

kembali sampai diperoleh berat akhir sampel konstan (Ban et al., 2005). 
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B. Selulosa 

Selulosa adalah salah satu polimer yang paling melimpah dan terdapat di 

segala tempat. Seajuh ini selulosa yang paling banyak dimanfaatkan secara 

komersial adalah selulosa yang bersumber dari kayu. Selulosa merupakan 

komponen utama dan sangat penting dalam kayu baik ditinjau dari segi volume 

maupun dari segi pengaruhnya terhadap sifatsifat kayu. Selain itu selulosa 

merupakan sepertiga dari jumlah semua bahan yang dihasilkan oleh semua 

tumbuhan yang berarti bahwa selulosa adalah bahan baku yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Selulosa terdapat pada semua tumbuhan tingkat tinggi, pada 

kebanyakan algae, dan pada beberapa jenis jamur (Eichhorn et al., 2010). 

Selulosa mempunyai rumus molekul 2(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, lebih tahan terhadap pengaruh 

bahan kimia, cahaya, dan mikroorganisme. Rantai selulosa terdiri dari satuan 

glukosa anhidrida tersusun dalam bentuk fibrilfibril yang saling berikatan melalui 

atom karbon pertama dan ke empat dengan ikatan ß-1,4-glikosidik. Fibril-fibril ini 

membentuk struktur kristal yang dibungkus oleh lignin sehingga komposisi kimia 

dan struktur yang demikian membuat kebanyakan bahan yang mengandung 

selulosa bersifat kuat dan keras membuat bahan tersebut tahan terhadap peruraian 

secara enzimatik (Fan et al., 1982 dalam Nosya, 2016). 
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1. Struktur dan Komposisi Kimia Selulosa 

Menurut Fessenden & Fessenden (1986), suatu molekul tunggal selulosa 

merupakan polimer lurus dari 1,4-β-D-glukosa dimana terdiri dari satuan glukosa 

anhidrida tersusun dalam bentuk fibril-fibril yang saling berikatan melalui atom 

karbon pertama dan keempat, seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. Selulosa 

mempunyai rumus molekul 2(C6H10 O5)n dengan n adalah derajat polimerisasi 

yaitu ~1500 dan berat molekul selulosa ~243.000 (Rowe et al., 2009). 

 

 

 

 

 

    

           

   

  Gambar 1.  Struktur Selulosa (Wegner et al., 2013) 

2. Isolasi Selulosa 

Melakukan isolasi selulosa dari kulit kacang tanah dengan cara 

menghaluskan kulit kacang tanah yang ditambah dengan asam nitrat dan natrium 

nitrat untuk memisahkan lignin pada temperatur 90°C sebagai proses lignifikasi. 

Dilanjutkan dengan proses perendaman dan pemanasan menggunakan beberapa 

reagen seperti natrium hipoklorit, natrium hidroksida, dan aquades sebagai 

pembersih tahap demi tahap. Penelitian ini menghasilkan produk berupa α-selulosa 

yang kemudian dihidrolisis dengan asam clorida untuk menghasilkan 

mikrokristalin selulosa. Proses pemisahan ikatan hemiselulosa atau dehemiselulosa 

dilakukan dengan proses perendaman menggunakan asam klorida selama tiga jam 

Gambar 1. Struktur Selulosa 
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yang kemudian dicuci dengan aquades hingga netral dan selulosa yang diperoleh 

dikeringkan (Risfidian et al., 2014). 

3. Sifat – sifat Selulosa 

Selulosa adalah suatu bahan bersifat stabil dan tahan terhadap perlakuan 

bahan kimia. Selulosa dapat dilarutkan dalam cupriethylenediamine, cadoxene, atau 

dimethyl sulfoxide yang mengandung sedikit paraformaldehyde. Kestabilan 

selulosa sangat penting artinya di dalam penggunaan kayu dan serabut selulosa 

tetapi sangat sulit merubah sifat-sifat selulosa. Isolasi selulosa murni dari kayu 

sangat sulit karena selulosa ini sangat kuat terikat dengan polisakarida lainnya 

(Sanusi, 2013). 

Menurut Nuringtyas (2010), berdasarkan derajat polimerisasi dan kelarutan 

dalam senyawa NaOH 17,5%, selulosa dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu: 

a. α-selulosa  

α- selulosa (Alpha Cellulose) adalah selulosa berantai panjang, tidak larut 

dalam larutan NaOH 17,5% atau larutan basa kuat dengan derajat polimerisasi 600-

1500 dan merupakan bentuk sesungguhnya yang telah dikenal sebagai selulosa. α- 

selulosa dipakai sebagai penentu tingkat kemurnian selulosa. Selulosa α merupakan 

kualitas selulosa yang paling tinggi (murni). α- selulosa >92% memenuhi syarat 

untuk digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan propelan sedangkan 

selulosa kualitas lebih rendah digunakan sebagai bahan baku pada industri kertas. 

Semakin tinggi kadar α- selulosa, maka semakin baik mutu bahannya. 

b. β-selulosa  

β- selulosa (Betha Cellulose) adalah selulosa berantai pendek, larut dalam 

NaOH 17,5% atau basa kuat dengan derajat polimerisasi 15-90, dapat mengendap 

bila dinetralkan. Jenis dari selulosa ini mudah larut dalam larutan NaOH yang 
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mempunyai kadar 17,5% pada suhu 20ºC dan akan mengendap bila larutan tersebut 

berubah menjadi larutan yang memiliki suasana asam. 

c. γ-selulosa  

γ- selulosa (Gamma cellulose) adalah sama dengan β- selulosa, tetapi derajat 

polimerisasinya kurang dari 15. Selulosa jenis ini mudah larut dalam larutan NaOH 

yang mempunyai kadar 17,5% pada suhu 20ºC dan tidak akan terbentuk endapan 

setelah larutan tersebut dinetralkan. 

4. Kegunaan Selulosa 

Selulosa terdapat pada sebagian besar dalam dinding sel dan bagianbagian 

berkayu dari tumbuhan. Selulosa mempunyai peran yang menentukan karakter serat 

dan memungkinkan penggunaannya dalam pembuatan kertas (Surest, 2010). 

Turunan selulosa telah digunakan secara luas dalam sediaan farmasi seperti 

etil selulosa, metil selulosa, karboksimetil selulosa, dan dalam bentuk lainnya yang 

digunakan dalam sediaan oral, topikal, dan injeksi. Sebagai contoh, karboksimetil 

selulosa merupakan bahan utama dari SeprafilmTM, yang digunakan untuk 

mencegah adesi setelah pembedahan. Baru-baru ini, penggunaan selulosa 

mikrokristal dalam emulsi dan formulasi injeksi semi padat telah ada. Penggunaan 

bentuk-bentuk selulosa dalam sediaan disebabkan sifatnya yang inert dan 

biokompatibilitas yang sangat baik pada manusia (Jackson et al., 2011). 

C. Microcrystalline Cellulose (MCC) 

Microcrystalline cellulose (MCC) merupakan blok kristal yang 

berdampingan dengan blok amorf secara acak di sepanjang serat selulosa (Lee et 

al., 2014). Hilangnya blok amorf dapat mempengaruhi struktur kristalinitas serat, 

stabilitas suhu, dan morfologi selulosa (Nosya, 2016). 

MCC merupakan selulosa yang mengalami proses hidrolisis dengan asam 

dan umumnya memiliki diameter 1-100 μm dengan persentase kristalin sebesar 
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55%-85%. Pada dinding sel tanaman hidup, mikrokristal selulosa memiliki peran 

utama dalam struktur dinding sel serta memberikan kekuatan sehingga kokoh. 

Peran ini dapat dimanfaatkan untuk diaplikasika pada berbagai produk buatan 

manusia dengan cara memanfaatkan mikrokristal selulosa sebagai peningkat 

kualitas bahan dan untuk produksi bahan ramah lingkungan (Nosya, 2016). 

MCC merupakan bahan tambahan penting di bidang farmasi, makanan, 

kosmetik, dan industri lainnya. Dalam bentuk serbuk, MCC sering digunakan 

sebagai bahan dasar dalam pembuatan tablet terutama untuk tablet kompresi 

langsung. Pembuatan tablet dengan kompresi langsung semakin banyak dilakukan 

karena memiliki banyak keuntungan seperti: tidak menggunakan proses granulasi, 

memberikan ukuran partikel yang seragam, dan membuat tablet lebih stabil dalam 

waktu yang lama, serta menguntungkan dari segi ekonomi (Ohwoavworhua et al., 

2010). 

Selulosa dapat dibuat menjadi MCC, yaitu dengan melarutkan selulosa 

dalam larutan alkali kuat maka akan diperoleh selulosa yang hampir murni yang 

dikenal dengan α-selulosa dan dengan merendam α-selulosa dengan asam, 

kemudian dihaluskan secara mekanik akan didapat mikrokristalin selulosa 

(Ohwoavworhua et al., 2010). Diperolehnya α-selulosa adalah dari perendaman 

holoselulosa dengan larutan NaOH 17,5% yang akan melarutkan γ-selulosa dan β-

selulosa sehingga terpisah dengan α-selulosa yang tidak larut dalam NaOH 17,5% 

(Zulharmita et al., 2012). 
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D. Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) 

1. Deskripsi Na-CMC  

Natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) merupakan turunan selulosa 

yang paling banyak digunakan pada berbagai industri, seperti industri makanan, 

farmasi, detergen, tekstil, dan produk kosmetik sebagai pengental, penstabil emulsi 

atau suspensi, serta bahan pengikat (Wijayani et al., 2005).  

Na-CMC yang memiliki gugus natrium ini berwarna putih hingga hampir 

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

pengeringan. Praktis tidak larut dalam aseton, etanol (95%), eter, dan toluena. 

Mudah terdispersi dalam air pada semua suhu, membentuk larutan koloid jernih. 

Kelarutan dalam air bervariasi tergantung pada derajat substitusi. Viskositas larutan 

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

menghasilkan peningkatan viskositas larutan. Larutan kental Na-CMC stabil pada 

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

Penambahan Na-CMC sebagai bahan pengental, memiliki tujuan untuk 

membentuk sistem dispersi koloid dan meningkatkan viskositas larutan. Viskositas 

dari Na-CMC dipengaruhi oleh pH larutan, dengan kisaran pH 5-11. Apabila pH 

larutan <3, maka Na-CMC akan mengendap. Viskositas Na-CMC juga dapat 

bersifat reversible apabila terjadi pemanasan, Na-CMC akan mudah mengendap. 

Dengan adanya Na-CMC ini maka partikel-partikel yang tersuspensi akan 

terperangkap dalam sistem tersebut atau tetap tinggal ditempatnya dan tidak 

mengendap oleh pengaruh gaya gravitasi. Mekanisme bahan pengental dari Na-

CMC mengikuti bentuk konformasi extended atau streched Ribbon (tipe pita). Tipe 

tersebut terbentuk dari 1,4–Dglukopiranosil yaitu dari rantai selulosa. Bentuk 

konformasi pita tersebut karena bergabungnya ikatan geometri zig-zag monomer 

dengan jembatan hydrogen dengan 1,4-Dglukopiranosil lain, sehingga 



26 

 

 

 

menyebabkan susunannya menjadi stabil. Na-CMC yang merupakan derivat dari 

selulosa memberikan kestabilan pada produk dengan memerangkap air dengan 

membentuk jembatan hidrogen dengan molekul Na-CMC yang lain (sirosiris, 

2013). Kadar Na-CMC >90% diklasifikasikan sebagai mutu 1 dan digunakan dalam 

industri makanan, obat-obatan dan kosmetik, sedangkan untuk kemurnian <90% 

digunakan untuk industri detergen, pasta gigi, dan petroleum (Wijayani A. dkk, 

2005). 

  

 

 

 

 

 

Pada proses pembuatan Na-CMC meliputi dua tahap utama, yaitu alkalisasi 

dan karboksimetilasi. Kedua tahap ini dapat berlangsung dalam bentuk padatan atau 

dalam suatu media lain berupa air atau pelarut organik. Proses alkalisasi dalam 

media air akan menghasilkan CMC yang kurang homogen, sehingga nilai DS dari 

CMC yang dihasilkan rendah serta memiliki viskositas yang rendah pula. Alkalisasi 

dilakukan dengan menggunakan larutan NaOH yang bertujuan untuk mengaktifkan 

gugus-gugus -OH pada molekul selulosa dan mengembangkan selulosa. 

Pengembangan selulosa ini dapat memudahkan difusi reagen untuk proses 

selanjutnya, yaitu karboksimetilasi. Proses karboksimetilasi dilakukan dengan 

menggunakan reagen monokloroasetat (MCA) atau natrium monokloroasetat (Na-

MCA). Jumlah Na-MCA yang digunakan berpengaruh terhadap substitusi dari unit 

anhidroglukosa pada selulosa. Selain itu, penggunaan pelarut organik dalam reaksi 

karboksimetilasi adalah untuk menyediakan aksesibilitas reagen eterifikasi ke 

Gambar 2. Rumus Struktur Natrium Karboksi- metilselulosa 
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pusat-pusat reaksi dari rantai selulosa. Pemilihan media reaksi dengan polaritas 

kecil akan meningkatkan laju reaksi pembentukan Na-CMC. Dengan tingkat 

kepolaran media reaksi yang rendah, dapat meningkatkan viskositas Na-CMC 

karena mempermudah akses reagen eterifikasi kedalam selulosa (Pitaloka et al., 

2015). 

Na-CMC Selain itu terdapat pula reaksi yang menghasilkan produk samping 

karena adanya kelebihan NaOH. Kelebihan NaOH yang tidak bereaksi dengan 

selulosa pada tahap karboksimetilasi akan bereaksi dengan Na-MCA dan 

menghasilkan natrium glikolat dan NaCl. Semakin banyak NaOH yang 

ditambahkan akan bertambah pula produk sampingnya. Hal ini akan berpengaruh 

pada kemurnian CMC yang dihasilkan, dimana semakin banyak produk samping 

maka kemurnian CMC yang dihasilkan akan semakin berkurang (Wijayani et 

al.,2005).  

2. Na-CMC    

Pemerian   : Serbuk atau granul, putih sampai krem, higroskopis.  

Kelarutan  : Mudah terdispersi dalam air membentuk larutan koloida,        

tidak larut dalam etanol, eter, dan pelarut organik lain. 

Stabilitas : Larutan stabil pada pH 2-10, pengendapan terjadi pada pH 

dibawah 2. Viskositas larutan berkurang dengan cepat jika 

pH diatas 10. Menunjukkan viskositas dan stabilitas 

maksimum pada pH 7-9. Bisa disterilisasi dalam kondisi 

kering padasuhu 160 selama 1 jam, tapi terjadi pengurangan 

viskositas. 

Penyimpanan : Dalam wadah tertutup rapat. 

OTT : Inkompatibel dengan larutan asam kuat dan dengan  larutan 

garam besi dan beberapa logam seperti aluminium, merkuri 
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dan zink juga dengangom xanthan; pengendapan terjadi 

pada pH dibawah 2 dan pada saat pencampuran dengan 

etanol 95%. Membentuk kompleks dengan gelatin dan 

pektin. 

Konsentrasi : 3-6% (Handbook Of Pharmaceutical Exipent edisiVI 

halaman  120; Farmakope Indonesia Edisi IV halaman 175; 

Remington edisi 21 halaman1073). 

3. Kegunaan Na-CMC 

Na-CMC dipilih sebagai alternatif dalam pebuatan edible film  karena 

penggunaan Na-CMC juga didasarkan pada sifat Na-CMC yang tidak berbau dan 

Na-CMC merupakan derivate dari selulosa dengan sifat yang dapat  mengikat air 

dan sering digunakan sebagai pembentuk tekstur halus (Sanderson,1981). 

Kelebihan penggunaan CMC dalam pembuatan edible film  yaitu dapat membentuk 

gel yang baik, elastis, dapat dimakan, dan dapat diperbaharui. Na-CMC (Sodium 

Carboxymethyl Cellulose) sebagai senyawa polimer dengan berat molekul yang 

tinggi, sehingga edible film  yang dihasilkan lebih kuat dalam menahan beban. 

NaCMC adalah polisakarida linier anionik yang merupakan derivat dari selulosa 

(Tongdeesoontorn et al., 2009). 

Na-CMC adalah turunan selulosa kelompok karboksimetil. Na-CMC yang 

bersifat hidrofilik akan menyerap air, air yang sebelumnya ada di luar granula dan 

bebas bergerak, tidak dapat bergerak lagi dengan bebas sehingga terjadi 

peningkatan viskositas. Na-CMC biasa digunakan untuk pengental, stabilisator, 

pembentuk gel, dan pengemulsi. Penggunaan Na-CMC dalam ilmu pangan adalah 

sebagai pengental/pengubah viskositas, serta menstabilkan emulsi pada berbagai 

macam produk pangan. Macam-macam kegunaan Na-CMC dalam bidang pangan 

antara lain digunakan sebagai:  
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1. Pengental pada minuman sari buah  

2. Pengental pada pembuatan jelly  

Na-CMC juga sangat luas penggunaannya dalam dunia industri antara lain: 

a. Digunakan sebagai campuran eutektik yang mengakibatkan titik beku pada es 

lebih rendah hal ini biasa digunakan dalam paket es.  

b. Digunakan sebagai pengental untuk produk seperti pasta gigi, sabun krim, dan 

cat. Produk Na-CMC yang ada di pasaran pada umumnya dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu Na-CMC dengan kemurnian 90%, yang 

digunakan di industri pangan, dan Na- CMC dengan kemurnian 76%, yang 

digunakan di industri detergen dan pasta gigi (Wijayani et al., 2010). 

Berikut adalah konsentrasi Na-CMC yang diperlukan untuk beberapa 

fungsinya. 

Tabel 3. Fungsi Na-CMC dan Konsentrasinya (Shah et al., 2020). 

 

E. Zat Pemlastis (Plasticizer) 

Plasticizer adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang 

ditambahkan dengan maksud untuk mengurangi kekakuan dari polimer sekaligus 

meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas polimer. Plasticizer larut dalam tiap-

tiap rantai polimer sehingga akan mempermudah gerakan molekul polimer dan 

bekerja menurunkan suhu transisi gelas (Tg), suhu kristalisasi atau suhu pelelehan 

polimer. Pada daerah diatas Tg, bahan polimer menunjukkan sifat fisik dalam 

keadaan lunak (soft) seperti karet (rubbery), sebaliknya di bawah Tg polimer dalam 

Fungsi Konsentrasi (%) 

Emulsifying agent 0,25-1,0 

Gel-forming agent 3,0-6,0 

Injeksi 0,05-0,75 

Oral solutions 0,1-1,0 

Pengikat tablet 1,0-6,0 
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keadaan sangat stabil seperti gelas (glassy). Plasticizer juga akan bekerja sebagai 

internal lubricants dengan mereduksi gaya (frictional force) diantara rantai polimer, 

dimana karakteristik mekanik dari polimer akan berubah. Plasticizer didefinisikan 

sebagai bahan non volatil, bertitik didih tinggi jika ditambahkan pada material lain 

dapat merubah sifat material tersebut. Penambahan plasticizer dapat menurunkan 

kekuatan intermolekuler dan meningkatkan fleksibilitas film atau menurunkan sifat 

barrier film. Gliserol merupakan plasticizer yang efektif karena memiliki 

kemampuan untuk mengurangi ikatan hidrogen enternal pada ikatan 

intermolekuler, plasticizer ditambahkan pada pembuatan edible film  untuk 

mengurangi kerapuhan, meningkatkan fleksibilitas, dan ketahanan film terutama 

jika disimpan pada suhu rendah (Paramawati, 2001). Komponen yang cukup 

mempunyai pengaruh besar dalam pembuatan edible film  adalah plasticizer dimana 

plasticizer berfungsi untuk: meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas film, 

menghindari film dari keretakan, meningkatkan permeabilitas terhadap gas, uap air 

dan zat terlarut dan meningkatkan elastisitas film. Beberapa jenis plasticizer yang 

dapat digunakan dalam pembuatan edible film  adalah gliserol, lilin lebah, polivinil 

alkohol dan sorbitol (Julianti dan Nurminah, 2007). 

Pelapis edible harus memiliki elastisitas dan fleksibilitas yang baik, daya 

kerapuhan rendah, ketangguhan tinggi, Untuk mencegah retak selama penanganan 

dan penyimpanan. Oleh karena itu, plasticizer dengan berat molekul tinggi 

(nonvolatil) biasanya ditambahkan ke dalam pembentukan film hidrokoloid sebagai 

solusi untuk memodifikasi fleksibilitas film tersebut. Plasticizer didefenisikan 

sebagai zat non volatil, bertitik didih tinggi, yang pada saat ditambahkan pada 

material lain mengubah sifat fisik dari material tersebut. Plasticizer merupakan 

bahan yang tidak mudah menguap, dapat merubah struktur dimensi objek, 
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menurunkan ikatan rantai antar protein dan mengisi ruang-ruang yang kosong pada 

produk (Banker, 1966 dalam Yoshida dan Antunes, 2003). 

Plasticizer yang paling umum digunakan adalah: gliserol, sorbitol, poliol 

(propilen glikol), polietilen glikol, oligosakarida dan air. Gliserol (1,2,3- 

propanatriol) dengan rumus kimia CH₂OHCHOHCH₂OH, adalah senyawa 

golongan alkohol trivalen. Plasticsizer berupa gliserol adalah salah satu plasticizer 

(pemlastis) yang banyak digunakan dalam pembuatan edible film. Gliserol efektif 

digunakan sebagai plasticizer pada hidrofilik film, seperti pektin, gelatin, pati dan 

modifikasi pati, maupun pada pembuatan edible film berbasis protein. Penambahan 

gliserol dapat menghasilkan film yang lebih fleksibel dan halus. Selain itu gliserol 

dapat meningkatkan permeabilitas film terhadap gas, uap air dan gas terlarut 

(Gontard et al., 1993). Penambahan gliserol yang berlebihan akan menyebabkan 

rasa manis-pahit pada bahan. Penambahan gliserol sebagai plasticizer pada edible 

film akan menghasilkan film yang lebih fleksibel dan halus, selain itu gliserol dapat 

meningkatkan permeabilitas film terhadap gas, uap air, dan zat terlarut (Winarno, 

1995 dalam Khotimah, 2006). Sedangkan, sorbitol dengan rumus kimia 

CH₂OH(CHOH)₄CH₂OH (1,2,3,4,5,6-heksol) adalah satu pemanis yang sering 

digunakan dalam makanan. Plasticizer berupa sorbitol juga bersifat hidrofilik 

sehingga transfer uap air dari lingkungan ke permukaan sampel film menjadi lebih 

cepat dan mengurangi permeabilitas film terhadap oksigen, hal ini juga mampu 

mengurangi kegetasan film sehingga kuat renggang putus dari film tersebut 

meningkat. Pengujian ini juga sesuai dengan pendapat Galietta, dkk. (1998) dan 

Khwaldia, dkk. (2004) yang menyatakan bahwa laju transmisi uap air meningkat 

seiring dengan meningkatnya plasticizer yang ditambahkan pada edible film. 
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1. Gliserol 

Salah satu alkil trihidrat yang penting adalah gliserol (propa- 1,2,3 triol) 

C3H5(OH)3. Senyawa ini kebanyakan ditemui hampir semua lemak hewani dan 

minyak nabati sebagai ester gliserin dari asam palmitat dan oleat (Austin, 1985). 

Gliserol adalah senyawa yang netral, dengan rasa manis tidak berwarna, berupa 

cairan kental dengan titik lebur 20 °C dan memiliki titik didih 290 °C, dapat larut 

sempurna dalam air dan alkohol, tetapi tidak dalam minyak. Senyawa ini 

bermanfaat sebagai anti beku (anti freezing) dan juga merupakan senyawa yang 

higroskopis, sehingga banyak digunakan untuk mencegah kekeringan pada 

tembakau, pembuatan parfum, tita, kosmetik, makanan dan minuman lainnya 

(Austin, 1985). Gliserol dapat digunakan untuk gliserolisis lemak atau metil ester, 

untuk membentuk gliserolat monogliserida, digliserida dan trigliserida. Gliserol 

mengandung tiga gugus hidroksi yang terdiri dari dua gugus alkohol primer dan 

satu gugus alkohol skunder. Atom karbon yang terdapat dalam gliserol dapat 

ditunjukkan sebagai atom karbon α, β dan γ (Nouriedden et al., 1992). 

Dalam hal lain, struktur gliserol yang mempunyai gugus alkohol sekunder 

dan dua gugus alkohol primer, akan memberikan banyak kemungkinan terjadinya 

reaksi (Finar, 1980). 

 

Tabel 4. Karakterisrik Gliserol (Suryani, 2012) 

Karakter Nilai 

Massa molar 92,099382 g/mol 

Density 1,261 g/cm3 

Titik leleh 18oC 

Titik didih 290oC 

Viskositas 1,5 Pa.s 
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Secara umum senyawa poliol (polihidroksi termasuk gliserol) dari berbagai 

sumber banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri seperti halnya ester 

poliol dari senyawa sakarida dengan asam lemak yang digunakan sebagai bahan 

surfaktan, senyawa ini juga digunakan dalam formulasi bahan makanan, kosmetik 

maupun obat-obatan. Demikian juga dalam industri polimer, senyawa poliol banyak 

digunakan sebagai plasticizer maupun pemantap. Senyawa poliol ini dapat 

diperoleh dari hasil industri petrokimia, maupun langsung dari transformasi minyak 

nabati dan olahan industri oleokimia. Dibandingkan dengan hasil industri 

petrokimia, senyawa poliol dari minyak nabati dan industri oleokimia dapat 

diperbaharui, sumbernya mudah diperoleh, dan juga ramah lingkungan karena 

mudah terdegradasi dalam alam (Goudung et al., 2004). 

2. Sorbitol 

Sorbitol (C6H14O6) merupakan salah satu gula alkohol yang merupakan hasil 

reduksi dari glukosa di mana semua atom oksigen dalam molekul gula alkohol yang 

sederhana terdapat dalam bentuk kelompok hidroksil, atau disebut juga dengan 

kelompok polyhidric alcohol (poliol). Sorbitol atau dikenal pula sebagai glusitol 

merupakan gula alkohol yang di metabolisme pada tubuh manusia secara lamban. 

Kebanyakan sorbitol dibuat dari sirup jagung, namun dapat pula ditemukan pada 

apel, pir, persik dan buah prune. Nama kimia lain dari Sorbitol adalah glusitol dan 

hexitol dengan rumus kimia C6H14O6. Struktur molekul sorbitol mirip dengan 

struktur molekul yang terdapat pada glukosa. Hanya saja berbeda pada gugus 

aldehid pada glukosa diganti dengan gugus alkohol. Fungsi sorbitol adalah sebagai 

filler atau bahan pengisi, pengental, humektan, serta mencegah terbentuknya kristal 

di dalam sirup. Dalam pembuatan bioplastik, sorbitol mengurangi pergerakan 

molekul pati yang diakibatkan karena ikatan silang yang terjadi antara sorbitol dan 

molekul pati. 
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3. Polietilen Glikol (PEG) 

Menurut Su (2009), polietilen glikol (PEG) adalah senyawa biokompatibel 

yang bersifat sangat hidrofilik dan anti fouling. PEG dibuat secara komersial 

melalui reaksi etilen oksida dengan air atau etilen glikol dengan sejumlah kecil 

katalis natrium klorida. PEG merupakan salah satu bahan yang sering digunakan 

sebagai bahan tambahan campuran polimer untuk meningkatkan 

biokompabilitasnya. Secara umum, PEG memiliki sifat fisik mudah larut dalam air, 

tidak toksik, dan tidak mudah diserap (Septiana 2017). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Fransiska et al. (2018), edible film yang terbuat dari κ-karagenan 

dengan penambahan PEG 8% tampak mengilat dan sedikit berminyak. Penambahan 

konsentrasi PEG dapat meningkatkan titik leleh dan menurunkan entalpi pada film 

κ-karagenan. Titik leleh yang meningkat pada film κ-karagenan diharapkan bisa 

digunakan pada produk-produk pangan yang memerlukan pemanasan pada batas 

suhu tertentu. Penambahan PEG sebagai plasticizer juga dapat menurunkan kuat 

tarik dan mengurangi gaya antarmolekul (Sogiana 2013). Hal ini dibuktikan pada 

penambahan PEG dari konsentrasi 6% menjadi 8% dan 10%, film κ-karagenan 

mengalami penurunan kuat tarik. 

F. Mekanisme Pembentuk Edible film 

Proses Pembentukan Film merupakan suatu fenomena pembentukan gel akibat 

perlakuan suhu, sehingga terjadi pembentukan matriks atau jaringan. Gel kira-kira 

mengandung 99,9% air tetapi mempunyai sifat lebih khas seperti padatan, 

khususnya sifat elastis (elasticity) dan kekakuan (rigidity). Gelasi atau 

pembentukan gel merupakan fenomena yang menarik dan sangat kompleks, namun 

sampai saat ini masih banyak hal-hal yang belum diketahui tentang mekanismenya. 

(Wahyu et al., 2013). Pada prinsipnya pembentukan gel hidrokoloid terjadi karena 

adanya pembentukan jaringan tiga dimensi oleh molekul primer yang terentang 
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pada seluruh volume gel yang terbentuk dengan memerangkap sejumlah air di 

dalamnya. Kekuatan edible film terkait dengan struktur kimia polimer, terdapatnya 

bahan aditif dan kondisi lingkungannya selama berlangsungnya pembentukan 

edible film (Bourtoom, 2008). 

G. Pengemasan Produk Pangan Dengan Edible film 

Keuntungan adanya edible film yaitu dapat menghambat difusi oksigen dan uap 

air kedalam bahan yang dilapisi, menghambat pembusukan adanya mikroba dan 

keamannnya untuk dikonsumsi (Farham dkk, 2017). Selain itu, pengemasan 

makanan digunakan untuk melindungi makanan dari kontaminasi lingkungan dan 

pengaruh lainnya seperti adanya debu, krikil, suhu, guncangan, kerusakan fisik, 

cahaya, mikroorganisme dan kelembaban. Dengan adanya pengemas makanan 

dapat memperpanjang umur simpan dan meminimalkan kehilangan makanan yang 

menyebabkan kerugian. Proses oksidasi, pembusukan adanya mikroba dan proses 

metabolisme merupakan salah satu penyebab utama dalam kemunduran pada 

produk makanan. Dengan adanya proses tersebut secara langsung dapat 

mempengaruhi hilangnya kualitas makanan termasuk dengan keamanan pangan 

(Han et al., 2018). 

Edible film merupakan lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang dapat 

dikonsumsi dan digunakan sebagai pelapis makanan dan dapat dikonsumsi 

sehingga dapat mengurangi penggunakan kemasan yang nondegradable 

(Bourtoom, 2007). Terdapat beberapa tambahan persyaratan yang berkaitan dengan 

penggunaannya dalam produk pangan yaitu :  

1. Karakteristik sensorik yang dapat diterima  

2. Memiliki sifat penghalang yang baik (CO2, O2, air dan minyak)  

3. Memiliki stabilitas terhadap mikroba, biokimia dan fisikokimia  

4. Aman dikonsumsi  
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  5. Efektif sebagai carrier (pembawa) bahan tambahan seperti antioksidan, cita rasa, 

warna, nutrisi atau antimikroba  

6. Relatif murah  

7. Menggunakan teknologi dan sistem produksi yang mudah (Maftoonazad et al., 

2009). 

Bahan kemasan edible umumnya tidak sepenuhnya untuk menggantikan 

kemasan konvensional. Sebaliknya, efisiensi pengawetan makanan dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan kemasan edible film sebagai kemasan primer 

bersama dengan kemasan non-edible sebagai kemasan sekunder untuk 

menambahkan perlindungan tambahan dari atmosfer dan mencegah kontaminasi 

dari mikroorganisme atau dari partikel asing (Mali et al., 2014).  

Edible film yang dibuat dari pati dikenal dengan edible film hidrokoloid yang 

memiliki kelebihan seperti baik untuk melindungi produk terhadap oksien dan 

karbon dioksida serta memiliki sifat mekanis yang baik karena pati merupakan 

salah satu bahan baku alternatif yang aman untuk pengemasan yang dapat 

dikonsumsi dan mudah untuk diserap oleh tubuh sehingga kemasan edible film yang 

berbasis pati layak untuk dikembangkan (Bourtoom, 2007). Film yang terbuat dari 

pati secara luas diterapkan karena memiliki sifat yang transparan, tidak berbau, 

tidak berasa dan baik sebagai penghalang CO2 dan O2, namun karena memiliki 

sifat hidrofilik pada pati memiliki sifat kelarutan dalam air dan kurang baik sebagai 

penghalang uap air (Janjarasskul et al., 2010). 

H. Uraian Pemilihan Bahan  

1. Na-CMC 

penggunaan Na-CMC dalam pembuatan edible film  yaitu dapat membentuk 

gel yang baik, elastis, dapat dimakan, dan dapat diperbaharui. Na-CMC (Sodium 

Carboxymethyl Cellulose) sebagai senyawa polimer dengan berat molekul yang 
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tinggi, sehingga edible film  yang dihasilkan lebih kuat dalam menahan beban. 

NaCMC adalah polisakarida linier anionik yang merupakan derivat dari selulosa 

(Tongdeesoontorn et al., 2009). 

2. Gliserol 

Salah satu alkil trihidrat yang penting adalah gliserol (propa- 1,2,3 triol) 

C3H5(OH)3. Senyawa ini kebanyakan ditemui hampir semua lemak hewani dan 

minyak nabati sebagai ester gliserin dari asam palmitat dan oleat. Gliserol adalah 

senyawa yang netral, dengan rasa manis tidak berwarna, berupa cairan kental 

dengan titik lebur 20°C dan memiliki titik didih 290 °C, dapat larut sempurna dalam 

air dan alkohol, tetapi tidak dalam minyak. Gliserol dapat digunakan untuk 

gliserolisis lemak atau metil ester, untuk membentuk gliserolat monogliserida, 

digliserida dan trigliserida. Secara umum senyawa poliol (polihidroksi termasuk 

gliserol) dari berbagai sumber banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan 

industri seperti halnya ester poliol dari senyawa sakarida dengan asam lemak yang 

digunakan sebagai bahan surfaktan, senyawa ini juga digunakan dalam formulasi 

bahan makanan, kosmetik maupun obat-obatan. Demikian juga dalam industri 

polimer, senyawa poliol banyak digunakan sebagai plasticizer maupun pemantap. 

Senyawa poliol ini dapat diperoleh dari hasil industri petrokimia, maupun langsung 

dari transformasi minyak nabati dan olahan industri oleokimia. Dibandingkan 

dengan hasil industri petrokimia, senyawa poliol dari minyak nabati dan industri 

oleokimia dapat diperbaharui, sumbernya mudah diperoleh, dan juga ramah 

lingkungan karena mudah terdegradasi dalam alam (Goudung et al., 2004). 

Plasticizer merupakan substansi yang tidak mudah menguap, memiliki titik 

didih tinggi serta memiliki berat molekul yang rendah sehingga dapat masuk ke 

dalam matriks polimer polisakarida dan protein dengan mudah dan meningkatkan 

fleksibilitas film (Mulyadi dkk., 2018; Ulfah dan Nugraha 2014). Bahan pemlastis 
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(plasticizer) ditambahkan ke dalam edible film  untuk meningkatkan sifat mekanik 

pengemas dan mencegah retaknya edible film  selama penanganan dan 

penyimpanan. Gliserol merupakan cairan yang tidak berwarna, tidak berbau dan 

merupakan cairan kental yang memiliki rasa manis. menyatakan bahwa gliserol 

mudah dicerna, tidak beracun sebagai pembungkus makanan yang kontak langsung 

dengan konsumen yang dapat memberikan kelenturan dan kekerasan pembungkus. 

Gliserol mampu mempengaruhi sifat fisik dari edible film  seperti ketebalan karena 

memiliki sifat hidrofilik yang dapat meningkatkan ketebalan edible film  dan 

kekuatan daya tarik. Hal ini karena gliserol dapat larut dalam beberapa polimer, 

menaikkan suhu transisi, dan membuat edible film  yang terbentuk akan semakin 

keras dan kekuatan daya tarik akan semakin rendah (Girindra,2009). Gliserol 

digunakan sebagai plasticizer karena berbentuk cair. Bentuk cair gliserol lebih 

menguntungkan karena mudah tercampur dalam larutan film dan terlarut dalam air 

(Anker dkk., 2000). 

Penambahan plasticizer pada pembuatan edible film bertujuan untuk 

meningkatkan fleksibiitas, mengurangi kerapuhan dan meningkatkan ketahanan 

edible film terutama jika disimpan pada suhu rendah (Wulandari, 2019). Umumnya 

jumlah plasticizer yang ditambahkan pada edible hidrokoloid sebanyak 10% dan 

60% dari berat hidrokoloid (Murni 2013). Menurut Syarifuddin dan Yunianta 

(2015) penambahan gliserol dalam pembuatan edible film akan meningkatkan 

fleksibilitas dan permeabilitas film terhadap gas, uap air, dan gas terlarut. 

Bertambahnya jumlah gliserol dalam campuran pati dan air menyebabkan 

peningkatan elastisitas dan penurunan kuat tarik seiring dengan peningkatan 

konsentrasi gliserol (Rodrigues et al. 2006). 
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3.  Aquadest 

Aquadest merupakan air hasil dari destilasi atau penyulingan, dapat disebut 

juga air murni (H2O). karena H2O hampir tidak mengandung mineral. Sedangkan 

air mineral merupakan pelarut yang universal. Air tersebut mudah menyerap atau 

melarutkan berbagai partikel yang ditemuinya dan dengan mudah menjadi 

terkontaminasi. Dalam siklusnya di dalam tanah, air terus bertemu dan melarutkan 

berbagai mineral anorganik, logam berat dan mikroorganisme. Jadi, air mineral 

bukan aquadest (H2O) karena mengandung banyak mineral (Anindya, 2019). 

I. Metode Casting  

Metode casting merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk 

pembuatan film. Pada metode ini, protein atau polisakarida didispersikan pada 

campuran air dan plasticizer, selanjutnya dilakukan proses pengadukan. Setelah 

pengadukan dan pengaturan pH, lalu sesegera mungkin campuran tadi dipanaskan 

dalam beberapa waktu dan dituangkan pada casting plate. Setelah dituangkan, 

selanjutnya dibiarkan mengering dengan sendirinya pada kondisi lingkungan dan 

waktu tertentu. Film yang telah mengering kemudian. dilepaskan dari cetakan 

(casting plate) yang selanjutnya dilakukan pengujian terhadap karakteristik yang 

dihasilkan. (Hui, 2006).  

Menurut Bourtoom (2007) tidak ada metode standar dalam pembuatan 

edible film , yang menyebabkan diperolehnya film dengan fungsi dan karakteristik 

fisikokimia berbeda. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam pembuatan 

edible film  berbasis pati, pada umumnya dilakukan penambahan hidrokoloid dan 

plasticizer agar didapatkan karakteristik film yang baik 

J. Tinjauan Islam Tentang Ilmu Pengetahuan 

Khazanah Islam membagi dua kategori ilmu pengetahuan, yaitu ilmu agama 

dan ilmu umum. Keduanya berperan penting dalam kehidupan manusia.  
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Ilmu dapat pula diartikan sebagai hikmah (Rahardjo 2002), mengartikan kata 

hikmah sebagai pengetahuan tertinggi. Dalam al-Quran sendiri kata hikmah 

berkaitan dengan hasil pemikiran dan suatu karunia Allah swt. yang diberikan 

kepada hambaNya.  

Sebagaimana tercermin dalam al-Quran surat al-Baqarah (2):269 

وَمَا يؤُْتىِ ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُٓ ۚ وَمَن يؤُْتَ ٱلْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتىَِ خَيْرًا كَثيِرًا ۗ 

بِ  ٓ أوُ۟لوُا۟ ٱلْْلَْبََٰ  يذََّكَّرُ إِلََّّ

Terjemahnya: 

“Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa 

diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan 

tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang 

mempunyai akal sehat.” (Kementerian Agama 2019)   

Allah memberikan ketepatan menuju kebenaran kepada siapa yang Dia 

kehendaki. Dan barang siapa yang diberi hal ini maka Allah telah memberinya 

kebaikan yang besar. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran dari hal ini 

melainkan orang-orang yang sehat akalnya. Berdasarkan ayat di atas dijelaskan 

bahwa Allah swt. akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki 

kebaikan kepadanya. Hikmah dapat diartikan sebagai ilmu yang bermanfaat, 

pemikiran yang matang dan akal yang terus menerus. Inilah sebaik-sebaik karunia 

Allah swt. kepada hambaNya. Dari ayat di atas diperoleh pula definisi ulul albab. 

Menurut kamus bahasa Arab kata اولوا atau اولى berarti ‘yang mempunyai’ atau 

‘yang memiliki’. Sedangkan kata االلباب berarti ‘inti sari’ atau ‘bagian penting dari 

sesuatu. Istilah ulul albab dapat diartikan sebagai orangorang yang berakal dan 

memiliki pemikiran.  

Ulul albab merupakan orang yang melakukan pemikiran secara berulang-

ulang dan terus-menerus, hingga akhirnya bisa meraih pengetahuan tertinggi atau 

hikmah. Adanya hikmah akan membangun kemajuan di dunia, dalam bidang 
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apapun. Salah satu contoh hasil pemikiran yang bermanfaat dalam bidang 

pengemasan bahan pangan, obat-obatan adalah tekhnik edible film (M. Quraish 

Shihab, 2002) 

Kehidupan manusia begitu kompleks akan terasa mudah dan ringan bila 

umat manusia berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Pada zaman global ini, 

orang menganggap bahwa kemajuan ilmu farmasi berasal dari Barat. Padahal 

kemajuan yang dicapai Barat tersebut tidak lepas dari zaman sebelumnya, yakni 

dunia Islam. Para ilmuwan farmasi Muslim selain menguasai riset-riset ilmiah di 

bidang farmasi, mereka juga berhasil membuat komposisi, dosis, tata cara 

penggunaan, dan efek dari obat-obatan (baik obat sederhana maupun obat 

campuran). Masa kejayaan Islam merupakan masa di mana ilmu farmasi mencapai 

puncaknya (Fay, 2020). 

Terkait dengan riset ilmiah, Allah swt. telah menerangkan dalam Al-qur’an surah 

Al-Alaq/96: 1-5 

نْسَانَ مِنْ عَلقَ ۚ ١ -اِقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ الَّذِيْ خَلقََۚ  اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الَّْكَْرَمُُۙ ٢ -خَلَقَ الَِّْ  

نْسَانَ مَا لمَْ يعَْلَمْۗ ٤ -الَّذِيْ عَلَّمَ باِلْقلَمَُِۙ  ٣-   ٥عَلَّمَ الَِّْ

Terjemahnya:  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan 

manusia apa yang diketahuinya”. (Kementerian Agama 2019) 

Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia membaca (mempelajari, 

meneliti, dan sebagainya) apa saja yang telah Ia ciptakan, baik ayat-ayatNya yang 

tersurat (qauliyah), yaitu Al-Qur’an, dan ayat-ayatNya yang tersirat, maksudnya 

alam semesta. Perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan sangatlah besar, hal ini 

dibuktikan di setiap ayat terdapat pembelajaran, dan bahkan di beberapa ayat 

membahas ilmu pengetahuan secara khusus sehingga dapat dikatakan relevan jika 
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Islam adalah agama ilmu pengetahuan kemudian mewajibkan setiap umatnya untuk 

menuntut ilmu. Di sini jelaslah bahwa perlunya pengetahuan (Masykur & Solekhah, 

2021). 

Sebagai kesimpulan dari tafsir di atas yaitu bahwa umat manusia, apalagi 

umat Islam, harus mengembangkan kemampuan baca tulis untuk memahami 

seluruh ayat Allah swt. baik qauliyah yang maupun yang kauniyah. Membaca dan 

mendalami ayat-ayat Allah swt. harus karena Dia dan dengan meminta bantuan-

Nya, supaya ilmu yang dihasilkan bermanfaat bagi manusia.  

Pada hakikatnya manusia yang menjadikan ilmu sebagai cita-citanya dan 

berlomba-lomba untuk meraihnya, ia telah merintis jalan yang memudahkannya 

menuju ke surga. Menuntut ilmu bisa menjadi salah satu jalan yang bisa kita 

lakukan untuk menuju surga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw beliau 

bersabda : 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللََّّ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

 ُ الْجَنَّةِ  لهَُ بهِِ طَرِيقاً إلِىَ وَمَنْ سَلكََ طَرِيقاً يلَْتمَِسُ فيِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللََّّ   

Artinya:  

Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw bersabda:  

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 

memudahkan untuknya jalan menuju surga.” (HR Muslim No 2699). 

    Dalam menjelaskan hadits ini, mengingatkan bahwa keutamaan saat 

bepergian mencari ilmu didapatkan seseorang, jika kesibukannya pada ilmu-ilmu 

syari’ah dan bertujuan kepada Allah. Meskipun pada dasarnya hal ini merupakan 

prasyarat yang mutlak dalam setiap ibadah, para ulama punya kebiasaan 

mengingatkannya, karena sebagian orang sering bersikap gegabah dalam mencari 

ilmu.   

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari ayat dan hadist diatas ialah bahwa 

Allah swt. mewajibkan kita sebagai umatnya yang beriman untuk selalu menuntut 
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ilmu, dimana bentuk ilmu pengetahuan salah satunya dalam melakukan penelitian 

dan eksperimen ilmiah ini. Dimana nantinya hasil dari penelitian ini, akan 

bermanfaat bagi lingkungan. Dan penelitian ini sebagai bentuk usaha yang 

dilakukan dalam rangka mendukung pemeliharan lingkungan dan kesehatan 

manusia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental 

labotorium untuk mengetahui formulasi dan karakterisasi edible film  dari Na-CMC. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Laboratorium Farmasetika Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan 

Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral, 

Logam, dan Maritim. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juli 2022 – Desember 2022. 

D. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Natrium Karboksimetil 

Selulosa (Na-CMC). 

E. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat yang akan digunakan adalah alat-alat gelas (Iwaki), batang pengaduk, 

botol semprot, cawan porselin, cawan petri, cetakan edible film , oven (Memmert 

UN55 53L), Magnetic hot plate stirrer (Nesco MS-H280-Pro), penggaris, kertas pH 
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meter (MColorpHastTM – pH indikator strips), pipet tetes, timbangan analitik (AND 

GR-200), mixer (Miyoko), mikrometer sekrup. 

2. Bahan  

Bahan yang akan digunakan adalah Na-CMC, gliserol, aquadest. 

F. Metode Kerja 

1. Penyiapan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Na-CMC yang 

diperoleh dari toko asian – bahan farmasi di Kota Semarang 

2. Pembuatan Sediaan Edible film  

a. Rancangan Formula 

Tabel 5. Formula Edible film  

b. Pembuatan Formula 

Dalam pembuatan edible film  ini menggunakan metode casting atau tuang. 

Semua bahan yang ditimbang sesuai dengan tabel 5. Edible film  dibuat dengan 5 

formula (F1, F2, F3, F4, dan F5 ) dengan jumlah Na-CMC masing-masing formula 

berbeda yaitu, 3%, 4%, 5%, 6%, dan 10% masing-masing formula menggunakan 

konsentrasi plasticizer yang sama yaitu 2,5% dan dengan tambahan aquadest 

sebagai pelarut ad 100% pada tiap formula. Aquadest yang digunakan dipanaskan 

terlebih dahulu hingga suhu 80oC. Setelah itu, Na-CMC yang telah ditimbang 

dengan masing-masing konsentrasi dilarutkan dengan aquadest yang telah 

dipanaskan dengan cara penambahan secara bertahap hingga homogen dan 

kemudian masing-masing formula ditambahkan gliserol sebanyak 2,5% dan diaduk 

hingga homogen. Setelah masa terbentuk selanjutnya didinginkan selama 30-50 

Bahan Formula Kegunaan 

F1 F2 F3 F4 F5 

Na-CMC 3% 4% 5% 6% 10% Bahan baku 

Gliserol 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Plasticizer 

Aquadest ad 100% 100% 100% 100% 100% Pelarut 
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menit dan dilakukan pengukuran pH menggunakan kertas pH. Lalu dituangkan 

kedalam cetakan dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 50oC selama 48 jam. 

Setelah edible film  kering kemudian dilepas dari cetakan dan siap untuk di 

karakterisasi (Fera, n.d. 2018). 

c. Karakterisasi edible film  

1. Pemeriksaan Organoleptis 

Pemeriksaan organoleptis meliputi pengamatan bentuk, warna, bau dan rasa 

dari edible film  yang dihasilkan (Nofiandi et al., 2016). 

2. Ketebalan Edible film  

Edible film  yang dihasilkan diukur ketebalannya dengan menggunakan 

mikrometer sekrup dengan ketelitian alat 1 μm (0,01 mm). Pengukuran dilakukan 

pada 5 tempat yang berbeda dengan tiga kali pengulangan (Nofiandi et al., 2016). 

3. Daya Serap Air 

Untuk mengukur daya serap air edible film  dilakukan dengan cara 

memotong sample edible film  3 x 3 cm kemudian ditimbang sebagai berat awal 

(Wo), kemudian dicelupkan ke dalam wadah berisi aquades selama 10 detik. 

Kemudian sample dikeluarkan dari wadah dan air yang masih menempel pada 

permukaan edible film  dihilangkan menggunakan tissu, lalu dilakukan 

penimbangan untuk mendapatkan berat akhir sample (W). Sample dicelupkan 

kembali ke dalam wadah berisi aquades selama 10 detik kemudian diangkat dan 

ditimbang kembali. Prosedur pencelupan dan penimbangan dilakukan terus sampai 

berat akhir sampel konstan yaitu apabila selisih berat tidak lebih dari 0,2 gr (Fera, 

n.d. 2018). Daya Serap edible film  dihitung dengan rumus berikut : 

Air (%) = 
𝑊−𝑊𝑜

𝑊𝑜
 𝑥 100% 

Keterangan : W   = berat edible film  basah 

 Wo = berat edible film  kering 
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4. Uji Daya Tarik (Tensile Strength) 

Kekuatan tarik merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai edible 

film tetap bertahan sebelum putus/sobek. Proses pengujian daya tarik edible film  ini 

menggunakan metode uji ASTM D638-02a-2002 pada labaoratorium. Sebelum 

pengujian diukur terlebih dahulu ketebalan edible film  yang akan diuji, selanjutnya 

memotong edible film  dari tiap konsentrasi menjadi ukuran 2 x 5 cm. Pengujian 

dilakukan dengan cara ujung sampel dijepit mesin penguji. Kemudian dilakukan 

pencatatan ketebalan dan panjang awal sampel. Tombol start pada komputer ditekan 

kemudian alat akan menarik sampel dengan kecepatan 100 mm/menit sampai sampel 

putus. Nilai kekuatan tarik didapatkan dari hasil pembagian tegangan maksimum 

dengan luas penampang melintang. Luas penampang melintang didapatkan dari hasil 

perkalian panjang awal sampel dengan ketebalan awal sampel. Edible film memiliki 

nilai kuat tarik minimal 0,3 Mpa menurut Japanese Industrial Standart (Fera, n.d. 

2018) 

5. Pemanjangan (Elongation) 

Pada proses pengujian Pemanjangan menggunakan metode uji IK-MT-

30.71, Nilai elongasi didapat dari hasil perbandingn antara jarak renggang saat putus 

dengan panjang awal sampel dan dinyatakan dalam persentase (%),  dimana edible 

film minimal memiliki nilai elongasi sebesar 70% menurut Japanese Industrial 

Standart (Fera, n.d. 2018). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Hasil Pemeriksaan Organoleptis 

Tabel 6. Hasil Pemeriksaan Organoleptis Edible film  dari Na-CMC 

Formula Bentuk  Warna  Bau  Rasa 

F1  Lapisan tipis Putih transparan Tidak Berbau Tidak berasa 

F2  Lapisan tipis Putih transparan Tidak Berbau Tidak berasa 

F3  Lapisan tipis Putih transparan Tidak Berbau Tidak berasa 

F4  Lapisan tipis Putih transparan Tidak Berbau Tidak berasa 

F5 Lapisan tipis Putih transparan Tidak Berbau Tidak berasa 

Keterangan :  

F1 : Formula 3% 

F2 : Formula 4% 

F3 : Formula 5%   

F4 : Formula 6% 

F5 : Formula 10 % 

2. Hasil Uji Ketebalan dan pH 

Tabel 7. Hasil Uji Ketebelan dan pH Edible film  dari Na-CMC 

Formula Ketebalan pH 

F1  0,09 mm 6 

F2  0,11 mm 6 

F3  0,11 mm 6 

F4  0,12 mm 7 

F5 0,15 mm 7 
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3. Hasil Uji Daya Serap Air  

 Tabel 8. Hasil Uji Daya Serap Air Edible film  dari Na-CMC 

4. Hasil Uji Daya Tarik dan Pemanjangan  

 Tabel 9. Hasil Uji Daya Tarik dan Pemanjangan Edible film  dari Na-CMC 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan mengkarakterisasi edible film  

dari natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) dengan gliserol sebagai plasticizer. 

Bahan baku utama penelitian ini adalah Na-CMC (food grade) yang diperolah dari 

toko online. Na-CMC digunakan dalam pembuatan edible film  karena dapat 

membentuk gel yang baik, elastis, dapat dimakan, dan dapat diperbaharui sebagai 

senyawa polimer dengan berat molekul yang tinggi, sehingga edible film  yang 

dihasilkan lebih kuat dalam menahan beban. Na-CMC adalah polisakarida linier 

anionik yang merupakan derivat dari selulosa (Tongdeesoontorn et al., 2009). 

Formula Daya Serap Air 

F1  38,86% 

F2  36,91% 

F3  36,31% 

F4  22,03% 

F5 14,12% 

Formula Daya Tarik  Pemanjangan 

F1  0,7314 55,05 

F2  0,5392 77,24 

F3  1,1315 28,50 

F4  1,2836 26,22 

F5 1,7415 3,31 



50 

 

 

 

Penambahan gliserol sebagai plasticizer pada pembuatan edible film untuk 

meningkatkan sifat mekanik pengemas dan mencegah retaknya edible film  selama 

penanganan dan penyimpanan. Gliserol mudah dicerna, tidak beracun sebagai 

pembungkus makanan yang kontak langsung dengan konsumen yang dapat 

memberikan kelenturan dan kekerasan pembungkus. Gliserol mampu 

mempengaruhi sifat fisik dari edible film  seperti ketebalan karena memiliki sifat 

hidrofilik yang dapat meningkatkan ketebalan edible film  dan kekuatan daya tarik. 

Hal ini karena gliserol dapat larut dalam beberapa polimer, menaikkan suhu transisi, 

dan membuat edible film  yang terbentuk akan semakin keras dan kekuatan daya 

tarik akan semakin rendah (Girindra,2009). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode casting atau 

tuang. Metode casting ini merupakan salah satu metode yang paling sering 

digunakan dalam pembuatan film (Hui, 2006). Pada metode ini memerlukan pelarut 

serta menggunakan prinsip dari gelatinisasi. Pada dasarnya prinsip gelatinisasi ini 

terjadi dengan adanya penambahan sejumlah air yang dipanaskan pada suhu yang 

tinggi (Nairfana, 2021). Pada teknik ini protein atau polisakarida didispersikan 

padacampuran air dan plastisizer, kemudian diaduk. Setelah pengadukan, 

campurantadi dipanaskan dalam beberapa waktu dan dituangkan pada casting plate. 

Kemudian campuran dalam casting plate dikeringkan dalam oven 500 C. Film yang 

telah mengering dilepaskan dari cetakan ( casting plate ) dan dihasilkan edible film  

(Hui, 2006). Setelah edible film  mengering maka akan dilakukan karakterisasi yaitu 

organoleptis, pH, daya serap air, daya tarik dan pemanjangan. 

Pada penelitian memiliki 5 formulasi dengan kosentrasi Na-CMC yang 

berbeda yaitu F1 (3%), F2 (4%), F3 (5%), F4 (6%) dan F5 (10%) dan menggunakan 

2,5 mL gliserol sebagai plasticizer pada setiap formula. 
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1. Uji Organoleptis 

Uji organoleptis adalah uji untuk melihat kualitas dan stabilitas sediaan 

seperti bentuk, warna, bau dan rasa. Dalam penelitian ini hasil uji organoleptis yang 

diperoleh setelah hasil dari edible film  mengering selama 48 jam dan dapat dilihat 

pada tabel 5. Hasil organoleptis dari edible film  F1, F2, F3, F4 dan F5 didapatkan 

hasil berbentuk lapisan tipis, berwarna putih transparan, tidak berbau dan tidak 

berasa. Setelah dilihat dari hasil uji organoleptis pada setiap formula dapat 

dikatakan memiliki hasil yang stabil, dan menunjukkan bahwa penambahan 

konsentrasi gliserol dan meningkatnya jumlah konsentrasi Na-CMC tidak 

mempengaruhi bentuk, warna, bau dan rasa dari edible film (Harmely et al., 2018). 

2. Uji Ketebalan 

Pada uji ketebalan ini diukur menggunakan mikrometer sekrup dengan cara 

edible film  yang telah kering diukur menggunakan mikrometer sekrup yang 

memiliki ketelitian 0,01 mm. Pengukuran dilakukan pada 5 titik yang berbeda pada 

edible film (Fera, n.d. 2018).  Ketebalan adalah tebalnya edible film  yang dihasilkan 

setelah pengeringan. Dari hasil yang diperoleh dari F1 hingga F5 untuk ketebalan 

yang diperoleh mengalami kenaikan. Ketebalan merupakan sifat fisik edible film 

yang besarnya dipengaruhi oleh konsentrasi hidrokoloid pembentuk edible film dan 

ukuran cetakan plat kaca. Konsentrasi padatan berbanding lurus dengan ketebalan 

film dimana semakin tinggi konsentrasi padatan terlarut maka semakin tinggi 

ketebalan film yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena jumlah polimer penyusun 

film yang mengakibatkan peningkatan ketebalan film (Skurtys et al., 2011; Afriyah 

et al., 2015). 
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Hasil uji ketebalan berkisar dari 0,09mm – 0,15mm. Bahwa semakin tinggi 

konsentrasi Na-CMC cenderung menyebabkan peningkatan nilai ketebalan edible 

film . Nilai ketebalan edible film  ini tergolong baik karena telah memenuhi standar 

ketebalan edible film  yang ada menurut Japanese Industrial Standart (JIS), yaitu 

maksimal memiliki ketebalan sebesar 0,25 mm. Sedangkan pelapis yang tebal 

(>0,25 mm) kurang baik karena dapat membatasi pertukaran gas hasil respirasi 

sehingga menyebabkan produk cepat rusak. Ketebalan edible film yang dihasilkan 

pada penelitian ini lebih tipis dibanding dengan beberapa hasil penelitian edible film  

dengan bahan yang berbeda. Seperti ketebalan edible film yang diperoleh oleh (Huri 

dkk.2014) dimana bahan ekstrak kulit ampas apel dengan penambahan gliserol 10% 

– 30% ketebalannya sekitar 0,150 mm – 0,200 mm. Hasil ini juga lebih tipis dari 

ketebalan edible film  berbahan ekstrak daun jati pada konsentrasi gliserol 20% 

yaitu 0,18 mm (Kusnadi dan Budyanto, 2013). 

 

 

0.09 0.11

0.11 0.12

0.15

Ketebalan

F1 F2 F3 F4 F5

Gambar 3. Hasil Uji Ketebalan Edible film 
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3. Uji pH 

Uji pH bertujuan untuk melihat tingkat keasaman sediaan gel untuk 

mengecek sediaan tidak akan mengiritasi mukosa mulut. Sediaan diukur 

menggunakan kertas pH. Untuk range pH edible film  yang baik adalah 5,5-7,9 

dimana pH yang di hasilkan tidak menimbulkan iritasi pada mukosa mulut, apabila 

sediaan edible film terlalu asam dari PH mulut dapat memudahkan pertumbuhan 

kuman asidogenik seperti bakteri streptococcus mutans dan lactobacillus (Tyas & 

Meinitasari, n.d. 2020). Dari kelima  formula, pH yang didapatkan berkisar dari 6 

– 7 hasil uji pH dapat dilihat pada tabel 6, dapat disimpulkan bahwa pH dari edible 

film  Na-CMC aman jika diaplikasikan ke mulut dan tidak bereaksi dengan bahan 

lainnya. Dan perbedaan konsentrasi Na-CMC serta penambahan gliserol 2,5 ml 

tidak mempengaruhi nilai pH. 

4. Uji Daya Serap Air 

Uji daya serap air merupakan salah satu uji yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat ketahanan edible film terhadap serap air, pengujian ini 

dilakukan guna untuk melihat persen serap yang dimiliki oleh film. Pengujian ini 

dilakukan untuk melihat kemampuan plastik dalam melindungi produk dari air 

(Lazuardi dan Edi, 2013). Pengujian daya serap air penting dilakukan karena edible 

film  yang baik adalah edible film  yang mampu melindungi produk dari air, 

sehingga nantinya air akan diserap oleh film. Pada pengujian daya serap ini 

menggunakan metode yang telah dilakukan oleh Kasmawati (2018) yaitu edible 

film  dipotong dengan ukuran 3x3 lalu ditimbang sebagai berat awal, kemudian 

dicelupkan ke dalam wadah berisi aquades selama 10 detik. Kemudian sample 

dikeluarkan dari wadah dan air yang masih menempel pada permukaan edible film  

dihilangkan menggunakan tissu, lalu dilakukan penimbangan untuk mendapatkan 

berat akhir sample (W). Prosedur pencelupan dan penimbangan dilakukan terus 
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sampai berat akhir sampel konstan yaitu apabila selisih berat tidak lebih dari 0,2 gr 

(Ban et al., 2005).  

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada F1 – F5 bahwasanya semakin 

tinggi konsentrasi Na-CMC yang digunakan makan semakin kecil presentase daya 

serap yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Kasmawati, 2018) 

menjelaskan bahwa semakin  besar presentase daya serap yang dihasilkan, maka 

ketahanan terhadap airnya akan semakin mengecil. Daya serap yang dihasilkan 

pada F1 (38, 86%), F2 (36,91%), F3 (36,31%), F4 (22,03%) dan F5 (14,12%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapat dilihat bahwa F1 dengan konsentrasi Na-CMC 3% memiliki hasil 

daya serap yang lebih besar presentasenya. Pada penelitian ini mulai dari formula 

yang 3% hingga 6% mengalami penurunan daya serap air edible film  yang 

sebanding dengan konsentrasi gliserol. Hal ini menunjukkan bahwa pengunaan 

gliserol berpengaruh pada presentase daya serap air. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh (Rodriguez, 2006) dimana Edible film  yang dibuat dengan komposisi gelatin 

yang lebih banyak memiliki daya serap air yang tinggi sedangkan yang memiliki 

38.86%

36.91%

36.31%

22.03%
14.12%

Daya Serap

F1 F2 F3 F4 F5

Gambar 4. Hasil Uji Daya Serap Air Edible film 
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komposisi agar lebih banyak, daya serap airnya lebih rendah. Fenomena ini 

diakibatkan oleh meningkatnya ikatan hidrogel interal pada ikatan intermolekuler 

yang disebabkan oleh aktifitas plasticizer dari gliserol. Edible film  dari kombinasi 

gelatin kulit domba dan agar Gracilaria sp dengan presentase antara 49,787 - 

72,340% cukup tahan terhadap air dibandingkan dengan edible film  dari kombinasi 

pati sukun dan kitosan (Setiani et al., 2013) yang memiliki daya serap air antara 

212,98 - 695,10%. Dan dapat disimpulkan pada penelitian ini daya serap air edible 

film  cukup tahan terhadap air. 

5. Uji Daya Tarik 

Uji daya tarik bertujuan untuk mengetahui ukuran untuk kekuatan film 

secara spesifik atau tarikan secara maksimum yang dapat dicapai sampai film tetap 

bertahan sebelum putus/sobek. Pengukuran kuat tarik untuk mengetahui besarnya 

gaya yang diperlukan untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap luas area film. 

Kuat tarik merupakan sifat mekanis dari edible film. Kuat tarik menentukan 

kekuatan dari edible film. Semakin besar kekuatan tarik maka edible film  semakin 

baik dalam menahan kerusakan mekanis (Nairfana, 2021).  

Hasil uji daya tarik edible film  pada F1 (0,7314 Mpa), F2 (0,5392 Mpa), F3 

(1,1315 Mpa), F4 (1,2836 Mpa), dan F5 (1,7415 Mpa).  

Gambar 5. Hasil Uji Daya Tarik Edible film 

0.7314

0.5392

1,1315
1,2836

1,7415

Daya Tarik

kulit Daun Akar Batang Buah
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Hasil yang didapatkan rata – rata mengalami peningkatan. Tetapi pada F2 

daya tarik yang dihasilkan mengalami penurunan. Edible film  dengan kekuatan 

tarik yang tinggi akan mampu melindungi produk yang dikemasnya dari gangguan 

mekanis dengan baik. Nilai kuat tarik mengalami penurunan seiring dengan 

penambahan konsentrasi Na-CMC. Hal ini menunjukkan bahwa struktur molekul 

edible film  adalah amorf. Pada struktur molekul amorf, rantai-rantai bercabang 

namun tidak tersusun secara rapat sehingga jarak antar molekul menjadi lebih jauh 

dan kekuatan ikatan molekul menjadi melemah. Lemahnya kekuatan ikatan 

molekul dalam edible film  menyebabkan semakin rendahnya gaya yang dibutuhkan 

untuk memutuskan edible film tersebut (Rosen et al., 2015) dan dimana menurut 

penelitian yang dilakukan oleh (Baskara, 2012) mengatakan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi bahan baku yang digunakan dan penambahan gliserol pada awalnya 

akan meningkatkan daya tarik dari edible film tetapi pada kondisi tertentu yaitu saat 

mencapai titik jenuh maka daya tari dari edible tersebut mengalami penurunan. 

Hasil edible film  menunjukkan bahwa penambahan konentrasi Na-CMC 

berpengaruh pada nilai kuat tarik  edible film . Nilai kuat tarik edible film  pada 

penelitian ini berkisar antara 0,7314 – 1,2836 Mpa dapat dikategorikan sebagai film 

kemasan makanan, karena nilai kuat tarik edible film  pada JIS (Japanesse 

Industrial Standart) minimal 0,3922 MPa. Berdasarkan hasil nilai kuat tarik edible 

film  dapat ditentukan bahwa F1 – F5 memenuhi standar.  

6. Uji Pemanjangan (Elongation) 

Pemanjangan merupakan persentase perubahan panjang edible film  pada 

saat ditarik sampai putus. Pemanjangan edible film  atau elongasi merupakan 

kemampuan pemanjangan bahan saat diberikan gaya tarik. Nilai elongasi edible 

film  menunjukkan kemampuan rentangnya. Kemuluran juga merupakan perubahan 

panjang maksimum pada saat terjadi peregangan hingga sampel edible film  
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terputus. Umumnya penambahan plasticizer akan membuat nilai persen kemuluran 

suatu film meningkat (Siskawardani dkk., 2020).  

Hasil uji pemanjangan edible film  F1 55,05%, F2 77,24%, F3 28,50%, F4 

26,22% dan F5 3,31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemanjangan ini berbanding terbalik dengan nilai kuat tarik. Apabila 

semakin kecil nilai kuat tarik, maka nilai pemanjangan putus akan semakin besar 

(Rosen et al., 2015).  

Hasil dari edible film Na-CMC ini penambahan konsentrasi Na-CMC 

berpengaruh sangat nyata terhadap nilai pemanjangan putus. Edible film  untuk 

kemasan makanan yang dikategorikan film adalah yang mempunyai nilai minimal 

70% dengan standarisasi JIS (Japanesse Industrial Standart). Nilai pemanjangan 

pada penelitian ini hanya F2 yang memenuhi standarisasi JIS untuk dikategorikan 

aman digunakan sebagai kemasan makanan yaitu 77,24%. 

 

55.05 77.24

28.5 26.22
3.31

Perpanjangan

F1 F2 F3 F4 F5

Gambar 6. Hasil Uji Pemanjangan Edible film 
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Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dari kelima formula pada uji daya tarik 

dan elongasi didapatkan hasil yang dapat memenuhi standar SNI dan JIS, dimana 

pada uji daya tarik hasil yang berkisar antara 0,5392 – 1,7415 Mpa tidak memenuhi 

standarisasi SNI (Standart Nasional Indonesia) tetapi kelima formula memenuhi 

standarisasi JIS (Japanesse Industrial Standar), dan untuk uji pemanjangan F1- F4 

memenuhi standart SNI dan JIS, tetapi pada F5 tidak memenuhi kedua standart 

tersebut.  

Dapat disimpulkan bahwa dari kelima formula yang dapat dijadikan edible 

film dan memenuhi standar kararakterisasi adalah F2 yaitu dengan konsentrasi 4% 

dan gliserol 2,5ml, F2 memiliki pH 6 yang aman pada mukosa mulut, pada F2 mulai 

dari uji organoleptis memiliki hasil yang stabil dan pengujian karakteristik edible 

film meliputi ketebalan, daya serap air, daya tarik, dan pemanjangan telah 

memenuhi standarisasi JIS (Japanesse Industrial Standar). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 

bahwa : 

a. Na-CMC dapat dijadikan sebagai edible film  dengan karakteristik yang baik.  

b. Pada penelitian ini F2 dengan konsentrasi 4% merupakan formula terbaik yang 

dapat dijadikan edible film  dan memenuhi karakteristik edible film  yang baik. 

c. F2 dengan konsentrasi 4% dengan 2,5 ml gliserol sebagai plasticizer memenuhi 

standar karakterisasi JIS yang meliputi organoleptis, ketebalan, pH, daya serap 

air, daya tarik, dan pemanjangan. 

B. Saran 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan penambahan gliserol 

yang berbeda pada setiap kosentrasi pada formula edible film  tersebut. 
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Lampiran 1. Skema kerja edible film  

 

  

 

 

 

Dilarutkan     

 

 

 

 Ditambahkan  

 

 

 

 

Homogenkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%,4%,5%,6%  

dan 10% NaCMC 

 

100 air suling 

2,5 ml gliserin 

pH  

Dicetak  

Dikeringkan 

Pengujian  

- Na-CMC dilarutkan 

dalam aquadest yang 

telah dipanaskan hingga 

homogen dan membentuk 

gel. 

 

- Setelah homogen 

kemudian dituang 

gliserin 2,5 pada setiap 

konsentrasi. 

-Kemudian dilakukan uji pH 

edible film. 

-Kemudian massa edible film 

dituang kedalam cetakan dan 

dilakukan pengeringan dalam 

oven selama 48 jam pada suhu  

50oC 

Edible film yang telah kering 

kemudian dikarakterisasi, 

yaitu: 

-Organoleptis 

-Ketebalan 

-pH 

-Daya serap air 

-Daya terik 

-pemanjangan 
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Lampiran 2. Proses Pembuatan Edible film 

 

 

Gambar 7. Pelarutan Na-CMC 

 

Gambar 8. Massa Edible film Dituang Dalam Cetakan 
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Gambar 9. Pengeringan Didalam Oven Suhu 50oC 
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Lampiran 3. Alat Pengujian Daya Tarik dan Pemanjangan 
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Lampiran 3. Certificate Of Analysis (COA) Na-CMC 
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Lampiran 4. Hasil pengeringan sampel edible film   

 

 

Gambar 10. Formula 1 

 

Gambar 11. Formula 2 
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Gambar 12. Formula 3 

 

Gambar 13. Formula 4 
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        Gambar 14. Formula 5 

 

Keterangan : 

a. F1 konsentrasi 3% 

b. F2 konsentrasi 4% 

c. F3 konsentrasi 5% 

d. F4 konsentrasi 6% 

e. F5 konsentrasi 10% 
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Lampiran 5. Perhitungan daya serap air edible film  

Konsentrasi Berat kering 

(Wo) 

Berat basah 

(W) 

Hasil  

3% 0,4323 0,3113 38,86% 

4% 0,4521 0,3302 36,91% 

5% 0,4542 0,3332 36,31% 

6% 0,6635 0,5437 22,03% 

7% 0,9131 0,8001 14,12% 

 

Perhitungan : 

1. Konsentrasi 3% 

Air (%) = 
𝑊−𝑊𝑜

𝑊𝑜
 x 100% 

= 
0,4323−0,3113

0,3113
 x 100% 

= 
0,121

0,3113
 x 100% 

= 38,86 % 

2. Konsentrasi 4% 

Air (%) = 
𝑊−𝑊𝑜

𝑊𝑜
 x 100% 

= 
0,4521−0,3302

0,3302
 x 100% 

= 
0,1219

0,3302
 x 100% 

= 36,91% 

3. Konsentrasi 5% 

Air (%) = 
𝑊−𝑊𝑜

𝑊𝑜
 x 100% 

= 
0,4542−0,3332

0,3332
 x 100% 

= 
0,121

0,3332
 x 100% 

= 36,31 % 
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4. Konsentrasi 6% 

Air (%) = 
𝑊−𝑊𝑜

𝑊𝑜
 x 100% 

             = 
0,6635−0,5437

0,5437
 x 100% 

        = 
0,1198

0,5437
 x 100% 

        = 22,03 % 

5. Konsentrasi 10% 

Air (%) = 
𝑊−𝑊𝑜

𝑊𝑜
 x 100% 

         = 
0,9131−0,8001

0,8001
 x 100% 

        = 
0,113

0,8001
 x 100% 

        = 14,12 % 
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Lampiran 6. Hasil pengujian daya tarik dan pemanjangan edible film   

 

a. Hasil pengujian konsentrasi 3% 
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b. Hasil pengujian konsentrasi 4% 
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c. Hasil pengujian konsentrasi 5% 
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d. Hasil pengujian konsentrasi 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

e. Hasil pengujian konsentrasi 10% 
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